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ABSTRAK 

Latar Belakang: World Health Organization (WHO) melaporkan bahwa lebih dari 

30% anak mengalami penurunan berat badan, 15% mengalami kekurangan berat 

badan, dan lebih dari 75% anak mengalami kelebihan berat badan. Zat besi 

merupakan salah satu nutrisi terpenting untuk produksi eritrosit, kadar eritrosit yang 

rendah membuat tubuh tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisinya secara umum 

dan zat besi pada khususnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji 

hubungan antara status gizi dengan profil indeks eritrosit pasien anak di instalasi 

rawat inap rumah sakit bahagia tahun 2023. 

Metode: Desain penelitian ini analitik kuantitatif dengan pendekatan cross 

sectional. Sampel berjumlah 98 responden yang dipilih menggunakan teknik 

purposive sampling. Instrumen penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu 

rekam medik. 

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun tidak ada hubungan yang 

signifikan antara status gizi dan MCH (nilai P 0,367) atau MCHC (nilai P 0,046), 

namun terdapat hubungan yang signifikan antara status gizi dan MCV (0,005). 

Kata Kunci: Status Gizi; Eritrosit; Pasien Anak; MCV; MCH; MCHC 
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ABSTRACT 

Background: The World Health Organization (WHO) reports that more than 30% 

of children experience weight loss, 15% are underweight, and more than 75% of 

children are overweight. Iron is one of the most important nutrients for erythrocyte 

production, low erythrocyte levels make the body unable to meet its nutritional 

needs in general and iron in particular. Therefore, this study aims to examine the 

relationship between nutritional status and the erythrocyte index profile of pediatric 

patients at the Happy Hospital inpatient installation in 2023. 

Method: This research design is quantitative analytical with a cross sectional 

approach. The sample consisted of 98 respondents selected using purposive 

sampling technique. This research instrument uses secondary data, namely medical 

records. 

Result: The results showed that, although there was no significant relationship 

between nutritional status and MCH (P value 0.367) or MCHC (P value 0.046), 

there was a significant relationship between nutritional status and MCV (0.005). 

Keywords: Nutritional status; Erythrocytes; Pediatric Patients; MCV; MCH; 

MCHC 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Status gizi merupakan keseimbangan antara kebutuhan tubuh akan zat 

gizi untuk mempertahankan hidup, fungsi normal tubuh, produksi energi, dan 

sebaliknya konsumsi pangan. Oleh karena itu, asupan makanan berperan 

penting dalam perbaikan sel-sel yang rusak. Gizi merupakan wujud fisik yang 

dihasilkan dari pola makan seseorang yang seimbang, dipengaruhi oleh 

jumlah makanan yang dikonsumsi dan kondisi kesehatan seseorang. Status 

gizi seseorang dipengaruhi oleh konsumsi makanannya. Nutrisi yang optimal 

terjadi ketika tubuh menerima nutrisi yang cukup untuk dimanfaatkan secara 

efektif, memungkinkan pertumbuhan fisik, perkembangan otak, dan kinerja 

yang optimal (Ratnasari & Purniasih, 2019). Memantau kesehatan anak sejak 

usia dini adalah suatu aspek yang sangat penting untuk diperhatikan, karena 

tahapan ini memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan individu 

(Potto et al., 2023).p 

Menurut World Health Organization (WHO), sekitar 75% anak-anak 

mengalami kelebihan berat badan, 15% kekurangan berat badan, dan lebih 

dari 30% mengalami penurunan berat badan (WHO, 2020). Sebagai negara 

berkembang, gizi masih menjadi isu kesehatan di Indonesia. Malnutrisi 

merupakan masalah kesehatan yang menjadi perhatian global, terutama di 

negara-negara berkembang. Baik gizi kurang maupun gizi lebih merupakan 

masalah gizi yang paling sering terjadi, dan jika tidak segera diatasi dapat 
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berdampak pada kesehatan anak di kemudian hari (Octaviani et al., 2018). 

Banyak faktor yang memengaruhi kesehatan gizi anak. Secara umum, 

hal ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu aspek nutrisi dan kesehatan. 

Aspek nutrisi mencakup berbagai aspek, termasuk jenis dan kualitas makanan 

yang dikonsumsi oleh keluarga, makanan olahan, daya beli, dan kebiasaan 

makan dalam rumah tangga. Sementara itu, aspek kesehatan meliputi kondisi 

kesehatan anggota keluarga, tingkat pendidikan, keterampilan, serta situasi 

ekonomi dan kemiskinan (Diah Putri Anggaraeningsih & Yuliati, 2022). 

Profil eritrosit adalah kumpulan uji hematologi yang memberikan data 

mengenai kadar hemoglobin (Hb), hematokrit (Ht), Red Blood Cell (RBC), 

serta parameter indeks sel darah merah, yang terdiri dari Mean Corpuscular 

Volume (MCV), Mean Corpuscular Hemoglobin (MCH), dan Mean 

Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC). Pemeriksaan ini dapat 

berfungsi sebagai langkah awal untuk mendeteksi anemia dan menilai jenis 

anemia berdasarkan ciri morfologinya (Bakta, 2018).  

Kadar eritrosit rendah menyebabkan kebutuhan gizi dalam tubuh 

tidak terpenuhi terutama kebutuhan gizi seperti zat besi dimana zat besi 

merupakan salah satu komponen terpenting dalam pembentukan eritrosit, 

dengan kurangnya asupan zat besi dalam tubuh akan menyebabkan 

berkurangnya bahan pembentuk sel darah merah, sehingga sel darah merah 

tidak dapat melakukan fungsinya dalam mensuplai oksigen yang akan 

mengakibatkan terjadinya anemia (Bakta, 2018). 
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Anemia dapat diklasifikasikan berdasarkan indeks eritrosit menjadi 

anemia mikrositik hipokromik, anemia normositik normokromik, dan 

anemia makrositik. Indeks eritrosit ini meliputi Mean Corpuscular Volume 

(MCV), Mean Corpuscular Hemoglobin (MCH) dan Mean Corpuscular 

Hemoglobin Concentration (MCHC). Pendekatan ini tidak hanya 

membantu mengidentifikasi anemia, tetapi juga dapat mengungkapkan 

penyakit yang mendasarinya sebelum anemia terjadi (Wirahartari et al., 

2019). 

Anemia terkait gizi merupakan beban bagi sektor kesehatan global, 

termasuk dalam sistem layanan kesehatan di Indonesia. Kondisi ini 

mempengaruhi sekitar 1,62 miliar orang di seluruh dunia, terutama anak-

anak, remaja, dan wanita. Di Indonesia, Kementerian Kesehatan 

melaporkan bahwa prevalensi anemia gizi pada wanita hamil telah 

meningkat, dari 37% pada tahun 2013 menjadi 48,9% pada tahun 2018. 

Lebih dari 80% dari wanita usia 15-24 tahun terpengaruh. Anak-anak dan 

remaja juga mengalami tantangan yang serupa. Menurut survei riset 

kesehatan dasar tahun 2013, lebih dari 50% anak-anak dan remaja di 

Indonesia menderita anemia, dengan 28% di antaranya berusia di bawah 5 

tahun dan 26% berusia 5-14 tahun (Juffrie et al., 2020).  

Allah swt berfirman dalam surah Al-Alaq ayat 2: 

ق
َ
ِعَل ِِمِنِ 

َ
سَان

 
ن ِ
 
قَِِالۡ

َ
ل
َ
 خ
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  Terjemahnya: 

  Dia telah menciptakan manusia manusia dari segumpal darah. 

Berdasarkan tafsir Al-Azhar ayat di atas menjelaskan bahwa 

peringkat yang kedua sesudah nuthfah, yaitu segumpal air yang telah 

berpadu dari mani si laki-laki dengan mani si perempuan, yang setelah 40 

hari lamanya, air itu telah menjelma jadi segumpal darah, dan dari 

segumpal darah itu kelak akan menjelma pula setelah melalui 40 hari, 

menjadi segumpal daging (Mudhghah) (Hamka, 2015). 

Rumah Sakit Bahagia Kota Makassar adalah sebuah fasilitas 

kesehatan swasta tipe C yang khusus melayani ibu dan anak. Awalnya 

dikenal dengan nama Rumah Sakit Ibu dan Anak, Rumah Sakit Umum 

Bahagia kini mengganti namanya dengan tujuan meningkatkan pelayanan 

kesehatan. Sekarang, rumah sakit ini tidak hanya fokus pada kesehatan ibu 

dan anak, melainkan juga melayani berbagai masalah atau keluhan 

penyakit dari masyarakat sekitar. Masyarakat di sekitar rumah sakit 

sekarang dapat dengan mudah mendapatkan pengobatan tanpa perlu pergi 

ke rumah sakit umum terlebih dahulu. Rumah Sakit Umum Bahagia juga 

memberikan pelayanan yang optimal bagi pasien, baik mereka 

menggunakan BPJS maupun bukan. 

Rumah Sakit Bahagia Kota Makassar terletak di wilayah Kota 

Makassar, Sulawesi Selatan, berlokasi di Jl. Minasa Upa No.9, yang 

merupakan daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Berdasarkan 

data dari Rumah Sakit Bahagia Kota Makassar, jumlah pasien anak 
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mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2020 yang mencatat 747 

pasien, naik menjadi 1273 pasien pada tahun 2021, dan mencapai 2041 

pasien pada tahun 2022. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan 

penelitian di Rumah sakit Bahagia Kota Makassar hubungan status gizi 

dengan profil indeks eritrosit pasien anak di Instalasi Rawat Inap Rumah 

Sakit Bahagia yang dirawat pada Tahun 2020-2022. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan data yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini adalah: “Bagaimana 

hubungan status gizi dengan profil indeks eritrosit pasien anak di Instalasi Rawat 

Inap Rumah Sakit Bahagia Tahun 2020-2022?”  

C. Hipotesis  

1. Hipotesis Alternatif (Ha) 

Terdapat hubungan signifikan antara status gizi dengan profil indeks 

eritrosit. 

2. Hipotesis Nol (Ho) 

Tidak ada hubungan signifikan antara status gizi dengan profil indeks 

eritrosit. 
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D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

Tabel 1.1 Definisi Operasional 

Variabel Definisi 

Operasional 

Cara Ukur Hasil Ukur Skala 

Variabel Independen 

Status 

gizi 

Status gizi 

merupakan 

suatu 

keadaan 

yang 

merujuk 

pada kondisi 

nutrisi atau 

kecukupan 

zat gizi 

dalam tubuh 

seseorang 

berdasarkan 

grafik 

pertumbuhan 

WHO. 

Melihat 

data rekam 

medik 

pasien 

Severely 

underweight: < 

-3 SD 

Underweight: -

3 SD sampai < 

-2 SD 

Berat badan 

normal: -2 SD 

sampai +1 SD 

Resiko berat 

badan lebih: > 

+1 SD  

Ordinal 

Variable Dependen 

Profil 

indeks 

eritrosit 

Profil indeks 

eritrosit 

adalah 

gambaran 

nilai rata-rata 

sel darah 

merah yang 

terdiri atas 

MCV, MCH 

dan MCHC 

(Victor 

Hoffbrand, 

2016) 

Melihat 

data rekam 

medik 

pasien 

Normal 

(Nilai 

Laboratorik 

RS Umum 

Bahagia) 

MCV: 80-

94 fl 

MCH: 27-

31 pg 

MCHC: 33-

37 g/dL 

 

 

 

 

Rasio 
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Tidak 

Normal 

MCV:  

<80 fL 

>94 fL  

 

MCH:  

<27 pg 

>31 pg 

MCHC:  

<33 g/dL 

>37 g/dL 
 

 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian ini mencari hubungan antara 

status gizi dengan profil indeks eritrosit dengan melihat data rekam 

medik pasien anak di Rumah Sakit Bahagia Kota Makassar. 
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E. Kajian Pustaka 

 

             Tabel 1.2 Kajian Pustaka 

No. 
Peneliti / Tahun Judul Metode Jumlah Sampel Hasil 

1 
Mifbakhuddin, Ulfa Nurulita 

(2013) 

Profil Darah Dan Status 

Gizi Petugas Operator 

SPBU Yang Terpapar 

Gas Buang (Pb) 

Kendaraan Bermotor Di 

Kota Semarang Timur 

Metode analitik 

dengan 

pendekatan   

cross sectional 

39 sampel Tidak ditemukannya 

hubungan antara profil 

darah dengan status 

gizi pada petugas 

operator SPBU dengan 

nilai p > 0,05 

2 
Kevin A. Sompie Max F. J. 

Mantik J. Rompis (2015) 

Hubungan Antara Status 

Gizi Dengan Kadar 

Hemoglobin Pada 

Remaja Usia 12-14 

Tahun 

Metode analitik 

dengan 

pendekatan   

cross sectional 

45 sampel Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa 

tidak terdapat 

hubungan antara status 

gizi (IMT/U) terhadap 
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kadar hemoglobin 

dengan nilai p yaitu 

0.343 >α = 0.05 

3 Siti Sholekah, Listyani 

Hidayati  

(2018) 

 

Hubungan Kadar 

Hemoglobin Dengan 

Aktivitas Fisik dan Status 

Gizi Anak Sekolah Dasar  

Metode analitik 

dengan 

pendekatan   

cross sectional 

74 siswa yang 

dipilih dengan 

cara stratified 

random 

sampling 

Tidak terdapat 

hubungan antara kadar 

hemoglobin dengan 

aktivitas fisik(p=0,35) 

dan status gizi (p=0,22) 

4 
Siregar, Fadila Andina 

Putri (2019) 

Hubungan Status Gizi 

Dengan Kadar 

Hemoglobin Pada 

Remaja Putri Kelas Viii 

Di SMPN 3 Lubuk Pakam 

Jenis penelitian 

yang digunakan 

bersifat 

observasional 

dengan 

rancangan 

penelitian Cross 

58 sampel 

diambil dengan 

menggunakan 

teknik random 

sampling 

Terdapat hubungan 

status gizi dengan 

kadar Hb diperoleh 

nilai p< 0,008 
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Sectional 

5 
Hilda Nur Alifah (2017) 

Hubungan Status Gizi 

Dengan Kadar 

Hemoglobin Pada 

Santriwati 

Di Pondok Pesantren Al 

Munawwir 

Krapyak Bantul 

Yogyakarta 

Kuantitatif dan 

menggunakan 

desain penelitian 

deskriptif 

korelasi 

45 sampel  Ada hubungan positif 

dan signifikan antara 

status gizi dan kadar 

hemoglobin pada 

santriwati di Pondok 

Pesantren Al 

Munawwir Krapyak 

Bantul Yogyakarta 

dengan Sig. p sebesar 

0,000. 
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F. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan status gizi dengan profil indeks 

eritrosit pasien anak di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Bahagia 

Tahun 2020-2022. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui gambaran status gizi pada pasien anak di 

Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Bahagia Tahun 2020-2022. 

b. Untuk mengetahui gambaran indeks eritrosit pasien anak di 

Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Bahagia Tahun 2020-2022. 

c. Untuk mengetahui hubungan status gizi pada pasien anak 

dengan profil indeks eritrosit pasien anak di Instalasi Rawat 

Inap Rumah Sakit Bahagia Tahun 2020-2022. 

G. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Memperluas informasi dalam penelitian dan menerapkan ilmu 

yang diperoleh dalam bidang kesehatan, khususnya yang berkaitan 

dengan hubungan status gizi dengan profil indeks eritrosit pada pasien  

anak.      

2. Bagi Instansi 

Hasil penelitian tersebut bisa digunakan sebagai data awal 

bagi penelitian selanjutnya mengenai pengaruh status gizi terhadap 
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kadar eritrosit. 

3. Bagi Rumah Sakit Bahagia Kota Makassar 

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan masukan 

bagi Rumah Sakit Bahagia agar dapat meningkatkan mutu pelayanan 

kesehatan yang diberikan utamanya dalam menghadapi kasus anemia 

pada pasien anak. 

4. Bagi Masyarakat 

Menambah wawasan atau pengetahuan masyarakat tentang 

hubungan status gizi dengan kadar eritrosit pada anak. Sehingga orang 

tua lebih paham dan mengerti mengenai faktor penyebab yang 

berkaitan dengan anemia. 

5. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan juga 

dasar yang memberikan informasi dalam pengambilan keputusan 

ataupun kebijakan dalam menuntaskan kejadian anemia pada anak. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori 

1. Status Gizi 

a. Definisi Status Gizi 

Status gizi adalah keadaan yang diakibatkan oleh keseimbangan 

antara asupan zat gizi dari makanan dengan kebutuhan nutrisi yang 

diperlukan tubuh untuk metabolisme (WHO, 2020). Status gizi merupakan 

ukuran untuk menilai pemenuhan kebutuhan gizi anak (Azizah et al., 

2021). Status Gizi dibagi menjadi tiga kategori, yaitu status gizi kurang, 

gizi normal, dan gizi lebih (Almatsier, 2016). 

Status gizi adalah keadaan yang dihasilkan tubuh sebagai akibat 

asupan zat gizi dan pemanfaatan zat gizi. Zat gizi merupakan sumber 

energi yang sangat dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan dan 

pemeliharaan jaringan tubuh serta pengatur  proses tubuh (Aldriana et al., 

2020). Nutrisi memiliki hubungan yang erat dengan kondisi kesehatan 

masing-masing individu karena merupakan unsur yang sangat penting 

dalam pertumbuhan dan perkembangan seseorang (Arif et al., 2022).  

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Status Gizi 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi status gizi anak, faktor-

faktor tersebut antara lain: faktor sosial ekonomi, tingkat pendidikan, 

tingkat pengetahuan, penyakit infeksi yang diderita, kesehatan lingkungan, 
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pelayanan kesehatan, budaya, dan pola asuh (Ikro et al., 2021). 

Faktor yang mempengaruhi status gizi yaitu faktor langsung yang 

meliputi asupan makanan dan penyakit infeksi. Latar belakang terjadinya 

faktor tersebut yaitu ekonomi keluarga, produksi pangan, pelayanan 

kesehatan yang kurang baik. Terdapat beberapa jenis parameter yang 

dilakukan untuk mengukur tubuh manusia yaitu usia, berat badan, tinggi 

badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala, lingkar pinggul, lingkar dada, 

dan tebal lemak bawah kulit (Hardinsyah, 2016). 

1) Faktor Penyebab Langsung 

a) Asupan Zat Gizi 

Status gizi dipengaruhi oleh keseimbangan asupan zat gizi 

makro dan zat gizi mikro. Angka kecukupan gizi yaitu jumlah zat-

zat gizi minimal yang diperlukan seseorang untuk 

mempertahankan status gizi yang adekuat (Almatsier, 2016). 

b) Penyakit Infeksi 

Penyakit infeksi dapat menyebabkan malnutrisi karena 

penurunan nafsu makan, gangguan penyerapan pada saluran 

cerna atau peningkatan kebutuhan nutrisi akibat penyakit. Ada 

hubungan sebab akibat antara penyakit menular dan malnutrisi. 

Penyakit infeksi dapat melemahkan status gizi dan 

mempermudah terjadinya infeksi. Ada hubungan yang sangat erat 

antara infeksi (bakteri, virus dan parasit) dengan malnutrisi. Oleh 

karena itu, interaksi sinergis antara malnutrisi dan penyakit 
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menular sangat ditekankan, dan infeksi juga mempengaruhi status 

gizi (Hardinsyah, 2016). Dimana lebih banyak anak dengan 

riwayat penyakit infeksi yang menderita malnutrisi dibandingkan 

yang tidak memiliki riwayat penyakit infeksi (Perdana et al., 

2020). 

2) Faktor Penyebab Tidak Langsung 

a) Usia 

Faktor usia sangat penting dalam menentukan status gizi. 

Kesalahan yang dihasilkan menyebabkan kesalahan interpretasi 

status gizi. Hasil pengukuran berat badan dan tinggi badan tidak 

ada artinya jika penentuan usia yang salah (Hardinsyah, 2016). 

b) Jenis Kelamin 

Kebutuhan zat gizi berhubungan dengan ukuran tubuh 

sehingga kebutuhan yang tinggi terdapat pada periode 

pertumbuhan yang cepat. Pada anak perempuan, pertumbuhan 

pesat dimulai pada usia 10-12 tahun, sedangkan pada anak laki-

laki pada usia 12-14 tahun. Pertumbuhan setiap anak tidak selalu 

pada usia yang sama, tetapi terdapat perbedaan antar individu. 

Peningkatan aktivitas fisik dan pertumbuhan yang cepat 

meningkatkan kebutuhan nutrisi (Ambarwati, 2015). 

c) Tingkat Ekonomi  

Masalah ekonomi mencakup pekerjaan, pendapatan keluarga, 

kekayaan materi seperti tanah, ternak, kapal, mesin jahit, 
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kendaraan, dan harga makanan tergantung pada pasar dan 

fluktuasi musiman. Di Indonesia yang mayoritas pendapatan 

penduduknya tergolong rendah dan menengah, hal ini 

mempengaruhi ketersediaan pangan, terutama pangan yang 

bergizi (Almatsier, 2016). 

c. Indikator Status Gizi 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang standar Atropometri Penilaian Statuz Gizi 

Anak, diketahui bahwa penentuan status gizi anak didasarkan pada Indeks 

BB/U (Kementerian Kesehatan RI, 2022). 

Indeks BB/U di atas, dikategorikan menjadi 4 kategori, yaitu: 

           Tabel 2.1 Kategori BB/U 

Ambang Batas (Z score) Kategori Status Gizi 

< -3 SD Berat badan sangat kurang 
(severely underweight) 

-3 SD sampai dengan < -2 SD Berat badan kurang 
(underweight) 

-2 SD sampai dengan +1 SD Berat badan normal 

> +1 SD Resiko berat badan lebih 

Sumber: Kemenkes RI, 2022 
 

Standar Antropometri Anak didasarkan pada parameter berat badan 

dan panjang/tinggi badan terdiri dari 4 indeks yaitu (Kementrian 

Kesehatan RI, 2022) : 
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a) Indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U) 

Indeks BB/U ini menggambarkan berat badan relatif 

dibandingkan dengan usia anak. Indeks ini digunakan untuk menilai 

anak-anak yang memiliki berat badan kurang (underweight) atau 

sangat kurang (severely underweight), tetapi tidak dapat digunakan 

untuk mengklasifikasikan anak-anak yang gemuk atau sangat gemuk. 

Seorang anak dengan BB/U rendah, kemungkinan mengalami 

masalah pertumbuhan, sehingga perlu dikonfirmasi dengan indeks 

BB/PB atau BB/TB atau IMT/U sebelum diintervensi. 

b) Indeks Panjang Badan menurut Umur atau Tinggi Badan menurut 

Umur (PB/U atau TB/U) 

Indeks PB/U atau TB/U menggambarkan pertumbuhan 

panjang atau tinggi badan anak berdasarkan usianya. Indeks ini dapat 

mengidentifikasi anak yang pendek (stunted) atau sangat pendek 

(severely stunted), akibat kekurangan gizi dalam waktu lama atau 

sering sakit. Anak yang tergolong tinggi menurut usianya juga dapat 

diidentifikasi. Anak dengan tinggi badan di atas normal (tinggi sekali) 

biasanya diakibatkan oleh gangguan endokrin, namun hal ini jarang 

terjadi di Indonesia 

c) Indeks Berat Badan menurut Panjang Badan/Tinggi Badan (BB/PB 

atau BB/TB) 

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

dibandingkan dengan pertumbuhan panjang/tinggi badannya. Indeks 
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ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi anak-anak yang gizi 

kurang (wasted), gizi buruk (severely wasted) serta anak yang 

memiliki risiko gizi lebih (possible risk of overweight). Kondisi gizi 

buruk biasanya diakibatkan oleh penyakit dan kekurangan asupan gizi 

yang baru saja terjadi (akut) maupun yang telah lama terjadi (kronis). 

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

Indeks IMT/U digunakan untuk mengklasifikasikan kategori 

gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, berisiko gizi lebih, gizi lebih dan 

obesitas. Grafik IMT/U dan grafik BB/PB atau BB/TB cenderung 

menunjukkan hasil yang sama. Namun indeks IMT/U lebih sensitif 

untuk penapisan anak gizi lebih dan obesitas. Anak dengan ambang 

batas IMT/U > +1SD berisiko gizi lebih sehingga perlu ditangani 

lebih lanjut untuk mencegah terjadinya gizi lebih dan obesitas. 

d. Pengukuran Status Gizi 

Beberapa parameter digunakan untuk menentukan nilai gizi dan 

kemudian hasil pengukuran tersebut dibandingkan dengan standar atau 

referensi. Tujuan penilaian status gizi adalah untuk menilai status gizi 

seseorang dan mengetahui apakah ada kesalahan dalam status gizi 

seseorang. Penilaian gizi penting karena dapat menyebabkan penyakit 

terkait gizi dan bahkan kematian. Oleh karena itu, dengan mengetahui 

status gizi seseorang untuk meningkatkan derajat kesehatannya 

sedemikian rupa sehingga menjadi lebih baik (Thamaria, 2017). 
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Penggunaan antropometri untuk menilai status gizi merupakan 

pengukuran yang paling umum digunakan. Saat melakukan antropometri, 

berbagai parameter diukur sebagai indikator status gizi, antara lain usia, 

tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala, lingkar dada, 

lingkar pinggul, dan ketebalan lemak subkutan. Ini digunakan sebagai 

pengukuran antropometri untuk menghitung nilai gizi (Hardinsyah, 2016). 

Ada beberapa parameter yang bisa diukur, yaitu: 

1) Berat Badan 

Berat badan menggambarkan jumlah protein, lemak, air, dan mineral 

yang terdapat di dalam tubuh. Berat badan merupakan komposit 

pengukuran ukuran total tubuh. Beberapa alasan mengapa berat badan 

digunakan sebagai parameter antropometri. Alasan tersebut di 

antaranya adalah perubahan berat badan mudah terlihat dalam waktu 

singkat dan menggambarkan status gizi saat ini. Pengukuran berat 

badan mudah dilakukan dan alat ukur untuk menimbang berat badan 

mudah diperoleh. Pengukuran berat badan memerlukan alat yang hasil 

ukurannya akurat. Untuk mendapatkan ukuran berat badan yang akurat, 

terdapat beberapa persyaratan alat ukur berat di antaranya adalah alat 

ukur harus mudah digunakan dan dibawa, mudah mendapatkannya, 

harga alat relatif murah dan terjangkau, ketelitian alat ukur sebaiknya 

0,1 kg (terutama alat yang digunakan untuk memonitor pertumbuhan), 

skala jelas dan mudah dibaca, cukup aman jika digunakan, serta alat 

selalu dikalibrasi (Kementrian Kesehatan RI, 2022). 
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2) Tinggi Badan 

Tinggi badan menggambarkan ukuran pertumbuhan massa tulang 

yang terjadi akibat dari asupan gizi. Oleh karena itu, tinggi badan 

digunakan sebagai parameter antropometri untuk menggambarkan 

pertumbuhan linier. Pertambahan tinggi badan atau panjang terjadi 

dalam waktu yang lama sehingga sering disebut akibat masalah gizi 

kronis. Istilah tinggi badan digunakan untuk anak yang diukur dengan 

cara berdiri, Tinggi badan dapat diukur dengan menggunakan 

microtoise (baca: mikrotoa). Kelebihan alat ukur ini adalah memiliki 

ketelitian 0,1 cm, mudah digunakan, tidak memerlukan tempat yang 

khusus, dan memiliki harga yang relatif terjangkau. Kelemahannya 

adalah setiap kali akan melakukan pengukuran harus dipasang pada 

dinding terlebih dahulu (Kementrian Kesehatan RI, 2022). 

3) Umur  

Umur sangat memegang peranan dalam penentuan status gizi. 

Kesalahan penentuan akan menyebabkan interpretasi status gizi yang 

salah. Hasil penimbangan berat badan maupun tinggi badan yang 

akurat, menjadi tidak berarti bila tidak disertai dengan penentuan umur 

yang tepat. Kesalahan yang sering muncul adalah adanya 

kecenderungan untuk memilih angka yang mudah seperti 1 tahun; 1,5 

tahun; 2 tahun. Oleh sebab itu, penentuan umur anak perlu dihitung 

dengan cermat. Ketentuan yang dipakai yaitu 1 tahun adalah 12 bulan, 

1 bulan adalah 30 hari (Kementrian Kesehatan RI, 2022). 
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e. Kebutuhan Gizi Anak 

Kebutuhan energi dan protein bayi dan anak-anak per kilogram berat 

badan melebihi kebutuhan energi dan protein orang dewasa karena anak 

anak sedang tumbuh dan berkembang. Kebutuhan energi dan protein per 

kilogram berat badan per hari menurun seiring bertambahnya usia, 

sedangkan kebutuhan mikronutrien meningkat seiring bertambahnya usia. 

Kebutuhan gizi dipengaruhi oleh beberapa kondisi yaitu status gizi, status 

pertumbuhan, tingkat aktivitas dan ada tidaknya penyakit (Nasar, 2017). 

f. Pandangan Islam Mengenai Status Gizi 

Dalam Islam diajarkan untuk mengonsumsi makanan yang halal dan 

baik sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al- An’am / 6:141, yaitu: 

 وَهُوَ الَّذِي أنَْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيَْْ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرعَْ مُُْتَلِفًا

 أُكُلُهُ وَالزَّيْ تُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِِاً وَغَيَْْ مُتَشَابهٍِ ۚ كُلُوا مِنْ ثََرَهِِ إِذَا أثََْرََ وَآتُوا

 حَقَّهُ يَ وْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلََ تُسْرفُِوا ۚ إنَِّهُ لََ يُُِبُّ الْمُسْرفِِيَ 

Terjemahnya: 

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak 

berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam 

buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak 

sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila 

dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan 

disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. 
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Berdasarkan tafsir Al-Misbah ayat di atas menjelaskan bahwa hanya 

Allah yang menciptakan berbagai taman, beberapa dengan tiang 

penopang, dan yang lain tanpa. Dia juga menciptakan pohon kurma dan 

tanaman-tanaman lain dengan buah-buahan yang beragam dalam warna, 

rasa, bentuk, dan aroma. Allah juga menciptakan zaitun dan delima yang, 

meskipun memiliki kesamaan dalam beberapa aspek, berbeda dalam 

beberapa hal lainnya. Semua tumbuh di tanah yang sama dan diberi air 

yang sama. Oleh karena itu, makanlah buah-buahan yang baik dan berikan 

zakat ketika buah-buahan tersebut telah matang. Namun, jangan 

berlebihan dalam mengonsumsinya, karena itu bisa membahayakan diri 

Anda dan merampas hak orang miskin. Allah tidak menyukai perilaku 

berlebihan (Shihab, 2014). 

Ayat ini menjelaskan terkait keberagaman dan keindahan ciptaan 

Allah, termasuk berbagai jenis tanaman, buah-buahan, air, dan bahkan 

madu. Dapat disimpulkan bahwa Allah menciptakan berbagai jenis 

makanan dan minuman yang bermanfaat bagi manusia. Dalam konteks 

status gizi, Al-Qur'an seringkali menekankan pentingnya bersyukur atas 

nikmat makanan yang diberikan Allah dan menjaga kesehatan tubuh. 

Dengan mengonsumsi berbagai jenis buah-buahan, termasuk madu, yang 

disebutkan dalam ayat ini, dapat memberikan berbagai nutrisi yang baik 

untuk kesehatan tubuh manusia. 

 

 



 

23 

 

2. Profil Indeks Eritrosit Pada Anak 

a. Definisi Eritrosit 

 

              Gambar 1. Eritrosit 

Sumber: Mescher, AL 2018, Junqueira’s Basic Histology Text & 

Atlats, McGraw Hill Medical, New York 

 

Eritrosit adalah bentuk cakram bikonkaf yang tidak berinti, cekung 

pada kedua sisinya dan berdiameter kira-kira 7,8 mikrometer dan dengan 

ketebalan pada bagian yang paling tebal 2,5 mikrometer dan pada bagian 

tengah 1 mikrometer atau kurang. Fungsi utama dari sel-sel darah merah 

adalah mengangkut hemoglobin, dan mengangkut oksigen dari paru-paru 

ke jaringan (Guyton, 2014). 

b. Pembentukan Eritrosit (Eritropoiesis) 

Eritrosit terbentuk di sumsum tulang. Proses pembentukan dan 

pematangan sel darah merah disebut eritropoiesis. Pembentukan sel darah 

merah membutuhkan zat besi, vitamin B12, asam folat dan rantai globin 

dari hemositoblas. Sumsum tulang normal merupakan bagian integral dari 

hemopoiesis. Jika fungsi sumsum tulang terganggu maka dapat 
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menyebabkan kelainan. Gangguan pada sumsum tulang dapat 

menyebabkan kegagalan produksi sel, kegagalan pematangan sel, produksi 

sel abnormal, dan hilangnya mekanisme regulasi normal. Umur sel darah 

merah setelah dilepaskan dari sumsum tulang adalah sekitar 120 hari. 

Proses pematangan sel darah merah membutuhkan hormon erythropoietin 

yang disintesis di ginjal (Nugraha, 2017). 

Eritrosit dibentuk di dalam sumsum tulang, terutama dari tulang 

pendek, pipih dan tidak beraturan. Sel darah merah (eritrosit) di dalam 

tubuh juga dibuat didalam limpa dan hati yang kemudian akan beredar di 

dalam tubuh selama 14 – 15 hari setelah itu akan mati. Hemoglobin yang 

keluar dari eritrosit yang mati akan terurai menjadi 2 zat yaitu hematin 

yang mengandung Fe yang berguna untuk pembuatan eritrosit baru dan 

hemoglobin yaitu suatu zat yang terdapat didalam eritrosit yang berguna 

untuk mengikat oksigen dan karbondioksida (Price, 2015). 

c. Penguraian Eritrosit 

Setelah terbentuk, eritrosit beredar di dalam tubuh. Umur rata-rata sel 

darah merah adalah 120 hari, setelah itu sel menua dan dihancurkan dalam 

sistem retikuloendotelial, terutama di limpa dan hati. Globin yang 

diperoleh dari hemoglobin dipecah menjadi asam amino, yang digunakan 

sebagai protein dalam jaringan, besi heme yang dilepaskan dari 

hemoglobin digunakan dalam pembentukan sel darah merah baru. Heme 

yang tersisa dalam hemoglobin diubah menjadi bilirubin (pigmen kuning) 

dan biliverdin, yang berwarna kehijauan (Pearce, 2016). 
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d. Fungsi Utama Eritrosit 

1. Untuk mentransport hemoglobin, yang selanjutnya membawa 

oksigen dari paru-paru ke jaringan.  

2. Mengangkut O2 ke jaringan dan mengembalikan karbondioksida 

dari jaringan ke paru-paru (Guyton, 2014). 

e. Faktor Pengaruh Jumlah Eritrosit 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil laboratorium jumlah eritrosit, 

diantaranya adalah: 

a) pH plasma, suhu, konsentrasi glukosa, dan saturasi oksigen pada darah. 

b) Eritrosit yang berumur lama cenderung memiliki fragilitas osmotik 

tinggi. 

c) Sampel darah yang diambil lebih dari 3 jam dapat menunjukkan 

peningkatan fragilitas osmotik (Gandasoebrata, 2013). 

Beberapa faktor seperti konsentrasi antikoagulan, suhu 

penyimpanan sampel darah dan penyimpanan sampel darah 

mempengaruhi hasil pemeriksaan indeks eritrosit. Pada pemeriksaan 

indeks eritrosit, jumlah sel darah merah dan kadar hemoglobin sangat 

mempengaruhi penentuan hasil MCV, MCH dan MCHC (Syuhada, 

Festy Ladyani, Nanda Nur Fauziah, 2022). 

f. Indeks Eritrosit 

Indeks eritrosit atau Mean Cospuscular Value merupakan nilai rata-

rata yang dapat memberikan keterangan tentang jumlah rata-rata eritrosit 

dan hemoglobin per-eritrosit. Pemeriksaan penunjang Indeks eritrosit 
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digunakan sebagai tes skrining untuk mendiagnosis anemia dan 

menentukan anemia berdasarkan morfologinya (Gandasoebrata, 2013). 

1) MCV atau VER 

Mean Corpuscular Volume (MCV) atau Volume Eritrosit 

Rata-rata (VER) adalah volume rata-rata sebuah eritrosit yang 

dinyatakan dengan satuan femtoliter (fl). Rumus perhitungannya: 

       Nilai Hematokrit (Vol%) 
           MCV=                                                                            x 10 

       Jumlah Eritrosit (juta/ul) 
 

Nilai normal MCV= 110 fl (Stuart H.Orcin, 2009). Penurunan 

MCV terjadi pada pasien dengan anemia mikrositik, defisiensi besi, 

artritis reumatoid, talasemia, anemia sel sabit, hemoglobin C, 

keracunan timah dan radiasi. Peningkatan MCV terjadi pada pasien 

dengan anemia aplastik, anemia hemolitik, anemia penyakit hati 

kronis, hipotiroidisme, efek obat vitamin B12, antikonvulsan dan anti 

metabolik (Gandasoebrata, 2013). 

2) MCH atau HER 

Mean Corpuscular Hemoglobin (MCH) atau Hemoglobin 

Eritrosit Rata-rata (HER) adalah jumlah hemoglobin per-eritrosit 

yang dinyatakan dengan satuan pikogram (pg). Rumus 

perhitungannya: 

 

Nilai Hemoglobin (gr%) 
MCH =                                                                 x 10 

Jumlah Eritrosit (juta/ul) 
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x 10 

Nilai Normal MCH= 34,6 pg (Stuart H.Orcin, 2009). 

Penurunan MCH terjadi pada pasien anemia mikrositik dan anemia 

hipokromik. Peningkatan MCH terjadi pada pasien anemia defisiensi 

besi (Gandasoebrata, 2013). 

3) MCHC atau KHER 

Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC) atau 

Konsentrasi Hemoglobin Eritrosit Rata-rata (KHER) adalah 

konsentrasi hemoglobin yang didapat per-eritrosit yang dinyatakan 

dengan satuan gram per desiliter (gr/dl). Rumus perhitungannya: 

 
Nilai Hemoglobin (gr%) 

   MCHC  =    

Jumlah Hematokrit (vol%) 

 

Nilai normal MCHC= 31,9 gram per desiliter (gr/dl) (Stuart 

H.Orcin, 2009). Penurunan MCHC terjadi pada pasien anemia 

mikrositik dan anemia hipokromik, dan peningkatan MCHC pada 

pasien anemia defisiensi besi (Gandasoebrata, 2013). 

4) Hemoglobin 

Hemoglobin adalah senyawa yang membawa oksigen ke 

seluruh jaringan tubuh dan membawa karbon dioksida dari sel 

kembali ke paru-paru dan kemudian dikeluarkan dari tubuh (Hikmah 

et al., 2023). 

Hemoglobin merupakan senyawa pembawa oksigen pada sel 

darah merah dan dapat diukur secara kimia. Jumlah Hb/100ml darah 
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dapat digunakan sebagai indeks kapasitas pembawa oksigen ke darah. 

Hemoglobin mempunyai dua fungsi pengangkutan penting dalam 

tubuh manusia, yaitu pengangkutan oksigen dari paru-paru ke 

jaringan perifer dan pengangkutan karbondioksida dari jaringan 

perifer ke organ respirasi untuk selanjutnya diekskresikan keluar 

tubuh (Murray, 2020). Jika kadar Hemoglobin kurang dari normal 

(anemia), maka akan menyebabkan komplikasi termasuk kelelahan 

dan stress pada organ tubuh. Dampak anemia bagi remaja antara lain 

mudah lelah, penurunan konsentrasi belajar, dan kurang bersemangat 

(Proverawati, 2011). 

5) Hematokrit  

Nilai hematokrit adalah volume semua eritrosit dalam 100 ml 

darah  dalam persen (%) (Ramadhina et al., 2023). Faktor-faktor yang 

mempengaruhi nilai hematokrit antara lain volume darah, waktu, 

kecepatan centrifuge, volume antikoagulan yang tidak sesuai, 

termasuk proses pencampuran  keduanya yaitu homogenisasi dan 

waktu penyimpanan sampel (Fadillah et al., 2021). 

g. Pandangan Islam Mengenai Indeks Eritrosit 

Allah swt berfirman dalam surah Al-Alaq ayat 2: 

سَانَ  مِن   عَلَق ن  ِ  خَلَقَ  الَ 
      

  Terjemahnya: 

  Dia telah menciptakan manusia manusia dari segumpal darah. 
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Berdasarkan tafsir Al-Azhar ayat di atas menjelaskan bahwa 

peringkat yang kedua sesudah nuthfah, yaitu segumpal air yang telah 

berpadu dari mani si laki-laki dengan mani si perempuan, yang setelah 40 

hari lamanya, air itu telah menjelma jadi segumpal darah, dan dari 

segumpal darah itu kelak akan menjelma pula setelah melalui 40 hari, 

menjadi segumpal daging (Mudhghah)  (Hamka, 2015). 

Ayat ini menunjukkan bahwa manusia awalnya diciptakan oleh 

Allah dari segumpal darah (alaq). Terkait dengan eritrosit darah, eritrosit 

adalah jenis sel darah merah yang bertanggung jawab untuk mengangkut 

oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan membawa kembali karbon 

dioksida ke paru-paru. Meskipun istilah "alaq" dalam konteks ini lebih 

bermakna sebagai segumpal darah, dan bukan secara khusus eritrosit, 

konsep penciptaan manusia dari unsur-unsur yang sangat dasar dan 

kemudian berkembang menjadi bentuk manusia merupakan bagian dari 

proses menciptakan kehidupan. 

 

3. Hubungan Status Gizi Dengan Profil Indeks Eritrosit 

Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi kejadian kadar 

eritrosit rendah adalah karena asupan gizi dalam tubuh kurang dan hal ini 

menyebabkan kebutuhan gizi dalam tubuh tidak terpenuhi terutama 

kebutuhan gizi seperti zat besi dimana zat besi merupakan salah satu 

komponen terpenting dalam pembentukan eritrosit, dengan kurangnya 

asupan zat besi dalam tubuh akan menyebabkan berkurangnya bahan 
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pembentuk sel darah merah, sehingga sel darah merah tidak dapat 

melakukan fungsinya dalam mensuplai oksigen yang akan mengakibatkan 

terjadinya anemia (Bakta, 2018). 
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B. Kerangka Teori 

 

Gambar 2. Kerangka Teori Penelitian 
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C. Kerangka Konsep 

 

 

Gambar 3. Kerangka Konsep Penelitian 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan yaitu penelitian analitik kuantitatif yang 

dilakukan dengan cara menilai hubungan status gizi dengan profil indeks 

eritrosit pada pasien anak di Rumah Sakit Bahagia Makassar. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Bahagia Kota Makassar yang 

terletak di Jl. Minasa Upa No.9, Gn. Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, 

Sulawesi Selatan 90221. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November-Desember 2023. 

C. Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan 

desain cross sectional. Desain cross-sectional adalah studi yang 

menggabungkan variabel independen atau faktor risiko yang memiliki 

konsekuensi terhadap variabel dependen atau subjek dan diukur secara 

bersamaan. Penelitian ini memperoleh informasi rekam medis berupa kadar 

eritrosit pada anak yang dirawat di Rumah sakit Bahagia Kota Makassar dengan 

mempertimbangkan kriteria inklusi dan eksklusi. 
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1. Kriteria Inklusi 

a. Pasien Anak di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Bahagia Tahun 2020-

2022 

b. Memiliki data rekam medis yang lengkap 

c. Pasien anak yang memiliki hasil laboratorium pemeriksaan darah rutin 

d. Semua pasien rawat inap usia 1-5 tahun  

2. Kriteria Ekslusi 

a. Pasien anak dengan kelainan hematologi (hemofilia, lekopenia dan 

polisitemia) 

b. Pasien anak yang mendapat transfusi darah 

c. Pasien anak dengan penyakit keganasan (limfoma, leukemia dan multipel 

mieloma) 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pasien anak di Rumah Sakit 

Bahagia Kota Makassar Tahun 2020-2022. 

2. Sampel  

Teknik purposive sampling digunakan sebagai metode pengambilan 

sampel dalam penelitian ini. Sampel penelitian ini adalah rekam medis 

pasien anak di Rumah Sakit Bahagia Kota Makassar Tahun 2020-2022 

dengan mempertimbangkan kriteria inklusi dan eksklusi. Besar sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan rumus Slovin. 

𝑛 =
N

1 + N (𝑑)2
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                              =
4.061

1 + 4.061 (0,1)2
 

                               =
4.061

1 + 4.061 (0,01)
 

  =
4.061

1 + 40,61
 

        =
4.061

41,61
 

                            = 97,596 (dibulatkan menjadi 98) 

Keterangan: 

n = Jumlah Sampel  

N = Jumlah Populasi 

d = Tingkat Signifikasi (p) 

E. Instrumen Penelitian  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder 

adalah data yang didapat tidak langsung dari responden dengan melihat rekam 

medik yang terdapat di Rumah sakit. Data sekunder pada penelitian ini berupa 

nama pasien, umur, tinggi badan, berat badan, Hb, Hematokrit, MCV, MCH dan 

MCHC. 

F. Teknik Pengambilan Sampel 

Penelitian ini menggunakan teknik Non-Probability Sampling jenis purposive 

sampling. Purposive sampling adalah pemilihan sampel dari populasi yang 

memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yang ditentukan oleh peneliti.  
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G. Langkah Pengolahan Data 

1. Penyunting Data (editing) 

Peneliti akan memeriksa setiap rekam medis yang telah didapatkan sebagai 

usaha untuk melengkapi data yang kurang lengkap. 

2. Pengkodean (coding) 

Pemberian kode dengan tujuan untuk memudahkan dalam pengolahan data, 

juga untuk menjaga kerahasiaan identitas responden. 

3. Entri Data 

Entri data dilakukan dengan memasukkan setiap data ke program komputer 

untuk membuat distribusi frekuensi sederhana. 

4. Tabulasi (tabulating) 

Data dituangkan dalam bentuk tabel untuk memudahkan tabulasi data agar 

dapat menganalisis data sesuai tujuan penelitian. 

5. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Peniliti akan melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan mencari 

makna hubungan antar variabel yang telah didapatkan dan menuangkannya 

dalam bentuk narasi. 

H. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara elektronik 

menggunakan aplikasi (SPSS) yang kemudian disajikan dalam bentuk tabel yang 

telah diberikan kode dan disusun serta dikelompokkan sesuai dengan tujuan 

penelitian sehingga memudahkan dalam analisis data. 
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1. Analisis univariat  

Analisis univariat dilakukan secara deskriptif untuk setiap variabel yang 

digunakan dengan membuat tabel distribusi frekuensi atau membuat nilai 

mean dan median dari data kontinu.  

2. Analisis bivariat   

Analisis bivariat dilakukan untuk menilai hubungan antara dua variabel yaitu 

variabel dependen dan variabel independen. Metode analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah uji Spearman Rho, yang menggunakan software 

uji statistik. 

I. Metode Pengumpulan Data

 

Gambar 4. Metode Pengumpulan Data 
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J. Etika Penelitian  

Etika penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menurut surat dengan 

nomor B-189/KEPK/FKIK/XII/2021 adalah sebagai berikut: 

a) Mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian ke komite etik 

penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

b) Menyertakan surat pengantar yang ditujukan kepada pihak terkait sebagai 

permohonan izin penelitian. 

c) Menjaga kerahasiaan identitas pasien sehingga tidak merasa dirugikan. 

d) Tidak memaksa dan mengintervensi subjek penelitian dalam proses 

pengambilan data. 
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BAB IV  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil 
 

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Bahagia Kota Makassar 

terletak di wilayah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berlokasi di Jl. Minasa 

Upa No.9. Rumah Sakit Bahagia Kota Makassar adalah sebuah fasilitas 

kesehatan swasta tipe C yang khusus melayani ibu dan anak. Awalnya 

dikenal dengan nama Rumah Sakit Ibu dan Anak, Rumah Sakit Umum 

Bahagia kini mengganti namanya dengan tujuan meningkatkan pelayanan 

kesehatan. Sekarang, rumah sakit ini tidak hanya fokus pada kesehatan ibu 

dan anak, melainkan juga melayani berbagai masalah atau keluhan penyakit 

dari masyarakat sekitar. Penelitian ini dilaksanakan selama Desember 2023. 

Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 98 sampel. Desain penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasional dengan 

pendekatan cross sectional. Analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini menggunakan aplikasi SPSS, yang terlebih dahulu dilakukan uji analisis 

univariat kemudian dilanjutkan analisis uji bivariat yaitu menggunakan uji 

Spearman Rho. Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang 

dilakukan, maka disajikan hasil penelitian sebagai berikut: 
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1. Analisis Univariat 

Tabel 3.1 Distribusi Karakteristik Pasien Anak 

Karakteristik                     Frekuensi (N)                     Persentase (%) 

Jenis kelamin 

  Laki-laki 55 56,1 

  Perempuan 43 43,8 

Usia 

  1 tahun 17  17,3  

  2 tahun 22  22,4 

  3 tahun 30  30,6  

  4 tahun 12  12,2 

  5 tahun 17  17,3 

Status dalam keluarga 

  Anak kandung 98  100  

  Anak angkat 0    0  

Pekerjaan orang tua 

  PNS 15  15,3  

  Karyawan swasta 30  30,6  

  Wiraswasta  16  16,3 

  IRT 35  35,7  

  Pelajar  2  2,04 

Riwayat suplementasi Fe 

  Ada  0    0  

  Tidak ada 98  100  

Riwayat konsumsi obat 

  Tidak ada 94  95,9  

  Antipiretik 2  2,04  

  Antikonvulsan 1  1,02  

  Imunomodulator 1  1,02  

Total  98 100 

Sumber: Data Primer, 2023 

 

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan tabel distribusi karakteristik pasien anak, 

berdasarkan jenis kelamin didapatkan laki-laki sebanyak 55 orang (56,1%) dan 

perempuan sebanyak 43 orang (43,8%) sedangkan distribusi berdasarkan usia 

didapatkan 1 tahun sebanyak 17 orang (13,3 %), 2 tahun sebanyak 22 orang 

(22,4 %), 3 tahun sebanyak 30 orang (30,6 %), 4 tahun sebanyak 12 orang (12,2 

%)  dan 5 tahun sebanyak 17 orang (17,3%) sedangkan distribusi berdasarkan 
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status anak didapatkan anak kandung sebanyak 98 (100 %) dan anak angkat 

sebanyak 0 (0 %) sedangkan distribusi berdasarkan pekerjaan orang tua 

didapatkan PNS sebanyak 15 orang (15,3 %), karyawan swasta sebanyak 30 

orang (30,6 %), wiraswasta sebanyak 16 orang (16,3 %), IRT sebanyak 35 

orang (35,7 %) dan pelajar sebanyak 2 orang (2,04 %). 

 

Tabel 4.2 Distribusi Variabel Penelitian 

Variabel                                     Frekuensi (N)             Persentase (%) 

Status Gizi 

  Severly Underweight 6  6,1 

  Underweight 10 10,2 

  Normal 73 74,5  

  Resiko BB Lebih 9  9,2 

Eritrosit  

  Normal (3,60-6,50 106/µl) 94 95,9 

  Tidak normal:                                          

      Rendah (<3,60 106/µl) 3 3,06 

      Tinggi (>6,50 106/µl) 1 1,02 

Hb  

  Normal (12-16 g/dL) 51 52,0 

  Tidak normal:  

      Rendah (<12 g/dL) 47 48,9 

      Tinggi (>16 g/dL) 0   0 

Hematokrit  

  Normal (35-52 %)  37 37,8 

  Tidak normal:  

      Rendah (<35 %) 61 62,2 

      Tinggi (>52 %) 0   0 

MCV  

  Normal (80-94 fL) 2  2,0  

  Tidak Normal: 

      Rendah (<80 fL) 96 98,0 

      Tinggi (>94 fL) 0   0 

MCH  

  Normal (27-31 pg) 34 34,7 

  Tidak Normal:   

      Rendah (<27 pg) 62 63,3 

      Tinggi (>31 pg) 2 2,04 
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Variabel                                     Frekuensi (N)             Persentase (%) 

MCHC  

  Normal (33-37 g/dL) 86 87,8 

  Tidak Normal: 

      Rendah (<33 g/dL) 3  3,1 

      Tinggi (>37 g/dL) 9 9,18 

WBC  

  Normal (5,0-10,0 103/µl) 41 41,8 

  Tidak normal: 

      Rendah (<5,0 103/µl) 19 19,4 

      Tinggi (>10,0 103/µl) 38 38,8 

Trombosit  

  Normal (150-450 103/µl) 85 86,7 

  Tidak normal   

      Rendah (<150 103/µl) 4  4,1 

      Tinggi (>450 103/µl) 9  9,2 

Total  98 100 

Sumber: Data Primer, 2023 

 

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan distribusi data pasien anak berdasarkan 

status gizi didapatkan severly underweight sebanyak 6 orang (6,1%), 

underweight sebanyak 10 orang (10,2 %), normal  sebanyak 73 orang (74,5%), 

dan resiko bb lebih sebanyak 9 orang (9,2%) sedangkan distribusi data pasien 

anak berdasarkan nilai eritrosit, normal sebanyak 94 orang (95,9%) dan tidak 

normal sebanyak 4 orang (418%) sedangkan distribusi data pasien anak 

berdasarkan nilai Hb, normal sebanyak 51 orang (52,0%) dan tidak normal 

sebanyak 47 orang (48,0%) sedangkan distribusi data pasien anak berdasarkan 

nilai hematokrit, normal sebanyak 37 orang (37,8 %) dan tidak normal 

sebanyak 61 orang (62,2 %) sedangkan distribusi data pasien anak berdasarkan 

nilai MCV, normal sebanyak 2 orang (2,0%) dan tidak normal sebanyak 96 

orang (98,0%) sedangkan distribusi data pasien anak berdasarkan nilai MCH, 

normal sebanyak 34 orang (34,7%) dan tidak normal sebanyak 64 orang 
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(65,3%) sedangkan distribusi data pasien anak berdasarkan nilai MCHC, 

normal sebanyak 86 orang (87,8%) dan tidak normal sebanyak 12 orang 

(12.2%) sedangkan distribusi data pasien anak berdasarkan nilai WBC, normal 

sebanyak 41 orang (41,8 %) dan tidak normal sebanyak 57 orang (58,2 %) 

sedangkan distribusi data pasien anak berdasarkan nilai trombosit, normal 

sebanyak 85 orang (86,7 %) dan tidak normal sebanyak 13 orang (13,3 %). 

 

 

2. Analisis Bivariat 

Tabel 4.3 Analisis Hubungan Status Antropometri dengan Profil Indeks eritrosit 

Pasien Anak 

 

 

Profil Indeks 

Eritrosit 

Status Gizi  

 

P 

value** 

 

Severly 

Underweight 

 

Underweight 

 

Normal 

 

Resiko 

BB 

Lebih 

 

MCV 

Normal 1 1 0 0  

.005 Tidak 

Normal 

5 9 73 9 

 

MCH 

Normal 3 1 26 4  

.367 Tidak 

Normal 

3 9 47 5 

 

MCHC 

Normal 4 7 67 8  

.046 Tidak 

Normal 

2 3 6 1 

**Spearman Rho 

 

Sumber: Data Primer, 2023 
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Berdasarkan tabel 4.3 hasil analisis SPSS dengan uji Spearman Rho tampak 

bahwa nilai 𝑃𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 untuk status gizi dengan MCV adalah 0,005 dengan taraf 

signifikansi sebesar 5% atau 0,05  artinya signifikan karena nilai 𝑃𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 < 

0,05. Nilai 𝑃𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 untuk status gizi dengan MCH adalah 0,367 dengan taraf 

signifikansi sebesar 5% atau 0,05 artinya tidak signifikan karena nilai 𝑃𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 

> 0,05. Nilai 𝑃𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 untuk status gizi dengan MCHC adalah 0,046 dengan 

taraf signifikansi sebesar 5% atau 0,05 artinya tidak signifikan karena nilai 

𝑃𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 > 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara status gizi dengan MCV, namun tidak terdapat hubungan 

signifikan antara status gizi dengan MCH dan MCHC pada pasien anak di 

instalasi rawat inap RS Bahagia Kota Makassar. 

 

 

B. Pembahasan 
 

1. Mean Corpuscular Volume (MCV) 

MCV (Mean Cospurcular Volume) atau VER (Volume Eritrosit 

Rata-rata) merupakan volume rata-rata sel darah merah. Nilai normal pada 

MCV yaitu 82-92fl dan satuannya adalah femtoliter (fL). Nilai MCV yang 

rendah menunjukkan ukuran sel darah merah (eritrosit) yang kecil atau 

mikrositik, terdapat pada anemia kekurangan zat besi (Fe), thalassemia, 

keracunan timah. Sedangkan nilai MCV yang tinggi menunjukkan ukuran 

sel darah merah yang besar atau makrositik, terdapat pada anemia 

megaloblastik akibat kekurangan vitamin B12 atau asam folat 

(Gandasoebrata, 2013). 
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MCV merupakan parameter penting dalam menilai berbagai kondisi 

medis, terutama yang berhubungan dengan anemia. Anemia adalah suatu 

kondisi yang ditandai dengan penurunan jumlah sel darah merah atau 

berkurangnya jumlah hemoglobin dalam darah. MCV membantu 

mengklasifikasikan anemia menjadi beberapa jenis: 

a. Anemia Mikrositik: MCV berada di bawah kisaran normal, 

menunjukkan sel darah merah lebih kecil dari rata-rata. Anemia 

defisiensi besi adalah penyebab umum anemia mikrositik. 

b. Anemia Normositik: MCV berada dalam kisaran normal. Jenis 

anemia ini mungkin berhubungan dengan penyakit kronis atau 

kondisi medis tertentu. 

c. Anemia Makrositik: MCV berada di atas kisaran normal, 

menunjukkan sel darah merah yang lebih besar dari rata-rata. 

Defisiensi vitamin B12 dan defisiensi folat merupakan penyebab 

umum anemia makrositik (Rosita et al., 2019). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan didapatkan hasil 

mayoritas nilai MCV pasien anak di RS Bahagia adalah nilai MCV yang 

tidak normal dengan jumlah 96 (97,9%) anak. Berdasarkan pengujian 

hubungan status gizi dengan profil indeks eritrosit pada pasien anak di 

instalasi rawat inap RS Bahagia Kota Makassar dengan menggunakan uji 

Spearman Rho didapatkan nilai probibilitasnya (p-value) 0,005. Hasil 

tersebut menunjukkan nilai p-value < 0,05 dengan demikian 𝐻0 ditolak 

sedangkan 𝐻1 diterima sehingga dinyatakan ada hubungan yang signifikan 
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antara status gizi dengan MCV pada pasien anak di instalasi rawat inap RS 

Bahagia Kota Makassar. 

Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi kejadian kadar 

eritrosit rendah adalah karena asupan gizi dalam tubuh kurang dan hal ini 

menyebabkan kebutuhan gizi dalam tubuh tidak terpenuhi terutama 

kebutuhan gizi seperti zat besi dimana zat besi merupakan salah satu 

komponen terpenting dalam pembentukan eritrosit, dengan kurangnya 

asupan zat besi dalam tubuh akan menyebabkan berkurangnya bahan 

pembentuk sel darah merah, sehingga sel darah merah tidak dapat 

melakukan fungsinya dalam mensuplai oksigen yang akan mengakibatkan 

terjadinya anemia (Bakta, 2018). 

Status gizi memiliki hubungan signifikan dengan MCV karena 

kandungan nutrisi dalam tubuh seseorang sangat berperan dalam proses 

pembentukan eritrosit dimana MCV termasuk dalam komponen eritrosit. 

Seseorang yang mengalami defisiensi besi akan menyebabkan ukuran sel 

darah merah menjadi lebih kecil. Selain itu, apabila mengalami defisiensi 

vitamin B12 dan asam folat dapat menyebabkan pembentukan sel darah 

merah yang abnormal, yang mungkin memeiliki volume yang lebih besar 

dari biasanya (Magne et al., 2015). 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, menurut 

(Siregar, Fadila Andina Putri, 2019) menyatakan bahwa terdapat hubungan 

status gizi dengan kadar Hb diperoleh nilai p < 0,008. Berdasarkan hasil 

penelitian ini disebutkan bahwa dengan status gizi yang baik tentunya akan 
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memenuhi kenutuhan zat besi sehingga kadar Hb juga dapat terpenuhi. 

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Mifbakhuddin, Ulfa 

Nurulita, 2013) yang menyatakan bahwa dari penelitian tersebut didapatkan 

hasil penelitian bahwa hubungan profil darah yang signifikan (p< 0,05) 

adalah kadar MCH darah dengan status gizi (IMT) nilai r = 0,490, 

sedangkan variabel kadar Hb, lekosit, trombosit, eritrosit, MCV, MCHC 

tidak signifikan karena p> 0,05. Berdasarkan hasil penelitian ini disebutkan 

bahwa ada faktor lain yang ikut berperan dalam status gizi adalah asupan 

zat gizinya. 

2. Mean Corpuscular Hemoglobin (MCH) 

MCH (Mean Corpuscular Hemoglobin) atau HER (Hemoglobin 

Eritrosit Rata-rata) merupakan jumlah rata-rata hemoglobin pereritrosit 

dengan satuan pikogram (pg). Nilai normalnya yaitu 27-31 pikogram. 

Penurunan MCH terjadi pada pasien anemia mikrositik dan anemia 

hipokromik, sedangkan peningkatan MCH terjadi pada pasien anemia yang 

mengalami kekurangan zat besi (Fe) (Gandasoebrata, 2013).  

Mean Corpuscular Volume (MCV), MCH merupakan indikator 

berharga untuk menilai dan mendiagnosis berbagai kelainan darah, 

khususnya berbagai jenis anemia. Kisaran normal MCH dapat bervariasi 

antar laboratorium, namun nilai normal dapat mengindikasikan kondisi 

kesehatan tertentu: 
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a. Anemia Mikrositik: Jika MCH dan MCV berada di bawah kisaran 

normal, ini mungkin mengindikasikan anemia mikrositik, yang 

sering dikaitkan dengan kondisi seperti anemia defisiensi besi. 

b. Anemia Normositik: Jika MCH dan MCV berada dalam kisaran 

normal, namun parameter lain seperti hemoglobin rendah, hal ini 

mungkin menandakan anemia normositik, yang dapat terlihat pada 

penyakit kronis. 

c. Anemia Makrositik: Anemia makrositik, ditandai dengan sel darah 

merah yang lebih besar dari normal, mungkin berhubungan dengan 

peningkatan MCH, sering terlihat pada kondisi seperti kekurangan 

vitamin B12 atau anemia defisiensi folat (Rosita et al., 2019). 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil mayoritas nilai MCH 

pasien anak di RS Bahagia adalah nilai MCH yang tidak normal dengan 

jumlah 64 (65,3%) anak. Berdasarkan pengujian hubungan status gizi 

dengan profil indeks eritrosit pada pasien anak di instalasi rawat inap RS 

Bahagia Kota Makassar dengan menggunakan uji Spearman Rho 

didapatkan nilai probibilitasnya (p-value) 0,367. Hasil tersebut 

menunjukkan nilai p-value > 0,05 dengan demikian 𝐻0 diterima sedangkan 

𝐻1 ditolak sehingga dinyatakan tidak ada hubungan yang signifikan antara 

status gizi dengan MCH pada pasien anak di instalasi rawat inap RS Bahagia 

Kota Makassar. 

Status gizi dapat mempengaruhi produksi sel darah dan komponen 

darah lainnya, namun belum tentu terdapat hubungan langsung antara status 
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gizi dengan kadar MCH. Nilai MCH lebih erat kaitannya dengan 

keseimbangan antara jumlah hemoglobin dan jumlah sel darah merah dalam 

darah. Beberapa kondisi medis, seperti anemia dan kekurangan zat besi, 

dapat memengaruhi kadar MCH.  Namun, perubahan status gizi biasanya 

membutuhkan waktu lebih lama untuk tercermin dalam parameter darah. 

Oleh karena itu, perubahan status gizi belum tentu mencerminkan 

perubahan kadar MCH yang signifikan (Magne et al., 2015). 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Putri Yana Harahap, 

Amelia Eka Damayanty, 2023) yang menyatakan bahwa dari penelitian 

tersebut didapatkan hasil untuk IMT dengan anemia diperoleh hasil 

P>0,005. Pada penelitian ini tidak terdapat hubungan IMT dengan anemia 

pada mahasiswa/i. IMT yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

anemia dikarenakan adanya faktor lain yaitu pola istirahat, konsumsi 

makanan yang tidak seimbang, dan infeksi. 

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Mifbakhuddin, Ulfa 

Nurulita, 2013) yang menyatakan bahwa dari penelitian tersebut didapatkan 

hasil penelitian bahwa hubungan profil darah yang signifikan (p< 0,05) 

adalah kadar MCH darah dengan status gizi (IMT) nilai r = 0,490, 

sedangkan variabel kadar Hb, lekosit, trombosit, eritrosit, MCV, MCHC 

tidak signifikan karena p> 0,05. Berdasarkan hasil penelitian ini disebutkan 

bahwa ada faktor lain yang ikut berperan dalam status gizi adalah asupan 

zat gizinya. 
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3. Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC) 

MCHC (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration) atau KHER 

(Konsentrasi Hemoglobin Eritrosit Rata-rata) merupakan nilai untuk 

mengukur rata-rata hemoglobin dalam eritrosit dan dinyatakan dalam satuan 

gram per desiliter (g/dL). Nilai normal MCHC atau KHER yaitu 30 – 35 

g/dL. Penurunan MCHC terjadi pada pasien anemia mikrositik dan anemia 

hipokromik sedangkan 10 pada peningkatan MCHC terjadi pada pasien 

anemia kekurangan zat besi (Fe) (Gandasoebrata, 2013). 

MCHC yang tidak normal mungkin berhubungan dengan berbagai 

jenis anemia atau kondisi kesehatan lainnya: 

a. Anemia Hipokromik: Nilai MCHC yang rendah mungkin 

mengindikasikan anemia hipokromik, dimana sel darah merah 

mengalami penurunan kandungan hemoglobin. Anemia defisiensi 

besi adalah penyebab umum. 

b. Anemia Normokromik: Nilai MCHC normal umumnya dikaitkan 

dengan anemia normokromik, yang dapat terlihat pada penyakit 

kronis. 

c. Anemia Hiperkromik: Nilai MCHC yang tinggi mungkin 

menandakan anemia hiperkromik, yang jarang terjadi dan dapat 

dikaitkan dengan kondisi tertentu yang jarang terjadi (Rosita et al., 

2019). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan didapatkan hasil 

mayoritas nilai MCHC pasien anak di RS Bahagia adalah nilai MCV yang 



 

51 

 

normal dengan jumlah 86 (87,7%) anak. Berdasarkan Pengujian hubungan 

status gizi dengan profil indeks eritrosit pada pasien anak di instalasi rawat 

inap RS Bahagia Kota Makassar dengan menggunakan uji Spearman Rho 

didapatkan nilai probibilitasnya (p-value) 0,046. Hasil tersebut 

menunjukkan nilai p-value > 0,05 dengan demikian 𝐻0 diterima sedangkan 

𝐻1 ditolak sehingga dinyatakan tidak ada hubungan yang signifikan antara 

status gizi dengan MCHC pada pasien anak di instalasi rawat inap RS 

Bahagia Kota Makassar. 

MCHC dipengaruhi oleh jumlah hemoglobin dalam sel darah merah 

daripada jumlah sel darah merah itu sendiri, maka faktor yang secara 

langsung mempengaruhi kadar hemoglobin, seperti kelainan genetik, 

kelainan darah, dan kekurangan zat besi, dapat memberikan pengaruh yang 

lebih besar dibandingkan status gizi. Status gizi mencakup berbagai aspek 

seperti asupan makanan yang tepat, kecukupan vitamin dan mineral, serta 

keseimbangan zat gizi dalam tubuh. Meskipun terdapat hubungan antara 

pola makan dan eritropoiesis, perubahan status gizi tidak selalu secara 

langsung tercermin pada nilai MCHC (Magne et al., 2015). 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Mifbakhuddin, Ulfa 

Nurulita, 2013) yang menyatakan bahwa dari penelitian tersebut didapatkan 

hasil penelitian bahwa hubungan profil darah yang signifikan (p< 0,05) 

adalah kadar MCH darah dengan status gizi (IMT) nilai r = 0,490, 

sedangkan variabel kadar Hb, lekosit, trombosit, eritrosit, MCV, MCHC 

tidak signifikan karena p> 0,05. Berdasarkan hasil penelitian ini disebutkan 
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bahwa ada faktor lain yang ikut berperan dalam status gizi adalah asupan 

zat gizinya. 

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya, menurut 

(Siregar, Fadila Andina Putri, 2019) menyatakan bahwa terdapat hubungan 

status gizi dengan kadar Hb diperoleh nilai p < 0,008. Berdasarkan hasil 

penelitian ini disebutkan bahwa dengan status gizi yang baik tentunya akan 

memenuhi kenutuhan zat besi sehingga kadar Hb juga dapat terpenuhi. 

 

C. Keterbatasan Peneliti 
 

Penelitian yang dilakukan memiliki beberapa keterbatasan seperti data yang 

tertulis pada buku registrasi terkadang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam 

rekam medik. Selain itu, data yang tercantum dalam rekam medik ada beberapa 

yang tidak lengkap sehingga tidak dapat dimasukkan sebagai sampel. Hal ini 

disebabkan oleh sistem pencatatan di rumah sakit masih manual. Oleh sebab 

itu, penggunaan rekam medik elektronik menjadi solusi untuk mengatasi 

masalah ini. 
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BAB V  

 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Bahagia Kota 

Makassar didapatkan hasil bahwa: 

1. Frekuensi pasien anak yang memiliki status gizi severly underweight 

sebanyak 6 orang (6,1%), underweight sebanyak 10 orang (10,2 %), 

normal sebanyak 73 orang (74,5%), dan resiko bb lebih sebanyak 9 

orang (9,2%). 

2. Frekuensi pasien anak yang memiliki nilai MCV, normal sebanyak 

2 orang (2,0%) dan tidak normal sebanyak 96 orang (98,0%) 

sedangkan distribusi data pasien anak berdasarkan nilai MCH, 

normal sebanyak 34 orang (34,7%) dan tidak normal sebanyak 64 

orang (65,3%) sedangkan distribusi data pasien anak berdasarkan 

nilai MCHC, normal sebanyak 86 orang (87,8%) dan tidak normal 

sebanyak 12 orang (12.2%). 

3. Terdapat hubungan signifikan antara status gizi dengan MCV 

dengan 𝑃𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 0,005, namun tidak tedapat hubungan signifikan 

antara status gizi dengan MCH dengan 𝑃𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 0,367 dan MCHC 

dengan 𝑃𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 0,046. 
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B. Saran  
 

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian lebih mendalam 

mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi profil indeks 

eritrosit. 

2. Bagi tenaga kesehatan dapat memberikan penyuluhan terhadap ibu 

mengenai pentingnya menjaga pola makan anak yang dapat 

mempengaruhi status gizinya. 

3. Bagi orang tua hendaknya meningkatkan pengetahuan terkait apa 

yang saja yang dapat mempengaruhi status gizi anak. 
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