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ABSTRAK 

Latar Belakang: Perubahan gaya hidup modern yang cenderung pada kesenangan 

yang serba instan telah mempengaruhi masyarakat secara signifikan, menyebabkan 

kecenderungan akan gaya hidup tidak sehat semakin meningkat. Penelitian ini 

mengeksplorasi dampak dari perubahan tersebut yaitu screen time dan kualitas tidur 

terhadap kebugaran kardiorespirasi masyarakat, dengan fokus pada mahasiswa 

Pendidikan Dokter di UIN Alauddin Makassar. Penelitian ini dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui hubungan screen time dan kualitas tidur dengan kebugaran 

kardiorespirasi pada mahasiswa pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar.  

Metode: Desain penelitian pada penelitian ini yaitu kuantitatif dengan pendekatan 

cross sectional. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa preklinik pendidikan 

dokter UIN Alauddin Makassar. Tehnik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah purposive sampling dengan minimal sampel sebanyak 140 sampel. 

Kebugaran kardiorespirasi  sebagai variabel dependen, screen time dan kualitas tidur 

sebagai variabel  independen. Data diperoleh dengan pengisian Questionnaire for 

Screen Time of adolescent (QueST) untuk screen time, dan kuesioner Pittsburgh 

Sleep Quality Index (PSQI) untuk kualitas tidur serta kebugaran kardiorespirasi 

diukur dengan melakukan harvard step test. Data dianalisis menggunakan uji 

univariat dan bivariat menggunakan aplikasi SPSS dengan uji statistik spearman 

rho.  

Hasil: Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa screen time dengan p-value 

sebesar 0,000 (p < 0,05) serta kualitas tidur dengan p-value sebesar 0,000 (p < 0,05) 

yang bermakna bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara screen time dan 

kualitas tidur dengan kebugaran kardiorespirasi.  

Kesimpulan: Penelitian ini dapat disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan 

antara screen time dan kualitas tidur dengan kebugaran kardiorespirasi pada 

mahasiswa pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar. 

 

Kata Kunci : Kebugaran Kardiorespirasi, Screen time, Kualitas Tidur 
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ABSTRACT 

Background: Changes in modern lifestyles which tend towards instant gratification 

have influenced society significantly, causing the tendency towards increasing 

unhealthy lifestyles. This research explores the impact of these changes, namely 

screen time and sleep quality on cardiorespiratory fitness in the community, with a 

focus on Medical Education students at UIN Alauddin Makassar. This research was 

conducted to determine the relationship between screen time and sleep quality with 

cardiorespiratory fitness in medical students at UIN Alauddin Makassar.  

Method: The research design in this study is quantitative with a cross sectional 

approach. The population in this study is preclinic medical education students at 

UIN Alauddin Makassar. The samples were chosen with the purposive sampling 

technique with at least 140 samples. Cardiorespiratory fitness was the dependent 

variable, with screen time and sleep quality as the independent variables. Data was 

collected by filling out a form in the Questionnaire for Screen Time of Adolescents 

(QueST) for screen time, and the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) 

questionnaire for sleep quality and cardiorespiratory fitness measured by carrying 

out the Harvard Step Test. Data were analyzed using univariate and bivariate tests 

with the Spearman rho test in the SPSS application.  

Results: The results of bivariate analysis show that screen time has a p-value of 

0.000 (p < 0.05) and sleep quality has a p-value of 0.000 (p < 0.05), which means 

that there is a significant relationship between screen time and sleep quality. 

cardiorespiratory fitness.  

Conclusion: This research can conclude that there is a significant relationship 

between screen time sleep quality and cardiorespiratory fitness in medical students 

at UIN Alauddin Makassar.  

 

Keywords: Cardiorespiratory Fitness, Screen time, Sleep Quality 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk menjalani aktivitas sehari-

hari dengan efisien tanpa merasa sangat lelah (Nadya Gabriella Susanto et al., 2023). 

Kebugaran jasmani didapatkan dari aktivitas fisik yang dilakukan tiap individu (Dr. 

Johansyah, 2018). Panduan dari World Health Organization (WHO) mengindikasikan 

bahwa orang dewasa dalam rentang usia 18-64 tahun disarankan terlibat dalam 

aktivitas fisik dengan tingkat intensitas sedang (150-300 menit perminggu), aktivitas 

fisik intensitas berat (75-150 menit per minggu) atau kombinasi keduanya. Aktivitas 

fisik adalah setiap gerakan tubuh yang melibatkan kontraksi otot rangka dan 

membutuhkan pengeluaran energi  (WHO, 2020).  

Aktivitas fisik yang membutuhkan pengeluaran energi berhubungan dengan 

daya tahan kardiorespirasi. Kebugaran kardiorespirasi, sebagaimana didefinisikan oleh 

(American Heart Association, 2020) merujuk pada kemampuan sistem peredaran darah 

dan pernapasan untuk menyediakan oksigen ke otot rangka selama aktivitas fisik. 

Individu yang secara rutin melakukan aktivitas fisik dalam kategori sedang hingga 

berat cenderung memiliki tingkat daya tahan kardiorespirasi yang lebih baik 

(Gumilang, 2019).  Tingkat aktivitas fisik yang rendah berakibat pula pada rendahnya 

V𝑂2max, yang merupakan konsumsi oksigen maksimal saat berolahraga. Salah satu 

tolak ukur V𝑂2max menggunakan harvard step test, yaitu jenis tes kebugaran 

kardiorespirasi untuk mengukur V𝑂2max pada pemulihan denyut jantung setelah 

pemberian beban kerja selama 3 menit atau sampai kelelahan. Orang dengan kebugaran 

kardiorespirasi yang baik memiliki nilai V𝑂2max lebih tinggi dan dapat melakukan 
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aktivitas lebih kuat daripada mereka yang kebugaran kardiorespirasinya buruk (Fahroji 

et al., 2023). 

Kebugaran kardiorespirasi yang buruk dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

salah satunya yaitu sedentary lifestyle atau perilaku menetap. Sedentary lifestyle 

ditandai dengan kurangnya frekuensi, intensitas, durasi, dan tipe aktivitas fisik yang 

dilakukan seseorang. Sedentary lifestyle banyak terjadi pada mahasiswa disebabkan 

oleh banyaknya waktu yang dihabiskan dalam kegiatan perkuliahan di ruang kelas serta 

di depan komputer yang berkontribusi pada kurangnya aktivitas fisik (Adelia Handoko, 

2021). 

Berdasarkan penelitian (Wong et al., 2021) tingkat aktivitas fisik yang rendah 

dan sedentary lifestyle dikaitkan dengan screen time, kualitas tidur, serta kesehatan 

yang buruk. Screen time adalah waktu yang dihabiskan untuk menonton layar 

(komputer, smartphone, tablet, televisi dan lain-lain). 

Screen time telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari (Ai 

Farida et al., 2021) Hal ini membawa manfaat yang signifikan dalam komunikasi, akses 

informasi, dan hiburan. Namun, dampak dari penggunaan intensif perangkat ini telah 

menjadi perhatian serius dalam kesehatan. Tingginya perilaku menetap berupa screen 

time ini dan aktivitas fisik yang rendah pada mahasiswa menyebabkan peningkatan 

risiko beberapa penyakit di antaranya adalah kanker, diabetes melitus, sindroma 

metabolik, penyakit kardiovaskular dan obesitas (Adelia Handoko, 2021). World 

Health Organization (WHO) baru-baru ini menyarankan agar kaum muda mengurangi 

waktu terlibat dalam sedentary lifestyle atau perilaku menetap seperti screen time, 

karena mengakibatkan kesehatan yang buruk (López-Gil et al., 2021).  
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Peningkatan sedentary lifestyle juga berdampak terhadap kualitas tidur 

seseorang. Kualitas tidur dapat terganggu disebabkan beberapa faktor seperti 

lingkungan, aktivitas fisik rendah, pola makan, sedentary lifestyle, stres serta tekanan 

akademik (Foulkes et al., 2019). Sedangkan kita tahu bahwa tidur merupakan salah 

satu kebutuhan biologis manusia yang harus dipenuhi (Nadila Syafitri Daulay, 2021). 

Kualitas tidur adalah keadaan yang dialami seseorang, yang menghasilkan perasaan 

segar dan kebugaran fisik yang baik saat bangun tidur (Tristianingsih & Handayani, 

2021). Kualitas tidur yang buruk membuat seseorang malas beraktivitas pada keesokan 

hari sehingga aktivitas fisiknya kurang yang mengakibatkan pula kebugaran 

kerdiorespirasinya terganggu (Sejbuk et al., 2022).  

Kualitas tidur yang buruk berdampak pada penurunan aktivitas fisik sehari-hari, 

tanda-tanda vital tidak stabil, penyembuhan luka lambat, kondisi psikologis (stres, 

cemas, depresi, sulit berkonsentrasi) serta perasaan cepat lelah dan lemas. (Haryati et 

al., 2020). Orang yang tidur kurang dari 7 jam berisiko lebih tinggi terkena penyakit 

kardiovaskular dan kematian yang disebabkan oleh gangguan pada fungsi sistem 

kardiorespirasi (Saputra et al., 2019). Kebugaran kardiorespirasi merupakan penyebab 

kematian nomor 4 tertinggi di dunia setelah gagal ginjal, kanker, dan stroke maka perlu 

untuk menjaganya (Kementerian Kesehatan, 2022). Sesuai dengan firman Allah SWT 

yang menyuruh kita untuk menjaga kesehatan, dalam hal ini tercermin dalam firman 

Allah SWT pada potongan QS Al-Baqarah /2: 247. 

جِسْمِِ
ْ
مِِ وَٱل

ْ
عِل
ْ
ِ ٱل ِ

ِ ف 
 
ة
َ
هُۥ بَسْط

َ
اد
َ
مِْ وَز

ُ
يْك
َ
ِ عَل

ُ
ىٰه
َ
ف
َ
َِ ٱصْط

َ
ِ ٱللّ

 
الَِ إِن

َ
  ق

Terjemahnya:  
(Nabi) berkata “Sesungguhnya Allah telah memilihnya atas kamu dan 
melebihkan untuknya kekuasaan dalam ilmu dan (keperkasaan) dalam 
jasmani.” (QS Al-Baqarah /2: 247. ) 
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Tafsir dari (M. Quraish Shihab, 2005) tentang QS Al-Baqarah /2/: 247./ 

mengatakan bahwa seseorang harus memperhatikan kesehatan fisiknya. Kapasitas 

seseorang untuk menjalankan pemerintahan yang efektif mungkin terhambat oleh 

kondisi kesehatan yang buruk. Ayat di atas menerangkan dengan jelas bahwa umat 

islam dilarang menjadi orang yang lemah fisik, maka dari itu kita perlu berolahraga 

untuk menjaga kebugaran tubuh kita (M. Quraish Shihab, 2005).  

Berdasarkan laporan Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018, 33.5% populasi 

masyarakat Indonesia kurang melakukan aktivitas fisik (RISKESDAS, 2018). Di 

Sulawesi Selatan, prevalensi penduduk dengan aktivitas fisik kurang sebanyak 33.4% 

sedangkan di Kota Makassar prevalensi penduduk dengan aktivitas fisik kurang 

terhitung tinggi yaitu sebesar 31.92%. Aktivitas fisik yang kurang, cenderung 

diakibatkan karena peningkatan perilaku menetap atau sedentary lifestyle 

(Kementerian Kesehatan, 2019). Menurut hasil quesioner International Fitness Scale 

yang dilakukan pada mahasiswa pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar 

didapatkan bahwa sebanyak 32% mahasiswa memiliki kebugaran yang buruk, 31.2% 

mahasiswa memiliki kebugaran sedang, 29% mahasiswa memiliki kebugaran baik, dan 

7.6% mahasiswa memiliki kebugaran baik sekali.  

Berdasarkan uraian di atas, yang memperlihatkan aktivitas fisik mahasiswa 

pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar buruk maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai “Hubungan screen time dan kualitas tidur dengan 

kebugaran kardiorespirasi pada mahasiswa pendidikan dokter UIN Alauddin 

Makassar”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara screen time dan kualitas tidur 

dengan kebugaran kardiorespirasi pada mahasiswa pendidikan dokter UIN Alauddin 

Makassar?  

C. Hipotesis 

1. Hipotesis Nol (H0) 

a. Tidak ada hubungan antara screen time dengan kebugaran kardiorespirasi 

pada mahasiswa pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar. 

b. Tidak ada hubungan antara kualitas tidur dengan kebugaran kardiorespirasi 

pada mahasiswa pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar. 

2. Hipotesis Alternatif (Ha) 

a. Ada hubungan antara screen time dengan kebugaran kardiorespirasi pada 

mahasiswa pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar. 

b. Ada hubungan antara kualitas tidur dengan kebugaran kardiorespirasi pada 

mahasiswa pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar. 
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D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

Tabel 1. 1 Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Operasional Cara Ukur Hasil Ukur Skala 

Variabel Independen 

1. Screen Time  Waktu yang dihabiskan 

seseorang dalam 

menggunakan smartphone, 

laptop, tablet, maupun 

komputer dalam satuan waktu 

harian. 

Questionere for 

Screen Time of 

Adolescents (QueST) 

1. Lebih:>587 menit/hari 

2. Cukup:<587 menit/hari 

 (knebel et al., n.d.) 

 

 

Ordinal 

2. Kualitas Tidur Kepuasan seseorang terhadap 

tidur, sehingga seseorang 

tersebut tidak 

memperlihatkan perasaan 

lelah, mudah terganggu dan 

Kuesioner PSQI (The 

Pittsburgh Sleep 

Quality Index)              

1. Baik : jika skor total ≤5 

2. Buruk:jika skor total >5 

(Made et al., 2019) dan 

(Kholis, 2020) 

Nominal 
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gelisah, lesu dan apatis, sakit 

kepala serta sering menguap 

atau mengantuk. 

Variabel Dependen 

1. Kebugaran 

Kardiorespirasi 

Kemampuan tubuh 

memfasilitasi sistem 

peredaran darah dan 

pernapasan untuk memasok 

oksigen ke mitokondria otot 

rangka dalam produksi energi 

yang dibutuhkan selama 

aktivitas fisik. 

Harvard Step Test 

 

 

 

1. Baik     : Skor >80 

2. Sedang : Skor 50-80 

3. Kurang : Skor <50  

(Santoso & Suning, 2020). 

 

Ordinal 
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2. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini membahas dan menghubungkan antara screen time dan 

kualitas tidur dengan kebugaran kardiorespirasi pada mahasiswa pendidikan 

dokter UIN Alauddin Makassar dengan menggunakan metode pengukuran 

Harvard Step Test kepada mahasiswa yang masuk dalam kriteria inklusi, 

Questionnere for Screen Time of Adolescents (QueST) untuk screen time, dan 

kuesioner PSQI (The Pittsburgh Sleep Quality Index) untuk mengukur kualitas 

tidur mahasiswa.
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E. Kajian Pustaka 

Tabel 1. 2 Kajian Pustaka 

 

NO Peneliti/

Tahun 

Judul Metode Jumlah 

Sampel 

Cara Pengukuran Hasil 

1. (Rahmad

iah, 

2020) 

Hubungan Aktivitas Fisik 

dan Screen Time 

Smartphone dengan 

Kualitas Tidur Mahasiswa 

PSPD Fakultas Kedokteran 

Universitas Sriwijaya di 

Era Pandemi Covid-19. 

Cross 

Section

al 

185 

Respon

den 

Pengambilan sampel 

dengan proportional 

stratified random 

sampling. Data 

primer menggunakan 

kuisioner 

Di era pandemi COVID-

19, kualitas tidur 

mahasiswa dipengaruhi 

oleh tingkat aktivitas 

fisik, namun tidak 

dipengaruhi oleh 

screen-time 

2. (R. 

Andika, 

2019) 

Hubungan Antara Kualitas 

Tidur Dengan Kebugaran 

Jasmani Kardiorespirasi 

Siswa Kelas VIII di 

Sekolah Menengah 

Survey 

atau 

Self 

Admini

32 

Respon

den 

Pengambilan sampel 

dengan purposive 

random sampling 

kemudian data 

diambil dengan 

Ada hubungan yang 

signifikan antara 

kualitas tidur dengan 

kebugaran jasmani 

kardiorespirasi siswa 
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Pertama Negeri 1 Melati 

Kabupaten Sleman. 

stered 

Survey 

menggunakan 

kuisioner Pittsburgh 

Sleep Quality Index 

(PSQI) dan 

kebugaran jasmani 

kardiorespirasi 

menggunakan 

Multistage Fitness 

Test (MFT) 

kelas VIII di Sekolah 

Menengah Pertama 

Negeri 1 Melati 

Kabupaten Sleman 

3. (Singgih, 

2021) 

Hubungan Kualitas Tidur 

Dengan Kebugaran 

Jasmani Siswa. 

Literatu

r 

review 

29 

sumber 

literatur 

Penelitian 

menggunakan 

literatur sebagai data 

primer yang diambil 

dari berbagai sumber 

yaitu dari 10 

database 

diantaranya:Ejournal 

Kualitas tidur dan 

kebugaran jasmani 

memiliki hubungan 

yang erat. Tingkat 

kebugaran jasmani yang 

baik membawa dampak 

positif terhadap prestasi 
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Unair,Ejournal 

Unhas, Google 

Schoolar, Journal 

UNY, Journal Of 

Nutrition and 

Dietetics, Journal 

Nursing Studies, 

Jurnal SPORTIF, 

OJS.Unud, Science 

Direct, Sinta 

ristekbrin 

belajar siswa Sekolah 

Menengah 

4. (Hambali

, 2021) 

Hubungan Antara 

Intensitas Penggunaan 

Smartphone dan Kualitas 

Tidur Dengan Kebugaran 

Jasmani Peserta Didik 

Kelas VIII Di SMP Negeri 

Korelas

ional 

212 

Respon

den 

Pengambilan sampel 

menggunakan rumus 

Slovin dengan 

sampling eror dan 

data intensitas 

penggunaan 

Ada hubungan 

signifikan antara 

intensitas penggunaan 

smartphone dan kualitas 

tidur dengan kebugaran 

jasmani pada peserta 
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2 Karangpucung 

Kabupaten Cilacap Pada 

Masa Pandemi. 

smartphone serta 

kualitas tidur diukur 

menggunakan angket 

serta kebugaran 

jasmanis dengan tes 

TKJI 

didik kelas VIII di SMP 

Negeri 2 Karangpucung 

Kabupaten Cilacap pada 

masa pandemi Covid-19 

tahun 2021 

5. 146 Hubungan Penggunaan 

Media Digital Dan 

Aktivitas Jasmani 

Terhadap Kebugaran 

Jasmani Siswa Kelas 4 dan 

5 Tahun Ajaran 2020/2021 

Di SD Negeri Cemoroharjo 

Kecamatan Pakem 

Kabupaten Sleman. 

Korelas

ional 

44 

Respon

den 

Pengambilan sampel 

menggunakan  tehnik 

totaly sampling dan 

Penggunaan Media 

Digital dan Aktivitas 

Jasmanidiambil 

menggunakan angket 

dan kebugaran 

jasmani 

menggunakan TKJII 

usia 10-12 tahun. 

Ada hubungan yang 

signifikan antara 

penggunaan media 

digital dan aktivitas 

jasmani terhadap 

kebugaran jasmani 

siswa kelas 4 dan 5 di 

SD Negeri Cemoroharjo 

Kecamatan Pakem 

Kabupaten Sleman, 
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6. (Kusuma 

R et al., 

2023) 

Hubungan Aktivitas Fisik 

dan Waktu Paparan Layar 

Dengan Kualitas Hidup 

Terkait Kesehatan Pada 

Mahasiswa Rumpun Ilmu 

Kesehatan Universitas 

Hasanuddin. 

Cross 

section

al study 

359 

Respon

den 

Pengumpulan data 

dengan data primer 

melalui International 

Physical Activity 

Questionnaire 

(IPAQ) untuk 

aktivitas fisik, 

Screen-time 

Questionnaire untuk 

waktu paparan layar, 

dan Short Form-36 

(SF-36) untuk 

kualitas hidup terkait 

kesehatan 

Tidak ada hubungan 

antara aktivitas fisik 

dengan kualitas hidup 

terkait kesehatan 

diantara mahasiswa, dan 

terdapat hubungan yang 

berlawanan dengan 

tingkat keeratan yang 

sangat lemah antara 

waktu paparan layar 

dengan kualitas hidup 

terkait kesehatan 
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Beberapa literatur yang dijadikan acuan dalam penelitian ini menunjukkan 

kesamaan dan perbedaan. Kesamaan yang ditemukan adalah adanya variabel yang 

relevan dengan penelitian ini dan penggunaan data primer. Namun, terdapat perbedaan 

antara penelitian ini dengan literatur yang digunakan, seperti lokasi penelitian, periode 

waktu, desain penelitian, jumlah sampel, jumlah variabel, tehnik analisis data. 

F. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini yaitu mengetahui hubungan screen time dan 

kualitas tidur dengan kebugaran kardiorespirasi pada mahasiswa pendidikan dokter 

UIN Alauddin Makassar. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

a. Hubungan screen time dengan kebugaran kardiorespirasi pada mahasiswa 

pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar. 

b. Hubungan kualitas tidur dengan kebugaran kardiorespirasi pada 

mahasiswa pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar. 

G. Manfaat Penelitian 

a. Bagi peneliti 

Menambah wawasan dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang 

topik yang diteliti sehingga dapat menerapkan ilmu yang telah didapatkan di bidang 

kesehatan terhadap aspek-aspek yang terkait dengan topik penelitian yaitu screen time, 

kualitas tidur, dan kebugaran kardiorespirasi. 
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b. Bagi Pengetahuan 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan dan acuan untuk penelitian 

selanjutnya dan diharapkan akan menjadi kontribusi baru dalam memperkaya literatur 

ilmiah di bidang kesehatan, olahraga, dan psikologi. 

c. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya 

menjaga keseimbangan antara penggunaan layar elektronik, kualitas tidur yang baik, 

dan menjalani gaya hidup yang sehat untuk menjaga kebugaran kardiorespirasi. 

d. Bagi Instansi 

1. Memberikan informasi tambahan kepada institusi di bidang kesehatan dan 

menggunakan hasil penelitian untuk mengembangkan program pendidikan tentang 

manajemen waktu, kesehatan, dan penggunaan teknologi yang bijak. 

2. Memberikan referensi tambahan sekaligus menjadi parameter dan dasar untuk 

penelitian selanjutnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin 

Makassar.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Screen Time 

1. Definisi Screen Time 

Screen Time adalah waktu yang dihabiskan untuk menonton layar electronic 

(komputer, smartphone, tablet, televisi dan lain-lain) (López-Gil et al., 2021).  

(Kementerian Kesehatan, 2022) mendefinisikan screen time adalah waktu yang 

dihabiskan untuk menonton televisi, menggunakan komputer, bermain video game, 

dan smartphone.  

Menurut World Health Organization (WHO) mendefinisikan screen time 

merupakan waktu yang dihabiskan seseorang menonton media berbasis layar sambil 

tidak bergerak, baik duduk, berbaring, atau berbaring, termasuk permainan aktif 

berbasis layar yang memerlukan aktivitas atau gerakan fisik (WHO, 2020). 

Jadi, dapat dikatakan bahwa screen time adalah waktu yang dihabiskan 

seseorang untuk menonton atau menggunakan layar electronic seperti smartphone, 

tablet, laptop, komputer, menonton televisi, dan media digital lainnya yang dilakukan 

baik dengan adanya aktivitas bergerak maupun tidak.  

2. Jenis Screen Time 

Screen time adalah waktu yang dihabiskan seseorang untuk berada di depan 

layar. Alat atau perangkat yang digunakan screen time dapat berupa smartphone, 

televisi, laptop, tablet atau media digital lainnya (Pratiwi, 2020). Berikut beberapa jenis 

screen time: 
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a. Educational screen time  

Jenis screen time ini berhubungan dengan pendidikan yang mengacu pada saat 

individu menggunakan screen time dengan tujuan pendidikan, seperti menggunakan 

aplikasi pembelajaran maupun menonton video pendidikan (Ikatan Dokter Anak 

Indonesia (IDAI), 2020). 

b. Sedentary screen time 

Jenis screen time ini mengacu pada kebiasaan menetap individu yang screen 

time sambil duduk atau berbaring yang menyebabkan gaya hidup dengan aktivitas fisik 

yang rendah (Farah Maulida, 2022). 

c. Social screen time 

Screen time ini berhubungan saat seorang individu menggunakan perangkat 

elektronik untuk berkomunikasi dengan orang lain, seperti panggilan video, menelpon, 

atau media social (Pratiwi, 2020). 

d. Interactive screen time  

Jenis screen time ini mengacu pada interaksi aktif tiap individu terhadap 

perangkat screen time itu sendiri yang dapat berdampak positif dan negatif tergantung 

pemakaian individu masing-masing (Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), 2020). 

e. Passive screen time  

Jenis screen time ini merupakan kebalikan dari interactive screen time yang 

mengacu pada interaksi terhadap screen time dengan kondisi fisik yang relatif tidak 

aktif dan pasif, seperti menonton TV atau video (Farah Maulida, 2022). 

Jadi, ada beberapa jenis screen time yang sering kita jumpai dalam kehidupan 

sehari-hari  diantaranya educational screen time, sedentary screen time, social screen 
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time, interactive screen time, passive screen time yang keseluruhan aktivitas ini disebut 

dengan waktu layar atau screen time. 

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Screen Time 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya screen time: 

a. Faktor sosial, ekonomi dan lingkungan 

Anak yang tinggal di lingkungan sosial ekonomi yang tinggi cenderung 

menghabiskan waktu berada di depan layar televisi/bermain game/komputer yang 

diduga karena daerah tempat tinggalnya di daerah perkotaan lebih mudah mengakses 

perangkat tersebut ketimbang yang berada di pedesaan.  

b. Faktor pendidikan orang tua 

Orang tua yang berpendidikan tinggi dan memiliki pendapatan yang besar 

menyediakan fasilitas pendukung anaknya dalam proses belajar seperti komputer atau 

ipad. Sehingga sang anak banyak terpapar screen time dikarenakan fasilitas yang 

diberikan oleh orangtuanya.  

c. Gaya hidup (sedentary lifestyle)  

Screen time yang berlebihan dapat menyebabkan gaya hidup yang kurang aktif, 

dan hal ini dapat meningkatkan risiko obesitas, penyakit jantung, dan masalah 

kesehatan fisik kronis lainnya (Handoko et al., 2021). 

d. Usia 

Usia mahasiswa berkisar antara 18-25 tahun yang dikategorikan oleh 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai remaja akhir (Pinkan et al., 2020). 

Remaja dan dewasa muda lebih banyak menghabiskan waktu menggunakan komputer, 

laptop, smartphone dikarenakan urusan pekerjaan serta tuntutan akademik mereka 

(Rahma, 2020). Kemajuan teknologi yang semakin luas ini membuat masyarakat, 
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termasuk mahasiswa, semakin banyak menghabiskan waktu dan berinteraksi secara 

intens dengan perangkat elektronik (Rini & Huriah, 2020).  

Jadi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan screen time 

diantaranya faktor sosial, ekonomi, lingkungan, pendidikan orang tua dan usia yang 

berkontribusi secara nyata meningkatkan durasi screen time seseorang. 

4. Dampak Screen Time Terhadap Kesehatan 

Literatur ilmiah menunjukkan bahwa waktu yang lebih tinggi dihabiskan untuk 

screen time dikaitkan dengan kesehatan yang kurang baik (WHO, 2020). Hal ini dapat 

disebabkan karena screen time dapat menyebabkan kesehatan mental yang buruk dan 

menjadi indikator meningkatnya sedentary lifestyle yang berdampak buruk bagi 

kesehatan (Lavados-Romo et al., n.d.).  

Menurut (Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), 2020) dampak screen time 

yang berlebihan diantaranya mudah stres, meningkatkan obesitas, gangguan pada otak 

dan tumbuh kembang, gangguan kesehatan mata serta menurunkan aktivitas fisik. Hal 

ini sesuai dengan penelitian (Fadillah et al., 2020) mengatakan dampak screen time 

antara lain terjadi peningkatan sedentary lifestyle, memakan makanan yang tidak sehat, 

meningkatkan perilaku ngemil saat menonton televisi, aktivitas fisik yang rendah dan 

gangguan dengan pola tidur normal. Tingginya sedentary lifestyle dan physical 

inactivity pada mahasiswa dapat menyebabkan peningkatan risiko beberapa penyakit 

diantaranya adalah kanker, diabetes melitus, sindrom metabolik, penyakit 

kardiovaskular dan obesitas (Adelia Handoko, 2021). Physical inactivity berdampak 

pada kebugaran kardiorespirasi. Maka dari itu penting untuk meningkatkan aktivitas 

fisik agar kebugaran kardiorespirasi juga lebih baik (Backhaus et al., 2020).  
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Screen time tidak hanya berdampak buruk, namun terdapat pula dampak positif 

screen time akan tetapi tidak berhubungan dengan kesehatan diantaranya sebagai 

media pembelajaran, sumber motivasi belajar, meningkatkan kreativitas, dan 

menambah wawasan, akan tetapi penggunaannya tetap harus dikontrol dan ada 

batasannya (Farah Maulida, 2022). 

Tabel 2. 1 Durasi Screen Time Berdasarkan Usia 

Usia Durasi screen time (jam/hari) 

3 - 7 tahun 0,5 – 1 jam/sehari 

7 – 12 tahun 1 jam/sehari 

12 - 15 tahun 1 jam/sehari 

>16 tahun 2 jam/sehari 

Sumber : (Sigman, 2012) 

Pembatasan terhadap screen time ini sejalan dengan peraturan yang ditetapkan 

oleh American Academy of Pediatrics, Canadian Paediatric Society, dan Australian 

Department of Health yang merekomendasikan screen time pada anak kurang dari 2 

jam (López-Gil et al., 2021). Namun dari sebuah penelitian yang dilakukan terhadap 

mahasiswa didapatkan hasil screen time pada mahasiswa melampaui rekomendasi 

tersebut atau lebih dari 2 jam (Zhang et al., 2022). Dan pada pada penelitian Hammoudi 

et al. (2021) mengusulkan 7 jam batasan penggunaan waktu layar untuk orang dewasa 

(Rini & Huriah, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh (Ahdalifa, 2022) menggunakan 

batasan screen time dengan durasi 735 menit yang diambil dari hasil rata-rata 

penggunaan gadget pada questionnaire for Screen Time of Adolescent (QueST) yang 

dikemukakan dalam penelitian (knebel et al., 2022). Namun, ada juga yang mengatakan 

bahwa pada orang dewasa, belum ada pedoman terkait batasan penggunaan waktu layar 
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atau screen time, karena dianggap memiliki otonomi atau memiliki kebebasan sendiri 

atas penggunaan ponsel mereka (Kusuma R et al., 2023). 

Walaupun batasan terhadap screen time ini menimbulkan banyak perspektif, 

akan tetapi dari keseluruhan uraian di atas menunjukkan bahwa seiring dengan 

meningkatnya ketersediaan teknologi menyebabkan masyarakat, termasuk mahasiswa 

telah terlibat dalam interaksi yang semakin lama dan intens dengan aktivitas screen 

time (Rini & Huriah, 2020)  

Jadi, dampak screen time berlebih terdiri atas dampak positif dan negatif. 

Dampak positif diantaranya sebagai media pembelajaran, motivasi belajar, 

meningkatkan kreativitas dan menambah wawasan. Adapun dampak negatif terdiri atas 

peningkatan sedentary lifestyle, penurunan aktivitas fisik, diabetes melitus, sindrom 

metabolik, Cardiovascular Disease (CVD), stress, obesitas, gangguan tumbuh 

kembang dan otak serta mempengaruhi kesehatan mata seseorang.  

5. Integrasi Keislaman Tentang Screen Time 

Pemberian media elektronik pada anak merupakan salah satu bentuk tanggung 

jawab seorang hamba dalam menjaga amanah yang diberikan oleh Allah SWT, sesuai 

dengan QS At-Tahrim /28/: 6./  

هَا يُّ
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ا
ٰٓ
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َ
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ُ
مَن
ٰ
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ُ
مِْ ق

ُ
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ُ
ف
ْ
ن
َ
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ُ
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ْ
ه
َ
ارًا وَا

َ
ا ن

َ
ه
ُ
وْد

ُ
ق اسُِ و 
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ُ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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َ
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ِ
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ٰ
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مِْ مَا

ُ
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َ
ِ ا

َ
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ُ
عَل
ْ
ِ مَا وَيَف

َ
مَرُوْن

ْ
يُؤ    

Terjemahnya:  
 “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 
api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; Di atasnya 
malaikat-malaikat yang kasar-kasar, yang keras-keras, yang tidak 
mendurhakai Allah menyangkut apa yang Dia perintahkan kepada mereka 
dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan”  

Ayat 6 Surat At-Tahrim dalam tafsir (M. Quraish Shihab, 2005) 

menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Dalam 
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tafsir juga dijelaskan bahwa tanggung jawab orang tua dalam mendidik keluarga adalah 

membimbing dan mendidik anaknya agar tidak terjerumus ke dalam api neraka seperti 

orang kafir dan batunya menjadi bahan bakar, serta menjadikan keluarga selalu taat 

kepada Allah SWT, sebagaimana para malaikat  selalu mengerjakan dan mempercepat 

apa yang diperintahkan Allah SWT. Orang tua  bertanggung jawab atas pendidikan 

anaknya sebagai salah satu bentuk upaya orang tua agar anaknya mencapai 

perkembangan yang optimal melalui pemanfaatan media elektronik. Upaya preventif 

untuk meminimalisir dampak negatif dari penggunaan media elektronik, yaitu dengan 

batasan waktu (durasi) dan pengawasan (Nurhamida et al., 2023). 

B. Kualitas Tidur 

1. Definisi Kualitas Tidur 

Menurut (Guyton, 2016) tidur adalah keadaan seseorang dimana ia berada 

dibawah keadaan sadar, tetapi masih bisa dibangunkan dengan cara memberikan 

rangsangan sensorik maupun dengan cara lain.  

Definisi lain dari mengatakan bahwa tidur adalah keadaan terputusnya 

hubungan dari lingkungan yang bersifat reversibel, termasuk penurunan kesadaran, 

mobilitas otot rangka, dan metabolisme (Feriante & Araujo, n.d.). Tidur yang cukup 

memainkan peran penting dalam menjaga stamina dan kesehatan tubuh (Hambali, 

2021). Tidur merupakan salah satu kebutuhan biologis manusia yang harus dipenuhi 

(Daulay & Surya Akbar, 2021).  

Kualitas tidur merupakan kepuasan seseorang terhadap tidurnya, sehingga 

orang  tersebut bersemangat menjalani aktivitas sehari-hari, tidak merasa lelah, gelisah, 

lesu, sakit kepala, sering menguap dan  mengantuk. Kualitas tidur juga diartikan  
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sebagai  keadaan tidur yang dialami seseorang,  menghasilkan perasaan segar dan 

kebugaran fisik yang baik saat bangun tidur (Tristianingsih & Handayani, 2021). 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kualitas tidur adalah tingkat kepuasan seseorang 

terhadap tidurnya sehingga ia bersemangat menjalani hari-harinya, beraktivitas dengan 

intensitas sedang hingga berat tidak membuat ia terlalu lelah. 

2. Tahapan Dalam Tidur 

Proses tidur manusia adalah proses yang sangat kompleks dan dinamis. Setiap 

malam, seseorang mengalami dua tipe tidur yang saling bergantian satu sama lain. 

Klasifikasi tidur modern menggunakan American Association of Sleep Medicine 

menggambarkan lima tahapan tidur yaitu tidur gerakan mata cepat (REM), tiga tingkat 

tidur non-REM (N1, N2, N3), dan bangun (Awake)  (Kavi, 2023).  

1) Fase NREM terdiri dari empat tahap yang berbeda yaitu pada tahap pertama 

tidur NREM disebut “periode mengantuk,” dan ketika seseorang terbangun 

selama tahap ini, mereka sering merasa seolah-olah mereka belum tidur sama 

sekali. Tahap kedua menunjukkan aktivitas yang disebut “sleep spindle,” yang 

merupakan periode interaksi antara talamus dan korteks. Tahap ketiga dan 

keempat dikenal sebagai “slow wave sleep (SWS),” dan ditandai oleh 

gelombang otak delta yang lambat. 

2) Fase REM, yang dikenal sebagai tidur paradoks, adalah fase tidur yang 

tergolong ringan, di mana aktivitas otak yang terlihat pada EEG 

(elektroensefalogram) mirip dengan saat seseorang dalam keadaan terjaga 

(Guyton, 2016). 

Selama tidur malam, terjadi lima episode bergantian antara fase tidur NREM 

dan REM. Episode REM pertama biasanya terjadi sekitar 90 menit setelah seseorang 
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mulai tidur, yang disebut “latensi REM”. Tipe tidur ini cenderung tidak begitu tenang 

dan sering dikaitkan dengan pengalaman bermimpi yang intens dan terasa nyata. Fase 

tidur REM ini menunjukkan bahwa meskipun otak sangat aktif, individu yang tidur 

dalam fase ini benar-benar dalam keadaan tertidur, tidak sadar terhadap sekitarnya 

(Rahma Reza et al., n.d.) dan (Guyton, 2016). 

3. Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Tidur 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tidur sebagai berikut : 

a. Faktor lingkungan 

Lingkungan di mana mahasiswa tinggal memiliki dampak yang cukup besar 

pada pola tidur mereka. Tingkat kebisingan yang tinggi dapat membuat tidur menjadi 

sulit, mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam aktivitas sosial atau bermain hingga 

larut malam. Pada akhirnya, lingkungan yang bising bisa mengganggu tidur mahasiswa 

dan mempengaruhi kebiasaan tidur hingga kualitas tidur mereka (Foulkes et al., 2019). 

b. Aktivitas fisik rendah 

Kurangnya aktivitas fisik dapat menghambat kemampuan seseorang untuk 

mencapai tidur yang dalam. Ketidakaktifan dalam berolahraga juga bisa 

mengakibatkan pengurangan durasi tidur atau penurunan kualitas tidur. Khususnya, 

mahasiswa yang tidak menjalani rutinitas berolahraga secara teratur cenderung 

mengalami penurunan kualitas tidur sehingga sulit beraktivitas pada keesokan hari 

serta membuat aktivitas fisiknya kurang dan berdampak pula terhadap kebugaran 

kardiorespirasi (Haryati et al., 2020). 

c. Pola makan 

Pola makan yang tidak teratur bisa berdampak negatif pada kualitas tidur 

seseorang. Pada individu obesitas, perubahan hormon ghrelin dan hormon leptin dapat 
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berkontribusi pada masalah ini. Leptin dan adipokin lainnya dapat menghambat sistem 

saraf pusat yang mengendalikan otot-otot di saluran napas, yang dapat menyebabkan 

gangguan pernapasan selama tidur. Akibatnya, seseorang mungkin mengalami henti 

napas selama tidur, yang memicu bangun dan mengganggu tidur mereka baik dari segi 

durasi maupun kualitas tidur (R. Andika, 2019). 

d. Gaya hidup (sedentary lifestyle) 

Gaya hidup mahasiswa seringkali memiliki kebiasaan tidur yang tidak teratur, 

yang dipengaruhi oleh aktivitas malam seperti menonton televisi, penggunaan gadget  

berlebihan, dan bermain game. Akibatnya, waktu tidur yang seharusnya mencapai 6-9 

jam menjadi terganggu, yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan kualitas tidur 

(Haryati et al., 2020). Terlebih lagi, kebiasaan mengerjakan tugas akademik hingga 

larut malam juga dapat merusak pola tidur mereka sehingga  mempengaruhi kualitas 

tidur mereka (Foulkes et al., 2019). 

e. Stres psikologis serta tekanan akademik  

Stres, cemas, depresi akan menyebabkan gangguan pada frekuensi tidur 

seseorang dikarenakan kondisi ini akan meningkatkan norepinefrin darah melalui 

sistem saraf simpatis yang kemudian berakibat pada pengurangan siklus tidur tahap IV 

NREM dan REM (Hambali, 2021). Situasi ini terkait dengan mahasiswa yang harus 

menghadapi jumlah mata kuliah yang padat dan jadwal praktikum yang cukup ketat. 

Kegiatan praktikum seringkali memerlukan waktu tambahan untuk menyelesaikan 

laporan-laporan, yang seringkali mengganggu waktu tidur mahasiswa (Foulkes et al., 

2019).  
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Jadi, kualitas tidur seseorang dapat terganggu akibat beberapa faktor seperti 

lingkungan, aktivitas fisik rendah, pola makan, sedentary lifestyle, stres psikologis 

serta tekanan akademik.  

4. Dampak Kualitas Tidur Terhadap Kesehatan 

Kualitas tidur yang tidak memadai bisa mengacaukan pola sirkadian tubuh, dan 

berdampak negatif pada kinerja otak serta menyebabkan masalah kesehatan beragam 

(Foulkes et al., 2019). 

 Dampak dari kualitas tidur yang buruk antara lain penurunan aktivitas fisik 

sehari-hari, tanda vital tidak stabil, rasa lelah, lemah, proses penyembuhan luka lambat 

serta penurunan imunitas tubuh (Wulan Khoirul & Yunita Dyah, 2020) dan juga dapat 

berdampak pada kondisi psikologis seperti stres, cemas, depresi, sulit konsentrasi pada 

keesokan harinya (budayawati et al., 2019). Penurunan aktivitas fisik sehari-hari ini 

mengakibatkan individu tidak dapat melakukan aktivitas fisik berlebih, terutama 

berolahraga, sedangkan orang yang secara rutin melakukan aktivitas fisik dalam 

kategori sedang hingga berat cenderung memiliki tingkat daya tahan kardiorespirasi 

yang lebih baik (Gumilang, 2019). Pada penelitian (Sejbuk et al., 2022) membuktikan 

bahwa kualitas tidur yang buruk dapat secara signifikan mempengaruhi aktivitas fisik 

menjadi rendah sehingga dapat juga mempengaruhi kebugaran kardiorespirasi 

seseorang. 

 Mahasiswa cenderung lebih rentan mengalami kualitas tidur yang buruk karena 

jadwal yang padat, tuntutan tugas kuliah yang tinggi, serta aktif dalam kehidupan sosial 

(Foulkes et al., 2019). Kualitas tidur yang buruk telah meningkat selama dekade 

terakhir dan menjadi perhatian karena tidur berperan penting bagi kesehatan tubuh, 
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fungsi kognitif, dan perkembangan psikologis (Watson, 2017). Menurut (Kementerian 

Kesehatan, 2018) berikut tabel durasi tidur yang ideal berdasarkan usia : 

Tabel 2. 2 Durasi Tidur Berdasarkan Usia 

Usia Tingkat Perkembangan Jumlah 

0 – 1 bulan Bayi baru lahir 14 – 18 jam/hari 

1 – 18 bulan Bayi 12 – 14 jam termasuk tidur siang 

3 – 6 tahun Anak sebelum sekolah 11 – 13 jam termasuk tidur siang 

6 – 12 tahun Sekolah 10 jam/hari 

12- 18 tahun Remaja 8 – 9 jam/hari 

18 – 40 tahun Dewasa 7 – 8 jam/hari 

> 60 tahun  Lansia 6 jam/hari 

Sumber: (Kementerian Kesehatan, 2018)  

Menurut Kementerian Kesehatan RI 2018 mengatakan bahwa rentang tidur 

yang optimal adalah antara 8-9 jam per malam pada remaja sedangkan untuk dewasa 

yaitu rentang usia 18-60 tahun disarankan tidur yang cukup selama 7-8 jam/hari. 

Dengan memenuhi kebutuhan tidur ini, kita dapat memiliki keyakinan bahwa baik 

remaja maupun orang dewasa muda tersebut dapat merasakan manfaat tidur yang 

memadai (Kementerian Kesehatan, 2019). Manfaat tidur akan terasa ketika seseorang 

mendapatkan tidur yang  berkualitas, dimana diantaranya dapat meningkatkan 

kemampuan konsentrasi, bersemangat melakukan aktivitas sehari-hari, mengurangi 

stres dan kecemasan, tidak mudah mengantuk, dan sakit kepala (Tristianingsih & 

Handayani, 2021).  

Jadi, ada beberapa dampak terhadap kesehatan terkait kualitas tidur seseorang. 

Dampak positifnya diantaranya meningkatkan kemampuan konsentrasi, semangat 
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beraktivitas sehari-hari, mengurangi stres, cemas dan depresi, tidak mudah mengantuk 

dan sakit kepala. 

5. Integrasi Keislaman Tentang Kualitas Tidur 

Allah SWT memberikan umat islam waktu untuk beristirahat hal ini disebutkan 

dalam QS Al-Furqan /25/: 47./   

وَِ
ُ
ذِى وَه

َ
مُِ جَعَلَِ ٱل

ُ
ك
َ
يْلَِ ل

َ
وْمَِ لِبَاسًا ٱل

 
اِ وَٱلن

ً
هَارَِ وَجَعَلَِ سُبَات

 
ورًا ٱلن

ُ
ش
ُ
ن   

Terjemahnya:  
“Dan dialah yang menjadikan untuk kamu malam sebagai pakaian, dan 
tidur sebagai pemutus, dan Dia menjadikan siang untuk bertebaran.”(QS 
Al-Furqan /25/: 47./). 

Dalam tafsir (M. Quraish Shihab, 2005) mengatakan bahwa salah satu bukti 

keesaan dan keperkasaan Allah SWT adalah yang menjadikan malam dan kegelapan 

menjadi pakaian untuk menutupi kamu, untuk kamu nikmati. Allah SWT juga 

menjadikan tidur sebagai waktu istirahat yang diperlukan dari aktivitas sehingga kita 

dapat beristirahat dan mengisi kembali energi. Dan dia pula menjadikan siang hari 

untuk beraktivitas, antara lain mencari makan dan berusaha. 

Tafsir lain dari (Kementerian Agama RI, 2011) dimana Allah SWT lalu 

menyebutkan kekuasaan-Nya yang kedua yaitu menjadikan malam itu bermanfaat bagi 

manusia seperti manfaatnya pakaian yang menutup badan. Allah SWT juga menjadikan 

tidur nyenyak bagi manusia sehingga ia seperti mati, karena seseorang pada waktu tidur 

ia tidak sadar sama sekali, dan anggota badannya berhenti bekerja kecuali jantung dan 

beberapa organ lainnya. Dengan demikian, dia dapat beristirahat dengan sempurna lalu 

Allah SWT menjadikan siang untuk berusaha dan beraktivitas. Sebagaimana tidur pada 

malam hari yang diserupakan dengan mati, maka bangun pada siang hari diserupakan 

dengan bangun lagi dari mati. Demikian pula manusia setelah berakhir masa hidupnya 

di dunia ini dan mati, akan dibangkitkan kembali setelah matinya, untuk diadili oleh 
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Allah SWT segala yang telah mereka kerjakan selama hidup di dunia (Kementerian 

Agama RI, 2011).   

C. Kebugaran Kardiorespirasi 

1. Definisi Kebugaran Kardiorespirasi 

Kebugaran kardiorespirasi mengacu pada kapasitas sistem peredaran darah dan 

pernapasan untuk memasok oksigen ke mitokondria otot rangka dalam produksi energi 

yang dibutuhkan selama aktivitas fisik. Kebugaran kardiorespirasi yang rendah 

merupakan prediktor independen yang kuat untuk penyakit cardiovascular disease 

(CVD) dan semua penyebab kematian pada orang dewasa (American Heart 

Association, 2020).  

Dapat disimpulkan bahwa kebugaran kardiorespirasi adalah kemampuan sistem 

peredaran darah dan pernapasan dalam memasok oksigen ke otot untuk produksi energi 

yang dibutuhkan selama aktivitas fisik.  

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebugaran Kardiorespirasi 

Menurut (American Heart Association, 2020) beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi  kebugaran kardiorespirasi yaitu:  

1. Faktor yang tidak dapat dimodifikasi 

a. Genetika 

Respons tubuh terhadap olahraga dapat bervariasi antar individu karena faktor 

genetik dan faktor lainnya, namun penelitian belum mengungkap banyak jenis 

perubahan genetik yang terkait dengan kesehatan kardiorespirasi yang lebih baik. 

Artinya, kita masih memiliki pengetahuan terbatas tentang gen spesifik yang dapat 

memprediksi seberapa besar seseorang dapat meningkatkan kebugarannya melalui 

olahraga. Oleh karena itu, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami 
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peran genetika dalam respon olahraga dan latihan kardiovaskular, terutama pada 

kelompok usia yang lebih muda (American Heart Association, 2020). 

b. Usia dan Jenis Kelamin 

Dengan pertambahan usia pada remaja menuju dewasa muda, maka terdapat 

pula peningkatan dalam kapasitas kebugaran kardiorespirasi yang dapat diukur dengan 

V𝑂2max, baik pada anak laki-laki maupun perempuan. Namun, perubahan ini terjadi 

pada tingkat yang lebih lambat pada anak perempuan yang dapat dilihat dari perbedaan 

dalam jenis serat otot, efisiensi ekstraksi oksigen, atau komposisi lipid dalam miofibril 

otot di antara perempuan dan laki-laki (American Heart Association, 2020). 

c. Ras atau Etnis 

Studi yang menggunakan data dari survei kesehatan nasional pada tahun 1999-

2004 dan 2012 tidak menemukan perbedaan signifikan dalam kebugaran 

kardiorespirasi di antara pemuda dari berbagai ras dan kelompok etnis. Ras kulit hitam 

memiliki V𝑂2max yang lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak kulit putih. Pada 

rangkaian studi ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat variasi dalam kebugaran 

kardiorespirasi berdasarkan ras atau etnis, terutama pada pemuda (Bansal et al., 2019). 

d. Prematuritas 

Berdasarkan data dari Northern Ireland Young Hearts Study, penelitian 

menemukan bahwa individu yang lahir prematur, yaitu di antara usia kehamilan <37  

minggu, memiliki risiko 57% lebih tinggi untuk memiliki kapasitas kebugaran 

kardiorespirasi yang rendah dibandingkan dengan mereka yang lahir cukup bulan. 

Meskipun mekanisme persisnya tidak sepenuhnya jelas, ada kemungkinan 

hubungannya dengan volume paru-paru yang lebih kecil pada individu yang lahir 
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prematur sehingga memepengaruhi kebugaran kardiorespirasinya (American Heart 

Association, 2020). 

2. Faktor yang dapat dimodifikasi. 

a. Latihan Aktivitas Fisik dan Latihan Kebiasaan 

Penelitian lainnya menunjukkan bahwa jika remaja terlibat dalam aktivitas fisik 

yang intens dan berat, seperti latihan high-intensity interval training (HIIT), mereka 

dapat meningkatkan kebugaran kardiorespirasi mereka. Meskipun perubahan dalam 

kebugaran ini mungkin tidak besar, namun peningkatan kecil dalam kebugaran 

kardiorespirasi dengan aktivitas fisik dapat memberikan manfaat kesehatan yang besar 

ketika mereka menjadi dewasa. (American Heart Association, 2020). 

b. Perilaku Menetap (Sedentary Lifestyle) 

Anak-anak dan remaja menghabiskan sebagian besar waktu mereka dalam 

sedentary lifestyle seperti screen time. (American Heart Association, 2020) Waktu 

yang dihabiskan dalam sedentary lifestyle dapat memiliki dampak negatif pada 

kesehatan, termasuk kesehatan mental dan kualitas tidur. Remaja yang sering 

menggunakan perangkat seperti ponsel dan televisi pada malam hari lebih mungkin 

mengalami masalah gangguan tidur (Lavados-Romo et al., n.d.). Penelitian juga 

menunjukkan bahwa sedentary lifestyle dapat berdampak pada kebugaran 

kardiorespirasi, meskipun hubungannya dapat bervariasi antar individu. Aktivitas fisik 

yang lebih aktif dapat mengurangi dampak negatif sedentary lifestyle, tetapi mungkin 

tidak sepenuhnya menghilangkannya. (American Heart Association, 2020). 

Rekomendasi dari World Health Organization ialah mengurangi sedentary lifestyle, 

termasuk screen time, sebagai langkah penting untuk mempromosikan kesehatan 

generasi muda. (WHO, 2020). 
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Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami dampak 

sedentary lifestyle dan aktivitas fisik pada kebugaran kardiorespirasi pada remaja dan 

dewasa muda.  

c. Obesitas 

Individu yang mengalami obesitas atau kelebihan berat badan dan kurang aktif 

secara fisik cenderung memiliki tingkat kebugaran kardiorespirasi (V𝑂2max) yang 

lebih rendah dibandingkan dengan teman sebaya yang memiliki berat badan normal. 

Intervensi gaya hidup, seperti program diet dan latihan, dapat meningkatkan kebugaran 

kardiorespirasi. Penting untuk dicatat bahwa diet dan olahraga dapat berdampak baik 

pada kebugaran kardiorespirasi seseorang (American Heart Association, 2020). 

d. Diet 

Pola diet yang mengandung banyak buah-buahan dan sayuran juga 

berhubungan dengan tingkat kebugaran kardiorespirasi. Aktivitas fisik dan diet yang 

kaya akan asam lemak omega-3 dan polifenol merupakan pengaruh eksternal utama 

yang dapat meningkatkan fungsi mitokondria. Beberapa asam lemak esensial dan 

polifenol tertentu, yang ditemukan dalam berbagai makanan seperti kokoa, buah-

buahan, sayuran, dan zaitun, telah terbukti meningkatkan biogenesis mitokondria dan 

memperbaiki fungsi mitokondria. Selain itu, nitrat yang banyak terdapat dalam buah-

buahan dan sayuran, dapat mengurangi penggunaan oksigen saat berolahraga, karena 

dapat mengubah menjadi oksida nitrat bioaktif di dalam tubuh. Dengan kata lain, 

kualitas diet dan nutrisi yang baik dapat memiliki dampak positif pada tingkat 

kebugaran kardiorespirasi dengan memengaruhi fungsi mitokondria dan penggunaan 

oksigen tubuh selama aktivitas fisik (American Heart Association, 2020). 
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e. Faktor Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan 

Tingkat kebugaran kardiorespirasi pada pemuda tidak hanya ditentukan oleh 

faktor-faktor fisik, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan 

lingkungan. Penelitian baru-baru ini mengungkapkan hubungan erat antara 

kesenjangan pendapatan negara dan tingkat kebugaran kardiorespirasi pada individu. 

Negara dengan kesenjangan ekonomi yang lebih besar antara penduduk kaya dan 

miskin memiliki tingkat kebugaran kardiorespirasi yang lebih rendah pada 

masyarakatnya. Hasil ini menekankan bahwa faktor-faktor sosial, ekonomi, dan 

lingkungan memainkan peran penting dalam menentukan tingkat kebugaran 

kardiorespirasi seseorang. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kebugaran 

kardiorespirasi, terutama di kelompok sosial ekonomi rendah dan di negara dengan 

kesenjangan ekonomi yang besar, diperlukan upaya-upaya yang berfokus pada akses 

yang lebih baik ke makanan bergizi, mendukung gaya hidup aktif, dan mengurangi 

kesenjangan ekonomi guna mempromosikan kesehatan dan kebugaran generasi muda 

(American Heart Association, 2020). 

Dari uraian diatas diketahui ada beberapa faktor yang dapat mengganggu 

kebugaran kardiorespirasi seseorang diantaranya (1) Faktor yang tidak dapat 

dimodifikasi seperti genetika, usia dan jenis kelamin, ras atau etnis, dan prematuritas 

dan (2) Faktor yang dapat dimodifikasi seperti latihan aktivitas fisik dan latihan 

kebiasaan, obesitas, diet, serta faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. 

3. Dampak Kebugaran Kardiorespirasi Bagi Kesehatan 

(American Heart Association, 2020) menetapkan bahwa kebugaran 

kardiorespirasi yang rendah pada dewasa dikaitkan dengan penurunan mortalitas dan 

morbiditas terkait resiko kematian yang tinggi karena dikaitkan dengan penyakit gagal 
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jantung kongestif, stroke, diabetes melitus tipe 2, beberapa jenis kanker, serta gangguan 

neuropsikologis (misalnya demensia, kecemasan dan depresi). Sedangkan pada remaja 

dan anak-anak dampak dari kebugaran kardiorespirasi yang rendah dikaitkan dengan 

resiko terkena penyakit kardiometabolik, lingkar pinggang, hipertensi, resistensi 

insulin, non-alcoholic fatty liver disease dan gangguan kesehatan mental.  

Adapun beberapa dampak kebugaran kardiorespirasi yang tinggi terhadap 

individu yaitu fungsi paru-paru lebih baik, peningkatan kemampuan kognitif, 

meningkatkan prestasi akademik, menurunkan gangguan mental seperti gangguan 

mood, psikosis atau bunuh diri (American Heart Association, 2020).  

Dari uraian diatas dapat disimpulkan ada beberapa dampak dari gangguan 

kebugaran kardiorespirasi diantaranya penyakit kardiometabolik, gagal jantung 

kongestif, stroke, diabetes melitus tipe 2, beberapa jenis kanker, serta gangguan 

neuropsikologis (misalnya demensia, kecemasan dan depresi) serta dampak kebugaran 

kardiorespirasi yang baik yaitu fungsi paru-paru lebih baik, peningkatan kemampuan 

kognitif, meningkatkan prestasi akademik, serta menurunkan gangguan psikologis.  

D. Hubungan Screen Time dan Kualitas Tidur Dengan Kebugaran 

Kardiorespirasi 

Penelitian (Putra et al., 2021) mengatakan bahwa mahasiswa lebih sering 

terpapar screen time dikarenakan sistem pembelajaran yang berpengaruh terhadap 

sedentary lifestyle pada mahasiswa. Terjadinya peningkatan screen time  di antara 

mahasiswa mengakibatkan pula penurunan aktivitas fisik sehingga terjadi pula 

penurunan kebugaran kardiorespirasi mereka (Fan et al., 2021).  

Kebugaran kardiorespirasi mengacu pada kapasitas sistem peredaran darah dan 

pernapasan untuk memasok oksigen ke mitokondria otot rangka untuk produksi energi 
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yang dibutuhkan selama aktivitas fisik (Thomas et al., 2021)Sedangkan kita tahu 

bahwa aktivitas fisik sedang hingga berat dapat meningkatkan kebugaran 

kardiorespirasi seseorang (Gumilang, 2019).Namun, fakta yang terjadi saat ini terjadi 

peningkatan screen time pada mahasiswa 4-8 jam per hari, yang menunjukkan bahwa 

aktivitas fisik yang mereka lakukan rendah akibat screen time berlebihan yang 

menyebabkan pula kebugaran kardiorespirasi mereka buruk. (Grimaldi-Puyana et al., 

2020). 

Disamping screen time yang berlebih, terjadi pula gangguan pada kualitas tidur 

mahasiswa, khususnya mahasiswa kedokteran dikarenakan tingginya beban kuliah, 

tekanan akademis yang besar, dan pembelajaran yang intens yang harus mereka hadapi 

sebagai persiapan diri untuk menjalani peran yang sangat penting dalam profesi 

kedokteran di masa depan (Bianca et al., 2021). Istirahat dan tidur memiliki peran 

penting dalam memberikan pemulihan bagi tubuh manusia, sehingga memungkinkan 

mereka untuk menjalani aktivitas harian dengan optimal (David Satrya Wibowo et al., 

2022). 

Penelitian yang dilakukan oleh (Lim & Lee, 2020) mengatakan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara kualitas tidur yang buruk dan penurunan daya tahan 

kebugaran kardiorespirasi. Maka dari itu penting untuk menjaga kualitas tidur serta 

mengurangi screen time agar pada keesokan harinya ia bersemangat menjalani aktivitas 

sehari-hari sehingga aktivitas fisik yang ia lakukan meningkat dan dapat pula 

meningkatkan kebugaran kardiorespirasi (Backhaus et al., 2020). 

E. Pandangan Islam Terhadap Kebugaran Kardiorespirasi 

Dalam agama Islam, kesehatan dianggap sebagai salah satu elemen penting 

yang mendukung segala aspek kehidupan manusia, terutama dalam beribadah kepada 
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Allah SWT. Agama Islam hadir dengan tujuan untuk mengembangkan individu dalam 

segi agama, akal, tubuh, dan jiwa. Islam menginginkan bahwa umatnya harus menjadi 

individu yang kuat, baik secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, salah satu tujuan 

Islam adalah menjaga kesehatan tubuh. Allah SWT memberikan peringatan kepada 

umatnya agar menjadi muslim yang kuat dalam segala aspek, baik itu roh dan jasmani 

(Ulfa et al., 2023). Oleh sebab itu sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh kita, 

karena umat yang kuat adalah umat yang disukai dan disenangi allah swt. Sesuai 

dengan firman Allah SWT yang memerintahkan kita untuk menjadi umat yang kuat 

dalam QS Al-Anfal /8/: 60./  

مِْوَِ
ُ
ك و 
ُ
ِوَعَد ِ

َ
ِٱللّ و 

ُ
ِۦعَد ِبِهِ

َ
رْهِبُون

ُ
يْلِِت

َ
خ
ْ
بَاطِِٱل ةٍِوَمِنِرِّ و 

ُ
نِق مِمِّ

ُ
عْت

َ
ط
َ
اِٱسْت هُمِم 

َ
ِل
۟
وا
ُّ
عِد

َ
هُمُِوَأ

َ
مُون

َ
عْل
َ
ِت
َ
ونِهِمِْلّ

ُ
رِينَِمِنِد

َ
ءَاخ ِ

ِ
َ
مُون

َ
ل
ْ
ظ
ُ
ِت
َ
مِْلّ

ُ
نت
َ
مِْوَأ

ُ
يْك
َ
ِإِل ِيُوَف  ِ

َ
ِسَبِيلِِٱللّ ِ

ءٍِف  ْ
َ

ِمِنِشَ
۟
وا
ُ
نفِق

ُ
مُهُمِِْۚوَمَاِت

َ
ِيَعْل ُ

َ
 ِٱللّ

Terjemahnya:  
“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu 
sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang 
dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu 
dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang 
Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah 
niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan 
dianiaya (dirugikan)” (QS Al-Anfal /8/: 60./). 

Tafsir dari (M. Quraish Shihab, 2005) ayat tersebut disebutkan bahwa 

kemampuan memerintah tidak boleh didasarkan pada garis keturunan, status sosial, 

atau popularitas, melainkan pada kepemilikan kualitas dan kualifikasi yang dapat 

mendukung tugas yang diberikan. Kebugaran jasmani atau kesehatan yang baik 

memegang peranan penting dalam menentukan produktivitas kerja. Oleh karena itu, 

setiap manusia hendaknya memiliki kebugaran jasmani yang baik agar dapat 

beraktivitasnya sehari-hari dengan baik (M. Quraish Shihab, 2005) 

Hal ini sesuai dengan penelitian (Ulfa et al., 2023) tentang ayat ini menyebutkan 

bahwa bangsa yang memiliki kekuatan mental yang kuat tidak akan mudah dikalahkan 
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oleh bangsa lain, bahkan jika lawan mereka memiliki peralatan dan senjata yang lebih 

canggih. Ini terbukti dalam Perang Badar, di mana pasukan Islam yang lebih kecil 

dalam jumlah dan peralatan mampu mengalahkan pasukan musyrik yang jauh lebih 

besar dan lebih bersenjata. Kunci kesuksesan mereka adalah kekuatan mental yang 

kuat, iman yang kokoh serta persiapan fisik juga penting. Kedua aspek ini harus 

digabungkan, kekuatan mental tidak akan cukup tanpa kekuatan fisik yang memadai 

begitupun sebaliknya. Untuk menjaga kebugaran tubuh juga tidak hanya dengan 

melakukan aktivitas fisik atau berolahraga saja namun penting  menerapkan pola hidup 

yang sehat, salah satunya dengan beristirahat yang cukup dan tidak membuang-buang 

waktu dengan hal-hal duniawi yang tidak bermanfaat. Allah swt. Memberikan umat 

islam waktu untuk beristirahat hal ini disebutkan dalam QS Al-Qasas /28/: 73,/   

حْمَتِهِ  وَمِنِْ
مُِ جَعَلَِ ر 

ُ
ك
َ
يْلَِ ل

َ
هَارَِ ال

 
وْا وَالن

ُ
ن
ُ
سْك

َ
وْا فِيْهِِ لِت

ُ
غ
َ
بْت
َ
لِهِ  مِنِْ وَلِت

ْ
ض
َ
مِْ ف

ُ
ك
َ
عَل
َ
ِ وَل

َ
رُوْن

ُ
ك
ْ
ش
َ
ت    

Terjemahnya: 
“Dan sebagian rahmat-Nya, Dia jadikan untuk kamu malam dan siang, 
supaya kamu beristirahat padanya dan supaya kamu mencari sebagian 
dari karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya. 
.”(QS Al-Qasas [28]: 73).  

Tafsir ayat ini dalam (M. Quraish Shihab, 2005) adalah Allah swt. mengatakan 

bahwa tidur digunakan sebagai cara untuk beristirahat. Ayat ini mendorong manusia 

untuk memberi istirahat baik pada tubuh fisik maupun jiwa mereka, sehingga setelah 

seharian beraktivitas yang melelahkan, mereka dapat kembali segar. Ini mencakup 

seluruh anggota tubuh yang bekerja keras dan panca indra yang merasa lelah setelah 

beraktivitas sepanjang hari. Oleh karena itu, pada malam hari, tubuh perlu diberikan 

kesempatan untuk beristirahat karena suasana malam yang sunyi dan tenang dapat 

membantu tubuh pulih dengan maksimal, baik secara fisik maupun mental (Nopel, 

2022). 
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Allah swt. Juga melarang kita untuk membuang-buang waktu untuk hal yang 

tidak berguna yang dalam hal ini disebutkan dalam QS Al-Ashr /103/: 1-3./  

( عَصِْْ
ْ
ِ)١وَال سٍْْ

ُ
ِخ ي ِ

ف 
َ
ِل
َ
سَان

ْ
ن ِ
ْ
ِالْ

 
الِحَات٢ِِ(ِإِن واِالص 

ُ
واِوَعَمِل

ُ
مَن
َ
ذِينَِآ

َ
ِال

 
ِ)(ِإِلّ ِ

بْْ بِالص  وَاصَوْاِ
َ
ِوَت حَقِّ

ْ
وَاصَوْاِبِال

َ
(٣وَت   

 
Terjemahnya:  

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam 
kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholih 
dan saling menasihati supaya menaati kebenaran dan saling menasihati 
supaya menetapi kesabaran.” (QS Al-Ashr /103/: 1-3./) 

Pada awal surah ini, Allah menyatakan bahwa orang akan rugi bila tidak 

mempergunakan waktunya dengan baik. Sumpah Allah dengan waktu menunjukkan 

betapa penting waktu itu. Oleh karena itu, waktu mesti dimanfaatkan dengan baik 

(Kementerian Agama RI, 2011)  

Maha besar Allah SWT, Dia adalah sebaik-baik pencipta, yang memperhatikan 

hambanya sampai hal kecil sekalipun, maka patutnya kita bersyukur dan senantiasa 

menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangan yang sudah diterangkan Allah 

SWT dalam kitab suci Al-qur’an. 
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F.  Kerangka Teori  

 

Bagan 1 Kerangka Teori 
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G. Kerangka Konsep 

 

Keterangan : 

 

Bagan 2 Kerangka Konsep 

  

: Variabel independen 

: Variabel yang tidak diteliti 

: Hubungan yang diteliti 

: Hubungan yang tidak diteliti 

: Variabel dependen 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Data 

dianalisis dengan menggunakan prosedur pendekatan cross sectional. Pendekatan 

cross sectional memungkinkan peneliti untuk melakukan pengamatan atau pengukuran 

variabel pada satu saat tertentu terhadap subjek tanpa melakukan tindak lanjut terhadap 

pengukuran tersebut (Adiputra et al., 2021). 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan November hingga Desember 2023 

di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kampus 1 Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar pada mahasiswa pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar. 

C. Variabel Penelitian 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang menurut 

peneliti akan dipengaruhi oleh variabel lain dalam suatu penelitian (Hardani et al., 

2020). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kebugaran kardiorespirasi pada 

mahasiswa pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar 

2. Variabel Independen 

Variabel bebas atau variabel bebas merupakan variabel yang menurut peneliti 

akan mempengaruhi variabel dependen (terikat) dalam suatu penelitian (Hardani et al., 

2020). Variabel Independen dalam penelitian ini adalah screen time dan kualitas tidur. 
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D. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-

benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa 

sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian 

(Hardani et al., 2020).  Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan 

dokter UIN Alauddin Makassar sebanyak 212 orang.  

2. Sampel 

Menurut (Adiputra et al., 2021) yang mengutip pendapat Sugiyono dalam 

tulisannya, sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang ada di 

populasi. Sampel dalam  penelitian ini diambil menggunakan pendekatan cross 

sectional, yang berarti pengamatan dilakukan pada satu saat tertentu tanpa adanya 

tindak lanjut terhadap subjek yang diamati. Besarnya sampel ditentukan melalui rumus 

Slovin: 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁(𝑒)2
 

n =
212

1 + 212 .  0.052
 

n =
212

1 + 0.53
 

n =
212

1.53
= 138.56 

n = 138.56 dibulatkan menjadi 140 sampel  

Keterangan : 

n  = jumlah sampel 

     N = jumlah populasi 
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e   = Persentase Batas Toleransi Kesalahan (5%) 

Hasil perhitungan banyak sampel menggunakan rumus Slovin adalah 140 

sampel (Sugiyono, 2017). 

E. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan metode purposive sampling. 

Purposive sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan khusus yang 

telah ditetapkan oleh peneliti, berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah 

diketahui sebelumnya (Adiputra et al., 2021). 

1. Kriteria Inklusi 

a. Bersedia menjadi responden 

b. Mahasiswa pre-klinik kedokteran UIN Alauddin Makassar 

c. Dapat melakukan prosedur Harvard Step Test 

2. Kriteria Eksklusi 

a. Penderita penyakit atau gangguan muskuloskeletal 

b. Penderita penyakit jantung dan paru 

c. Perokok aktif 

F. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data primer. Dalam hal ini, data primer diperoleh 

dari pengukuran secara langsung kepada mahasiswa yang masuk dalam kriteria inklusi, 

Questionnaire for Screen Time of adolescent (QueST) untuk screen time, dan kuesioner 

Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) untuk kualitas tidur serta kebugaran 

kardiorespirasi diukur dengan melakukan harvard step test. 
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1. Questionnaire for Screen Time of Adolescent (QueST) 

Responden diminta untuk menunjukkan berapa banyak waktu yang mereka 

habiskan screen time pada akhir pekan dan hari kerja. Nilai intensitas tersebut 

kemudian dikalikan 5 pada hari kerja dan 2 pada akhir pekan. Selanjutnya, bagi total 

intensitas mingguan dengan 7. Dianggap cukup jika jumlah rata-rata waktu yang 

dihabiskan screen time selama hari kerja dan pada akhir minggu kurang dari atau sama 

dengan rata-rata seluruh responden dalam hitungan menit per hari, jika lebih dari rata-

rata, maka jumlah waktu yang dihabiskan screen time tinggi (Ahdalifa, 2022). 

Tabel 3. 1 Penilaian Kuesioner Screen Time 

Variabel Komponen Jumlah 

Nomor Item 

Favourable Unfavourable 

 

 

Screen 

Time 

1. Belajar 

2. Bekerja 

3. Menonton Video 

4. Bermain Game 

5. Sosial Media 

 

 

5 

 

 

1, 2, 3, 4, 

5,  

 

 

- 

Jumlah 5 5 0 

(knebel et al., n.d.) 

2. Questionnaire PSQI (Pittsburgh Sleep Quality Index) Untuk Kualitas Tidur 

Dalam penelitian ini, untuk mengukur kualitas tidur, digunakan Skala Indeks 

Kualitas Tidur PSQI (Pittsburgh Sleep Quality Index). PSQI dikembangkan pada tahun 

1988 oleh Buysse dengan tujuan menyediakan indeks standar yang mudah digunakan 

oleh klinisi dan individu untuk mengukur kualitas tidur. Skala PSQI yang dalam bahasa 
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Indonesia terdiri dari 9 pertanyaan. Variabel ini menggunakan skala ordinal, dan total 

skor PSQI berkisar dari 0 hingga 21, yang diperoleh dari penilaian 7 komponen (Made 

et al., 2019) dan (Robins et al., 1988). Berikut rincian untuk poin pertanyaan pada 

kuesioner ini antara lain : 

Tabel 3. 2 Penilaian Kuesioner Kualitas Tidur 

Variabel Komponen Jumlah 

Nomor Item 

Favourable Unfavourable 

 

 

 

Kualitas 

Tidur 

1. Kualitas tidur secara subjektif  

( 6 ) 

2. Latensi tidur ( 2 & 5a) 

3. Durasi tidur (4) 

4. Efisiensi Tidur Sehari -hari ( 1, 

3, 4) 

5. Gangguan tidur (5b-5j) 

6. Penggunaan obat tidur ( 7) 

7. Disfungsi Aktivitas Siang Hari  

( 8 & 9) 

 

 

 

7 

 

 

 

1, 3, 4, 5, 6 

 

 

 

2, 7 

Jumlah 7 5 2 

PSQI terdiri atas 7 komponen, yaitu kualitas tidur secara subjektif (subjective 

sleep quality), waktu yang dibutuhkan saat memulai tidur (sleep latency), lamanya 

waktu tidur (sleep duration), efisiensi tidur (habitual sleep efficiency), gangguan tidur 

yang biasa diderita saat malam hari (sleep disturbance), membantu tidur dengan 

memakai obat (using medication), dengan gangguan tidur yang biasa diderita saat siang 
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hari (daytime dysfunction).Semakin tinggi skornya, semakin buruk kualitas tidur 

seseorang (Made et al., 2019) dan (Robins et al., 1988). 

Kelebihan menggunakan PSQI adalah tingkat validitas yang tinggi. Namun, 

terdapat kekurangan pada kuesioner PSQI, yaitu perlunya bimbingan saat responden 

mengisi kuesioner untuk menjelaskan komponen agar responden tidak kesulitan. Setiap 

komponen memiliki skala nilai dari 0 hingga 3, 0 = jika tidak pernah dalam sebulan 

terakhir, 1 = jika 1 kali dalam seminggu, 2 = jika 2 kali dalam seminggu dengan 3 = 

jika lebih dari 3 kali dalam seminggu. Nilai dari semua aspek itu dijumlahkan jadi 

kisaran nilai 0–21. Terdapat dua interpretasi dalam PSQI versi bahasa Indonesia ini 

yaitu kualitas tidur baik bila skor >5 dan kurang bila <5 (Made et al., 2019).  

PSQI merupakan kuesioner yang telah digunakan di banyak penelitian dengan 

parameter kualitas tidur uji validitas dan reliabilitas kuesioner PSQI versi Bahasa 

Indonesia menggunakan uji konsistensi internal cronbach (Alpha 0,79) menghasilkan 

validitas isi sebesar 0,89, validitas konstruksi menunjukkan korelasi komponen dengan 

skor global PSQI yang baik, known group validity bermakna (p<0.001), nilai 

sensitivitas 1, spesifisitas 0,81, nilai cut off  5. Hal tersebut menunjukkan PSQI terbukti 

sahih dan andal digunakan untuk menilai kualitas tidur (Kholis, 2020). 

3. Harvard Step Test Untuk Kebugaran Kardiorespirasi 

Salah satu tolak ukur yang sering digunakan untuk mengetahui tingkat 

kebugaran kardiorespirasi adalah konsumsi oksigen maksimal (V𝑂2max) oleh tubuh, 

yang dimana V𝑂2max akan menurun seiring bertambahnya usia (Miswani, 2014) . 

Salah satu tes yang digunakan untuk mengukur V𝑂2max Harvard Step Test. Penelitian 

yang dilakukan oleh (Hayes et al., 2019)  melaporkan validitas Harvard Step 

menunjukkan bahwa Harvard Step Test dapat digunakan untuk memprediksi V𝑂2max. 
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V𝑂2max juga dapat disebut sebagai tingkat konsumsi oksigen maksimal, asupan 

oksigen maksimal, atau kapasitas aerobik. Istilah " V𝑂2max " sendiri berasal dari "V" 

yang berarti volume, "𝑂2" yang berarti oksigen, dan "Max" yang berarti maximum. Ini 

menggambarkan sejauh mana tubuh dapat mengambil oksigen selama latihan puncak 

yang dapat digunakan dalam aktivitas fisik yang dalam hal ini diuji dengan (Candra et 

al., 2021) 

Harvard step test adalah tes yang membutuhkan peralatan minimal, dapat 

dilakukan dengan mudah di ruang terbatas, dan bisa dilakukan oleh individu tanpa 

pelatihan formal dalam fisiologi olahraga. Karena itu, harvard step test merupakan 

alternatif yang sangat sesuai untuk mengukur kebugaran kardiorespirasi di lingkungan 

kampus. Harvard step test juga dapat digunakan untuk menguji sekelompok individu 

secara bersamaan sehingga dapat mengefisiensikan waktu. Namun, perlu diperhatikan 

dengan teliti untuk memantau konsistensi langkah dan pola injakan kaki pada tes ini, 

karena kesalahan berulang dapat mempengaruhi hasil tes. Oleh karena itu, penelitian 

ini akan mengkaji kebugaran kardiorespirasi dengan menggunakan metode harvard 

step test (American Heart Association, 2020). 

Prosedur pengukuran harvard step test disebutkan dalam buku (Dr. Johansyah, 

2018) sebagai berikut: 

a. Alat dan Bahan: 

1) Stopwatch 

2) Metronom ketukan 120x/menit 

3) Bangku Harvard berukuran 18 inchi (45,7 cm). 
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b. Prosedur kerja 

1) Aturlah metronom dengan irama 120x/menit sesuai dengan kecepatan naik 

turun bangku yang akan dilakukan; 

2) Pada aba-aba”Mulai” stopwatch dinyalakan dan orang uji langsung 

melakukan tes naik turun bangku dengan setiap kali naik-turun bangku 

hitungannya empat  (‘tu’-‘wa’-‘ga’-‘pat’); 

3) Pada hitungan ‘tu’ (satu); sebuah kaki dinaikan ke atas bangku; 

4) Pada hitungan ‘wa’ (dua); kaki yang lain dinaikkan ke atas bangku;dengan 

kedua kaki di atas bangku berdiri tegak dengan kedua kaki tetap lurus; 

5) Pada hitungan ‘ga’ (tiga); kaki pertama diturunkan ke lantai; 

6) Dan pada hitungan’pat’ (empat); kaki yang lain turun ke lantai; 

7) Posisi badan berdiri tegak di atas lantai dengan kedua kaki tetap lurus.  

8) Aktivitas naik-turun banku ini dilakukan berulang-ulang sampai waktu 3 

menit penuh atau sampai sekuatnya.  

9) Jika sikap atau irama tetap salah setelah 10-15 detik walaupun sudah 

berkali-kali diberi peringatan, maka test harus dihentikan lalu mencatat 

lamanya naik turun bangku orang uji tersebut; 

10) Pada saat test dihentikan atau orang uji sudah kelelahan maka secepatnya 

duduk lalu menyalakan stopwatch untuk mengukur denyut nadi setelah 

naik turun bangku.  

11) Lakukan pencatatan  dengan baik untuk menghitung indeks kebugaran 

kardiorespirasi. 

Rumus Indeks Kebugaran Kardiorespirasi: 

IKB = 
𝐿𝑎𝑚𝑎𝑛𝑦𝑎 𝑛𝑎𝑖𝑘 𝑡𝑢𝑟𝑢𝑛 𝑏𝑎𝑛𝑔𝑘𝑢 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘 𝑥 100

5.5 𝑥 𝑑𝑒𝑛𝑦𝑢𝑡 𝑛𝑎𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑙𝑎𝑚𝑎 30 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘
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c. Interpretasi hasil 

Terdapat tiga interpretasi hasil harvard step test yaitu baik jika skor >80, sedang 

jika skor 50-80 dan kurang jika skor <50  (Santoso & Suning, 2020). 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data  

a. Penyuntingan Data (Editing)  

Tahap ini bertujuan untuk mengevaluasi kelengkapan, konsistensi, dan 

kesesuaian data yang diperlukan untuk uji hipotesis atau menjawab pertanyaan 

penelitian. Peneliti melakukan pemeriksaan terhadap setiap variabel dan data yang 

dikumpulkan, termasuk kelengkapan data, konsistensi, dan kesesuaian dengan kriteria 

penelitian (Adiputra et al., 2021). 

b. Pengkodean (Coding)  

Proses pemberian kode pada data bertujuan untuk mengubah data kualitatif 

menjadi data kuantitatif. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan representasi 

angka atau kode pada data yang sebelumnya bersifat deskriptif agar bisa diolah dan 

dianalisis lebih lanjut (Adiputra et al., 2021). 

c. Memasukkan Data (Transferring Data) 

Transferring Data yaitu kegiatan memindahkan data ke master tabel. Data 

dimasukkan ke dalam tabel-tabel yang sudah ada, termasuk tabel untuk data mentah 

dan tabel untuk data yang digunakan dalam perhitungan khusus. Proses ini bertujuan 

untuk menyusun dan menyimpan data secara terstruktur agar mudah diakses dan 

digunakan dalam analisis lebih lanjut (Adiputra et al., 2021). 
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d. Tabulasi (Tabulating) 

Tabulating adalah pengolahan data dalam bentuk tabel yang dapat 

memberikan gambaran statistik agar mudah dianalisis sesuai tujuan penelitian 

(Adiputra et al., 2021).  

2. Analisis Data 

Tujuan dari analisis data dalam penelitian ini adalah untuk menguji dan 

membuktikan hipotesis penelitian yang berfokus pada hubungan tiap variabel terhadap 

kebugaran kardiorespirasi. Analisis data dilakukan menggunakan aplikasi Statistical 

Program for Social Science (SPSS). Data yang dianalisis sebagai berikut : 

a. Analisis Univariat 

Melibatkan tabel distribusi frekuensi, nilai mean (rata-rata), dan median 

(nilai tengah) dari variabel dependen dan independen. Analisis ini bertujuan untuk 

memberikan gambaran tentang distribusi dan frekuensi dari setiap variabel. 

b. Analisis Bivariat 

Menggunakan uji Spearman Rho untuk mengidentifikasi apakah ada 

hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Tujuan dari analisis ini 

adalah untuk mengetahui keberadaan atau tidaknya hubungan antar variabel yang 

sedang diteliti. 
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Peneliti mengambil data dari mahasiswa pendidikan 

dokter Universitas Islam Negeri Makassar 

Menyusun proposal penelitian 

Memperoleh persetujuan dari pembimbing dan 

penguji 

Membuat surat perizinan penelitian dari pihak Prodi 

Pendidikan Dokter yang ditujukan kepada dekan 

FKIK Universitas Islam Negeri Makassar 

Pengambilan sampel dengan teknik purposive 

sampling dan sesuai dengan kriteria inklusi dan 

kriteria eksklusi 

Memasukkan data dan melakukan analisis data 

dengan SPSS  

Penyajian hasil data dalam bentuk tabel dan 

penjelasan dalam bentuk narasi 

 

Peneliti membuat kesimpulan dan hasil penelitian 

H. Alur Penelitian 
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I. Penyajian Data 

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel dan dijelaskan melalui narasi. 

Data-data yang diperoleh dari penelitian disusun secara terstruktur dalam tabel untuk 

memudahkan pemahaman dan analisis. Selain itu, penjelasan lebih lanjut tentang data 

juga disampaikan dalam bentuk narasi, yang memberikan interpretasi dan konteks dari 

informasi yang terdapat dalam tabel. Pendekatan ini memastikan bahwa hasil penelitian 

dapat diakses dengan jelas dan akurat oleh pembaca, serta memungkinkan interpretasi 

yang tepat mengenai temuan penelitian. 

J. Etika Penelitian 

Setelah peneliti mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian kepada 

komite etik penelitian kesehatan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan mendapatkan ethical clearance, 

peneliti harus memperhatikan beberapa hal lainnya seperti: 

1. Peneliti perlu membawa surat pengantar sebagai permohonan izin untuk 

melakukan penelitian kepada pihak terkait. 

2. Dalam upaya menghormati dan menjaga privasi subjek penelitian, peneliti 

harus menghindari mencantumkan identitas lengkap atau nomor rekam medik 

pasien saat proses pengambilan data. Sebagai gantinya, peneliti dapat 

menggunakan inisial sebagai pengganti identitas pasien 

3. Peneliti tidak boleh memaksa atau mengintervensi subjek penelitian dalam 

proses pengambilan data 

4. Peneliti harus memberikan manfaat kepada semua pihak yang terlibat dalam 

penelitian 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di kampus 1 Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar, didapatkan responden dengan jumlah 140 mahasiswa yang 

seluruhnya adalah mahasiswa preklinik pendidikan dokter. Hasil penelitian yang telah 

diperoleh  akan diuraikan dalam tabel dan penjelasan sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas 

Pada penelitian ini melakukan uji normalitas untuk melihat apakah sampel 

berasal dari populasi yang sama atau berdistribusi normal dan dapat pula data tersebut 

sangat variatif sehingga didapatkan distribusi tidak normal. Pada penelitian ini 

digunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dikarenakan sampel melebihi 50. 

Tabel 4. 1 Uji Normalitas 

Kolmogorov-Smirnova 

 Statistic df Sig. 

Kebugaran Kardiorespirasi 0.299 140 0.000 

Screen Time 0.363 140 0.000 

Kualitas Tidur 0.461 140 0.000 

Berdasarkan tabel 4.1 hasil dari uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov 

dapat diketahui bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi tidak normal, karena nilai 

Asymp. Sig (2-tailed) untuk kedua variabel adalah 0,000 dengan nilai α<0,005. Jika 

nilai signifikansi (α<0,005) maka nilai residual tidak berdistribusi normal sedangkan 

jika nilai signifikansi (α> 0,005) maka nilai residual berdistribusi normal. Oleh karena 

itu, untuk pengolahan data selanjutnya akan digunakan pengolahan nonparametrik. 

Pengolahan nonparametrik baik digunakan untuk jenis data ordinal dan nominal, serta 
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tidak perlu memenuhi banyak asumsi yang salah satunya adalah data yang akan 

dianalisis tidak perlu berdistribusi normal (Sugiyono, 2017). 

2. Analisis Univariat Responden 

Tabel 4. 2 Distribusi Karakteristik Responden 

Karakteristik Responden N % 

Jenis Kelamin    

 Laki-laki 32 22.8 

 Perempuan 108 77.1 

Angkatan    

 2020 41 29.4 

 2021 18 12.8 

 2022 32 22.8 

 2023 49 35 

  

Pada tabel 4.2 di atas menunjukkan distribusi karakteristik responden dari 140 

sampel yang terdiri dari jenis kelamin, angkatan, kebugaran kardiorespirasi, screen 

time, kualitas tidur. Pada karakteristik berdasarkan  jenis kelamin didapatkan bahwa 

jenis kelamin laki-laki lebih sedikit (22.8%) dibandingkan jenis kelamin perempuan 

(77.1%). Kemudian untuk karakteristik berdasarkan angkatan paling banyak yaitu 

angkatan 2023 (35%), angkatan 2020 (29.4%), angkatan 2022 (22.8%) dan paling 

sedikit angkatan 2021 (12.8%).  

a. Variabel Dependen 

Tabel 4. 3 Distribusi Kebugaran Kardiorespirasi Responden 

No Kategori Kualitas 

Tidur 

Frekuensi Persentase 

(%) 

1. Baik 59 41.4 

2. Sedang  19 13.6 

3. Kurang  63 45 

Jumlah 140 100 
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 Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa distribusi kebugaran kardiorespirasi 

mahasiswa pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar dengan 140 responden 

didapatkan paling banyak pada kategori kurang (45%), baik (41.4%) dan paling sedikit 

berada di kategori sedang (13.6%). Dengan demikian, mayoritas responden mengalami 

kebugaran kardiorespirasi paling banyak pada kategori kurang. 

b. Variabel Independen 

1) Screen Time 

Tabel 4. 4 Distribusi Screen Time Responden 

Screen 

Time 

Jumlah 

(n) 

Persentase 

(%) 

Mean 

(x) 

Min Max Median 

Cukup 64 45.7  

587 

 

249 

 

909 

 

591 Lebih 76 54.3 

Total 140 100 

 Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa intensitas screen time pada 

mahasiswa pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar dengan 140 responden 

didapatkan screen time terbesar pada kategori lebih (54.3%) dan sebagian lainnya 

(45.7%) dalam kategori cukup. Hasil penelitian didapatkan mahasiswa rata-rata 

menghabiskan waktu di depan layar  sebanyak 587 menit/hari dengan nilai screen time 

paling rendah 249 menit/hari serta paling tinggi 909 menit/hari. Dengan demikian, 

mayoritas responden mengalami durasi screen time paling banyak pada kategori lebih. 

2) Kualitas Tidur 

Tabel 4. 5 Distribusi Kualitas Tidur Responden 

 

No 

Kategori Kualitas 

Tidur 

Frekuensi Persentase 

(%) 

1 Baik 37 26.4 

2 Buruk 103 73.6 

Jumlah 140 100 



 

   56 

 Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa kualitas tidur mahasiswa 

pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar dengan 140 responden didapatkan paling 

banyak pada kategori buruk (73.6%) lalu sebagian lainnya pada kategori baik (26.4%). 

Dengan demikian, mayoritas responden mengalami kualitas tidur paling banyak pada 

kategori buruk. 

3. Analisis Bivariat Menggunakan Uji Spearman Rho 

Uji Spearman rho merupakan uji statistik komparatif non parametrik yang 

dilakukan terhadap dua variabel yang memiliki bentuk data ordinal atau interval 

(Sugiyono, 2017). Hasil uji statistik ini akan memberikan kesimpulan hubungan dari 

kedua variabel bermakna atau tidak bermakna (signifikan atau tidak signifikan) 

(Hardani et al., 2020). 

 Tabel 4. 6 Hubungan Screen Time Dengan Kebugaran Kardiorespirasi 

Pada tabel 4.6 disajikan tabulasi silang dan hasil uji spearman rho hubungan 

screen time dengan kebugaran kardiorespirasi yaitu mahasiswa dengan screen time 

yang cukup memiliki tingkat kebugaran kardiorespirasi  yang baik (40.7%) sedangkan 

hanya sebagian kecil dengan kebugaran kardiorespirasi di kategori sedang (4.3%) dan 

kurang (0.7%).  Adapun mahasiswa dengan screen time yang lebih  memiliki tingkat 

kebugaran kardiorespirasi paling banyak pada kategori kurang (44.3%), dan sebagian 

kecil pada kategori sedang (9.3%) dan baik (0.7%). Hasil dalam penelitian ini 

  Screen Time 

 

 

 

Kebugaran 

kardiorespirasi 

 Cukup Lebih Total Sig. Correlation 

 N % N % N %   

Baik 57 40.7 1 0.7 58 41.4  

0.000 

 

0.898** Sedang 6 4.3 13 9.3 19 13.6 

Kurang 1 0.7 62 44.3 63 45 

Total 64 45.7 76 54.3 140 100 
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didapatkan nilai p-value screen time dengan kebugaran kardiorespirasi adalah 0,000 

dengan nilai α < 0,05. 

Tabel 4. 7 Hubungan Kualitas Tidur Dengan Kebugaran Kardiorespirasi 

  Kualitas Tidur 

 

 

 

Kebugaran 

kardiorespirasi 

 Baik Buruk Total Sig. Correlation 

 N % N % N %   

Baik 31 22.1 27 19.3 58 41.4  

0.000 

 

0.528** Sedang 4 2.9 15 10.7 19 13.6 

Kurang 2 1.4 61 43.6 63 45 

Total 37 26.4 107 76.4 140 100 

 

Pada tabel 4.7 disajikan tabulasi silang dan hasil uji spearman rho hubungan 

kualitas tidur dengan kebugaran kardiorespirasi yaitu mahasiswa dengan kualitas tidur 

yang yang baik memiliki tingkat kebugaran kardiorespirasi paling banyak pada 

kategori baik (22.1%), lalu kebugaran kardiorespirasi pada kategori sedang (2.9%) dan 

kurang (1.4%). Adapun mahasiswa dengan kualitas tidur yang buruk memiliki tingkat 

kebugaran kardiorespirasi paling banyak pada kategori kurang (43.6%) lalu kebugaran 

kardiorespirasi di kategori baik (19.3%) dan sedang (10.7%). Hasil dalam penelitian 

ini didapatkan nilai p-value kualitas tidur dengan kebugaran kardiorespirasi adalah 

0,000 dengan nilai α < 0,05. Hal ini menandakan bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara kualitas tidur dengan kebugaran kardiorespirasi..  

B. Pembahasan 

Pembahasan pada hasil penelitian ini didapatkan bahwa H0 ditolak yakni tidak 

terdapat hubungan antara screen time dengan kebugaran kardiorespirasi pada 

mahasiswa pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar dan Ha diterima yakni terdapat 

hubungan antara screen time dan kualitas tidur dengan kebugaran kardiorespirasi pada 
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mahasiswa pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar, adapun penjelasan mengenai 

hal tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Hubungan screen time dengan kebugaran kardiorespirasi 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendefinisikan screen time adalah 

waktu yang dihabiskan untuk menggunakan gadget, tablet, komputer atau laptop yang 

digunakan bermain video game, menonton televisi, mengakses sosial media, belajar 

maupun bekerja (Kementerian Kesehatan, 2022).  

Penelitian ini sendiri lebih dikhususkan meneliti tentang screen time durasi 

penggunaan gadget pada mahasiswa dikarenakan data dari (Asosiasi Penyelenggara 

Jasa Internet Indonesia (APJII), 2023) didapatkan hasil perilaku penggunaan internet 

terbanyak pada kalangan pelajar dan mahasiswa dengan jenis perangkat yang 

digunakan yaitu handphone atau gadget (99.51%) (APJII, 2023). 

Dalam penelitian ini didapatkan nilai terbesar mahasiswa menghabiskan waktu 

di depan layar selama 909 menit per hari dan paling sedikit mahasiswa menghabiskan 

waktu di depan layar selama 249 menit per hari. Hal ini sesuai dengan teori pada 

penelitian (Putra et al., 2021) mengatakan bahwa mahasiswa lebih sering terpapar 

screen time dikarenakan sistem pembelajaran yang padat sehingga berpengaruh 

terhadap perubahan pada sedentary lifestyle atau gaya hidup pada mahasiswa yang 

menjadi physical inactivity. 

 Mahasiswa identik dengan tugas yang banyak serta pembelajaran yang lebih 

kompleks jika dibandingkan dengan pelajar yang masih bersekolah. Rata-rata 

mahasiswa menghabiskan waktu belajar di depan layar dengan durasi yang beragam. 

Pada penelitian ini, mahasiswa menghabiskan waktu belajar antara 0 hingga 420 menit 

di hari kerja dan pada akhir pekan cenderung menghabiskan 0 hingga 360 menit untuk 
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belajar di depan layar. Hal ini sesuai dengan teori (Grimaldi-Puyana et al., 2020)  yang 

mengatakan bahwa terjadi peningkatan screen time pada mahasiswa 4 hingga 8 jam per 

hari, yang menunjukkan bahwa aktivitas fisik yang mereka lakukan rendah akibat 

screen time berlebihan sehingga dapat mengganggu kebugaran kardiorespirasi mereka. 

Pada saat mahasiswa sedang jenuh, salah satu cara agar bisa menghibur diri di 

tengah tuntutan akademiknya ialah dengan menonton video hiburan. Pada penelitian 

ini, mahasiswa menghabiskan waktu untuk menonton video hiburan selama 0 hingga 

300 menit pada hari kerja dan selama 0 hingga 420 menit pada akhir pekan. Secara 

teori, jenis screen time ini adalah passive screen time yang mengacu pada interaksi 

terhadap screen time dengan kondisi fisik yang relatif tidak aktif dan pasif, seperti 

menonton TV atau video (Farah Maulida, 2022). Mahasiswa memilih hiburan 

menonton video di tengah kesibukannya dikarenakan mudah diakses serta tanpa perlu 

mengeluarkan biaya yang banyak, referensi video yang dilihat pun sesuai dengan 

keinginan penggunanya sehingga membuat mahasiswa menyukai menonton video 

singkat di internet baik pada hari kerja maupun akhir pekan. 

Kegiatan mahasiswa di waktu luang juga bisa diisi dengan bermain game. 

Terlihat pada penelitian ini mahasiswa menghabiskan waktu untuk bermain game 

selama 0 hingga 300 menit pada hari kerja dan selama 0 hingga 360 menit diakhir 

pekan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Satria, 2019) pada mahasiswa Fakultas 

Kedokteran dan Fakultas Teknik Universitas Lampung, didapatkan sebanyak 47,17% 

mahasiswa yang terindikasi kecanduan game online pada smartphone atau gadget 

mereka. Selain sebagai pengisi waktu luang dan hiburan, kini bermain game juga bisa 

menjadi suatu pekerjaan yang menghasilkan yang dapat dilihat langsung dengan 

banyaknya youtuber gamers melakukan live streaming saat bermain game yang jika 
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memiliki banyak viewers maka akan dibayar oleh pihak youtube yang kemudian masuk 

ke rekening sang pemilik youtube. 

Hasil screen time mahasiswa untuk akses sosial media sangat beragam. 

Mahasiswa menghabiskan waktu sebanyak 0 hingga 420 menit pada hari kerja dan 

selama 0 hingga 540 menit pada akhir pekan. Jenis social screen time inilah yang 

merupakan hasil terbesar yang didapatkan untuk kebiasaan waktu di depan layar atau 

screen time mahasiswa dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan teori (Pratiwi, 2020) 

yang mengatakan bahwa social screen time ialah seorang individu menggunakan 

perangkat elektronik untuk berkomunikasi dengan orang lain, seperti panggilan video, 

menelpon, atau media social. Hal ini menjadi jembatan penghubung bagi mahasiswa 

untuk berkomunikasi dengan teman,keluarga, dosen bahkan sampai memiliki idola 

yang dijadikan role mode dalam kehidupan mereka. Social screen time yang tinggi ini 

dikarenakan mahasiswa membutuhkan komunikasi sesamanya untuk saling berbagi 

informasi dan juga sebagai tempat pengalihan fikiran dengan berselancar di dunia 

maya. 

Hasil pada penelitian ini yaitu adanya hubungan signifikan antara screen time 

terhadap kebugaran kardiorespirasi mahasiswa pendidikan dokter UIN Alauddin 

Makassar dengan korelasi positif yang menandakan jika screen time yang dimiliki 

seseorang itu berlebih, maka semakin buruk pula tingkat kebugaran kardiorespirasi 

yang dimilikinya begitupun sebaliknya. Hal ini sejalan dengan teori panduan (WHO, 

2020) yang mengatakan jika waktu yang dihabiskan di depan layar atau screen time itu 

relatif tinggi maka akan berdampak buruk pada berbagai macam penyakit terutama 

cardiovascular disease (CVD), obesitas, kanker, serta diabetes (WHO). Sama halnya 

dengan (Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), 2020) yang mengatakan bahwa dampak 
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screen time yang berlebihan diantaranya mudah stres, meningkatkan obesitas, 

gangguan pada otak dan tumbuh kembang, gangguan kesehatan mata serta menurunkan 

aktivitas fisik. 

Oleh karena itu, sangat penting untuk tetap menjaga pola hidup sehat, sesibuk 

atau sepadat apapun kegiatan kita, patutnya kita tetap bisa me-manage waktu dengan 

baik untuk menyisihkan waktu-waktu berolahraga secara teratur baik intensitas rendah 

hingga sedang agar kesehatan serta kebugaran tubuh tetap terjaga. 

2. Hubungan kualitas tidur dengan kebugaran kardiorespirasi 

Tidur adalah suatu kebutuhan yang dasar dan harus dipenuhi oleh setiap orang 

namun sering diabaikan (Singgih, 2021). Kualitas tidur adalah tingkat kepuasan 

seseorang terhadap tidurnya sehingga ia bersemangat menjalani hari-harinya, 

beraktivitas dengan intensitas sedang hingga berat tidak membuat ia terlalu lelah. 

Pada penelitian ini, mahasiswa menilai kualitas tidurnya secara subjektif 

didapatkan paling banyak pada kategori baik yaitu 101 responden serta paling sedikit 

pada kategori sangat kurang yaitu 2 responden. Dalam hal ini kualitas tidur yang 

dirasakan mahasiswa selama satu bulan terakhir dirasakan baik, namun hasil penelitian 

pada tabel 4.5 didapatkan sebanyak 103 responden dengan kualitas tidur yang buruk. 

Kualitas tidur yang buruk pada mahasiswa paling banyak disebabkan karena tuntutan 

akademik. Hal ini sejalan dengan teori (Foulkes et al., 2019) yang mengatakan bahwa 

beberapa faktor yang membuat kualitas tidur menjadi buruk yaitu faktor lingkungan, 

aktivitas fisik rendah, pola makan, sedentary lifestyle, stres psikologis serta tekanan 

akademik.  

Mahasiswa menilai latensi tidur yang dimilikinya  paling banyak pada kategori 

kurang yaitu 65 responden serta paling sedikit pada kategori sangat baik yaitu 13 
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responden; mahasiswa menilai efisiensi tidur yang dimilikinya  paling banyak pada 

kategori >85% yaitu 72 responden serta paling sedikit pada kategori <65% yaitu 10 

responden; dan mahasiswa juga menilai gangguan tidur yang dimilikinya  paling 

banyak pada kategori baik yaitu 100 responden serta paling sedikit pada kategori sangat 

kurang  yaitu 0 responden. Latensi tidur, efisiensi tidur serta gangguan tidur ini 

merupakan hal paling krusial dan wajib dipenuhi, namun hal ini paling banyak terjadi 

disebabkan karena stress psikologis serta tekanan akademik yang menimbulkan adanya 

gangguan saat mahasiswa tertidur. Hal ini sesuai dengan teori (Hambali, 2021) yang 

mengatakan bahwa stres, cemas, depresi akan menyebabkan gangguan pada frekuensi 

tidur seseorang dikarenakan kondisi ini akan meningkatkan norepinefrin darah melalui 

sistem saraf simpatis yang kemudian berakibat pada pengurangan siklus tidur tahap IV 

NREM dan REM. 

Gangguan tidur menyebabkan durasi tidur jadi berkurang. Mahasiswa menilai 

durasi tidur yang dimilikinya  paling banyak <5 jam yaitu 50 responden serta paling 

sedikit >7 jam yaitu 17 responden. Durasi tidur yang kurang ini kemudian membuat 

seseorang tidak bisa beraktivitas secara optimal di keesokan harinya, dikarenakan 

durasi tidur yang ia miliki tidak cukup. Pedoman durasi tidur yang optimal menurut 

teori dari (Kementerian Kesehatan, 2019) yaitu rentang tidur yang optimal adalah 

antara 8-9 jam per malam pada remaja sedangkan untuk dewasa yaitu rentang usia 18-

60 tahun disarankan tidur yang cukup selama 7-8 jam/hari. Akibat tidak tercukupinya 

durasi tidur ini, baik remaja maupun orang dewasa muda tersebut tidak dapat 

merasakan manfaat tidur yang cukup seperti tidak merasa bersemangat menjalani 

aktivitas sehari-hari. 
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Untuk menunjang perbaikan kualitas tidur mahasiswa, mereka lalu 

mengkonsumsi obat-obatan. Penggunaan obat tidur pada mahasiswa paling banyak 

pada kategori sangat baik atau tidak pernah sama sekali yaitu 127 responden serta 

beberapa juga yang mengkonsumsinya pada katgeori >3 kali dalam seminggu  yaitu 1 

responden. Mahasiswa harus selalu dalam kondisi yang prima karena banyak hal yang 

harus mereka kerjakan, terutama tentang akademik mereka, pentingnya tidur membuat 

proses recovery dalam tubuh berjalan lancar maka dari itu penting untuk menjaganya. 

Sebagaimana dikatan dalam teori (David Satrya Wibowo et al., 2022) mengatakan 

istirahat dan tidur memiliki peran penting dalam memberikan pemulihan bagi tubuh 

manusia, sehingga memungkinkan mereka untuk menjalani aktivitas harian dengan 

optimal. 

Disfungsi aktivitas siang hari pada mahasiswa paling banyak pada kategori 

kurang yaitu 65 responden serta paling sedikit pada kategori sangat baik yaitu 10 

responden. Ketidakaktifan mahasiswa pada siang hari juga dirasakan ketika tidur yang 

ia miliki kurang, yang kemudian muncul berbagai gejala penyakit yang dapat 

mengganggu kesehatan. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (American 

Heart Association, 2020) yaitu tidur yang tidak tercukupi dapat menimbulkan berbagai 

penyakit salah satunya dapat membuat seseorang merasa lelah dan tidak bersemangat 

pada keesokan harinya.  

Kualitas tidur yang buruk menyebabkan peningkatan aktivitas saraf simpatetik 

sehingga berakibat pula naiknya tekanan darah dan membuat jantung berdebar-debar 

yang kemudian akan mempengaruhi tingkat kebugaran kardiorespirasi seseorang 

(Kementerian Kesehatan, 2022c). 
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Tidur yang berkualitas membuat proses recovery pada tubuh manusia berjalan 

lancar sehingga saat bangun pada keesokan harinya, tubuh terasa segar. National Sleep 

Foundation menyarankan usia remaja akhir serta dewasa awal memiliki waktu tidur 

atau istirahat 7-9 jam setiap malam sehingga keesokan harinya dapat beraktivitas 

dengan baik. Akan tetapi semua harus tetap ada batasannya, dikarenakan menurut teori 

yang dikemukakan oleh (Rahma Reza et al., n.d.). mengatakan durasi tidur yang terlalu 

lama > 9 jam maupun durasi tidur yang terlalu singkat <7 jam dikaitkan dengan 

peningkatan resiko penyebab penyakit kardiovaskular, baik terhadap pria maupun 

wanita.  

Secara keseluruhan screen time dan kualitas tidur merupakan suatu gaya hidup 

atau sedentary lifestyle seseorang yang keduanya dapat dimodifikasi atau dapat diubah 

dengan menerapkan pola hidup yang sehat. Hal ini sejalan dengan (American Heart 

Association, 2020) yang mengatakan bahwa screen time maupun kualitas tidur 

merupakan sedentary lifestyle yang sangat merugikan bagi kesehatan terutama pada 

kebugaran kardiorespirasi. Jika seseorang memiliki angka kebugaran kardiorespirasi 

yang rendah atau buruk maka ia akan kesulitan dalam beraktivitas sehari-hari, oleh 

karena itu sangat penting untuk memperbaiki gaya hidup kita untuk tetap menjaga 

kesehatan serta kebugaran tubuh kita.  

Dalam agama islam sendiri, Allah SWT sudah menerangkan dalam kitab suci 

Al-Qur’an bahwa nasib atau keadaan seseorang tidak akan berubah  tanpa usaha dari 

orang tersebut karena tidak akan ada yang dapat mengubah hal tersebut melainkan dari 

diri kita sendiri. Hal ini sesuai dengan firman allah swt dalam potongan QS Ar-Rad/13/: 

11./  

ِ
 
َِ اِن

ٰ
ِ اللّ
َ
ُِ لّ بِّّ

َ
وْمٍِ مَا يُغ

َ
ِ بِق وْا حَتّٰ ُ بِّّ

َ
ِ مَا يُغ

 
سِهِمْ

ُ
ف
ْ
ن
َ
بِا  
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Terjemahnya: 
“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga 
mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka”. (QS Al-Rad [13]: 11). 

Terjemahan ayat diatas berbeda antara Kementerian Agama dan terjemahan 

yang ditulis oleh M.Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya, yaitu Tafsir al-Misbah. 

Terjemahan penggalan QS Ar-Rad/13/: 11./ dari Kementerian Agama yang tercantum 

dalam kitab Al-Qur`an dan Terjemahnya adalah sebagai berikut: “Sesungguhnya Allah 

tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka 

sendiri”. Tafsir dari  Kementerian Agama cenderung memahami kata ma bi anfusihim  

بِانَْفسُِهِمْ   مَا ) ) dengan makna “keadaan diri mereka sendiri”yang berarti keadaan yang 

dialami secara nyata oleh orang itu sendiri dan yang dapat mengubahnya hanyalah dia 

sendiri (Kementerian Agama RI, 2000). 

Sedangkan dalam buku Tafsir al-Mishbah sendiri, M. Quraish Shihab 

menerjemahkan penggalan QS Ar-Rad/13/: 11./ yaitu sebagai berikut : “Sesungguhnya 

Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada 

pada diri mereka”. Menurut Quraish Shihab, ma bi anfusihim ( بِانَْفسُِهِمْ   مَا ) adalah sisi 

dalam mereka atau apa yang terdapat dalam diri mereka, seperti pola pikir, etos kerja, 

sikap mental, gaya hidup dan sebagainya. Sisi dalam yang ada di masyarakat inilah 

yang mampu membuat perubahan pada ma bi qauwm ( بقِوَْم   مَا ) yang merupakan sisi luar 

atau sisi lahiriah masyarakat yang menyangkut sejumlah hal, seperti kekayaan atau 

kemiskinan, kesehatan atau penyakit, dan sebagainya (M. Quraish Shihab, 2005). Allah 

SWT sangat memperhatikan makhluk ciptaannya bahkan hal terkecil pun Ia perhatikan 

sedemikian detail. Sungguh betapa maha besarnya Allah SWT dalam menciptakan kita 

sebaik-baik makhluk di muka bumi ini, patutnya kita selalu bersyukur dan 

mengharapkan ridho dari-Nya. 
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C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan di Kampus 1 Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar pada mahasiswa preklinik pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar 

selama bulan November hingga Desember 2023 untuk mengetahui hubungan screen 

time dan kualitas tidur dengan kebugaran kardiorespirasi pada mahasiswa pendidikan 

dokter UIN Alauddin Makassar memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut. 

1. Pengambilan data primer yang dilakukan oleh peneliti kepada sampel memiliki 

beberapa masalah dalam pengisian kuesioner yakni dalam pengisian banyak 

responden yang belum paham cara pengisian, tidak memiliki aplikasi durasi 

penggunaan layar bawaan dari hp masing-masing sehingga harus mendownload 

terlebih dahulu aplikasi “your hour” untuk memudahkan pengisian screen time 

terkait lama waktu penggunaan layar dan sebagainya sehingga peneliti perlu 

untuk terus mendampingi dan diarahkan untuk pengisian kuesioner.  

2. Pengambilan data untuk harvard step test juga memerlukan waktu yang cukup 

lama dikarenakan susahnya mencocokkan jadwal kuliah dengan responden dan 

alat yang dimiliki untuk harvard step test juga terbatas sehingga memakan 

waktu yang cukup lama. 

3. Saat penelitian, peneliti tidak mampu menjaga kondisi lingkungan yang 

kondusif sehingga suara metronom kurang terdengar jelas sehingga tidak 

selarasnya hitungan serta langkah kaki responden saat melakukan harvard step 

test.  

4. Pengambilan data kuesioner dilakukan secara online dan offline dikarenakan 

susahnya mencocokkan jadwal kuliah dengan responden sehingga ada beberapa 

responden yang dikirimkan secara online untuk pengisian kuesionernya namun 
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hal ini membuat peneliti harus memfollow up tiap hari dikarenakan beberapa 

yang tidak langsung mengisi saat dikirimkan. 

D. Kelebihan Penelitian 

Selain keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian ini yang mencari hubungan 

antara screen time dan kualitas tidur dengan kebugaran kardiorespirasi pada mahasiswa 

pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar terdapat pula beberapa kelebihan pada 

penelitian ini sebagai berikut. 

1. Penelitian ini memiliki sampel yang cukup banyak yakni 140 sampel sehingga 

data yang didapatkan bervariasi dari setiap angkatan mahasiswa kedokteran 

terkait variabel yang akan diteliti . 

2. Penelitian ini menggunakan pengambilan data primer yang berarti melakukan 

pengambilan data langsung pada populasi sehingga data yang diperoleh lebih 

akurat. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terdapat hubungan antara screen 

time dan kualitas tidur terhadap kebugaran kardiorespirasi pada mahasiswa pendidikan 

dokter UIN Alauddin Makassar menggunakan uji komparatif Spearman Rho maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Terdapat hubungan yang signifikan (p-value = 0.000, p<0.005) antara screen time 

dengan kebugaran kardiorespirasi mahasiswa pendidikan dokter UIN Alauddin 

Makassar. Dengan pertimbangan persentase frekuensi sebagian besar mahasiswa 

pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar memiliki screen time yang lebih 

(54.3%) dan sebagian lainnya memiliki screen time cukup (45.7%) terkait 

kebugaran kardiorespirasi. 

2. Terdapat hubungan yang signifikan (p-value = 0.000, p<0.005) antara kualitas 

tidur dengan kebugaran kardiorespirasi mahasiswa pendidikan dokter UIN 

Alauddin Makassar. Dengan pertimbangan persentase frekuensi sebagian besar 

mahasiswa pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar memiliki kualitas tidur 

yang buruk (73.6%) dan sebagian lainnya memiliki kualitas tidur baik (26.4%) 

terkait kebugaran kardiorespirasi. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka saran-saran yang dapat 

dipertimbangkan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi  instansi 
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Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan kepada institusi di 

bidang kesehatan dan menggunakan hasil penelitian untuk mengembangkan program 

pendidikan tentang manajemen waktu, kesehatan, dan penggunaan teknologi lebih 

bijak. 

2. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 

pentingnya menjaga keseimbangan antara penggunaan layar elektronik, kualitas tidur 

yang baik, dan menjalani gaya hidup yang sehat untuk menjaga kebugaran 

kardiorespirasi. 

3. Bagi Individu 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran individu atau diri 

sendiri untuk mengelola waktu dengan baik dengan menjalani gaya hidup lebih sehat 

serta menjaga kebugaran kardiorespirasi diri sendiri. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat : 

1) Memperluas lingkup studi ke populasi yang lebih luas dengan sampel penelitian 

yang lebih banyak; 

2) Meneliti lebih dalam lagi terkait mekanisme di balik hubungan anatara screen time, 

kualitas tidur dan kebugaran kardiorespirasi; 

3) Meneliti faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi buruknya kebugaran 

kardiorespirasi, seperti tingkat aktivitas fisik yang rendah, kebiasaan makan, pola 

diet yang sehat serta komposisi tubuh yang normal atau tidak; 

4)  Meneliti efektivitas intervensi atau suatu program yang dapat memperbaiki 

kebiasaan screen time dan kualitas tidur terhadap kebugaran kardiorespirasi. 
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Interpretasi 
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P2 

 

 

P3 

 

 

P4 

 

 

P5 

 

 

P6 

 

 

P7 

 

 

SUM 

 

 

Interpretasi 

 

Kualitas 

Tidur 

1 R1 Perempuan 2020 64 47 24.8 Kurang 3 180 180 0 0 120 120 120 120 180 180 600 LEBIH 2 1 2 0 2 1 0 2 8 BURUK 2 

2 R2 Laki-Laki 2020 180 46 71 Sedang 2 360 180 0 0 60 120 120 120 180 120 669 LEBIH 2 2 1 1 0 1 0 3 8 BURUK 2 

3 R3 Perempuan 2020 50 43 21 Kurang 3 180 60 0 0 180 120 180 60 180 300 669 LEBIH 2 1 0 1 0 1 0 3 6 BURUK 2 

4 R4 Perempuan 2020 77,6 68 21 Kurang 3 240 120 0 0 120 240 30 30 240 240 630 LEBIH 2 1 1 1 0 1 0 2 6 BURUK 2 

5 R5 Perempuan 2020 141,6 50 52 Sedang 2 240 30 0 0 30 30 0 0 120 540 450 CUKUP 1 1 1 2 0 1 0 0 5 BAIK 1 

6 R6 Perempuan 2020 81,3 40 37 Kurang 3 360 240 0 0 120 240 60 120 120 240 711 LEBIH 2 1 3 3 2 2 0 3 14 BURUK 2 

7 R7 Perempuan 2020 180 57 57 Sedang 2 180 60 0 0 180 240 60 120 120 300 591 LEBIH 2 1 3 3 1 1 0 3 12 BURUK 2 

8 R8 Perempuan 2020 138,6 31 81 Baik 1 240 60 0 0 180 300 60 120 90 120 579 CUKUP 1 1 2 1 1 2 0 1 8 BURUK 2 

9 R9 Perempuan 2020 53 46 21 Kurang 3 180 120 0 0 120 60 60 60 300 240 609 LEBIH 2 2 1 3 1 1 0 2 10 BURUK 2 

10 R10 Laki-Laki 2020 169,1

3 

62 50 Kurang 3 240 120 0 0 180 120 60 120 180 180 626 LEBIH 2 1 2 3 1 1 0 1 9 BURUK 2 

11 R11 Perempuan 2020 85 50 31 Kurang 3 240 180 0 0 120 180 60 120 180 240 634 LEBIH 2 1 2 2 1 1 0 3 10 BURUK 2 

12 R12 Perempuan 2020 167,8 61 50 Sedang 2 240 120 0 0 60 120 120 60 120 240 540 CUKUP 1 1 0 1 0 1 0 3 6 BURUK 2 

13 R13 Perempuan 2020 142,8 32 81 Baik 1 180 120 0 0 120 60 120 120 180 240 583 CUKUP 1 0 2 3 2 1 0 1 4 BAIK 1 

14 R14 Perempuan 2020 164,9 37 81 Baik 1 240 90 0 0 180 240 0 0 120 180 531 CUKUP 1 1 1 3 0 1 0 3 5 BAIK 1 

15 R15 Perempuan 2020 125 72 32 Kurang 3 240 120 0 0 120 120 120 120 120 240 600 LEBIH 2 2 2 3 1 2 0 3 13 BURUK 2 

16 R16 Perempuan 2020 44 55 15 Kurang 3 240 120 0 0 60 120 180 240 180 180 660 LEBIH 2 1 1 0 0 2 0 2 6 BURUK 2 

17 R17 Laki-Laki 2020 176,3 39 82 Baik 1 240 30 0 0 120 180 120 120 30 30 467 CUKUP 1 2 1 0 0 1 0 2 6 BURUK 2 

18 R18 Laki-Laki 2020 180 40 82 Baik 1 120 30 0 0 120 180 120 180 120 180 506 CUKUP 1 1 2 0 0 1 0 2 6 BURUK 2 

19 R19 Perempuan 2020 94 48 36 Kurang 3 240 120 0 0 120 180 120 120 120 180 600 LEBIH 2 2 2 3 1 1 0 2 11 BURUK 2 

20 R20 Perempuan 2020 57 55 19 Kurang 3 240 180 0 0 180 240 60 60 120 180 617 LEBIH 2 2 2 3 0 2 0 2 11 BURUK 2 

21 R21 Perempuan 2020 111 61 33 Kurang 3 240 60 0 0 180 300 120 90 60 120 591 LEBIH 2 1 1 0 0 1 0 2 5 BAIK 1 

22 R22 Perempuan 2020 85,8 31 50 Sedang 2 180 60 0 0 240 240 60 120 120 300 634 LEBIH 2 1 2 1 3 1 0 2 10 BURUK 2 

23 R23 Perempuan 2020 114,7 40 52 Sedang 2 180 270 0 0 120 300 30 30 240 240 647 LEBIH 1 1 1 2 0 1 0 1 6 BURUK 2 

24 R24 Perempuan 2020 159,6 36 81 Baik 1 180 60 0 0 120 120 120 120 180 120 549 CUKUP 1 2 2 3 0 1 0 1 9 BURUK 2 
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25 R25 Perempuan 2020 75,6 30 46 Kurang 3 240 180 0 0 180 240 30 30 240 240 690 LEBIH 2 1 0 2 0 0 1 2 6 BURUK 2 

26 R26 Perempuan 2020 142,3 32 81 Baik 1 180 120 0 0 120 120 120 120 120 120 523 CUKUP 1 1 1 1 0 1 0 0 4 BAIK 1 

27 R27 Perempuan 2020 140 31 82 Baik 1 180 120 0 0 240 240 0 0 180 180 583 CUKUP 1 1 0 0 0 1 0 0 2 BAIK 1 

28 R28 Laki-Laki 2020 177,7 56 58 Sedang 2 180 120 0 0 180 300 180 180 60 120 634 LEBIH 2 2 2 3 1 1 0 2 11 BURUK 2 

29 R29 Perempuan 2020 138,3 31 81 Baik 1 180 120 0 0 120 120 60 120 180 240 557 CUKUP 1 1 2 2 1 1 0 2 9 BURUK 2 

30 R30 Laki-Laki 2020 180 40 82 Baik 1 240 120 0 0 120 30 120 120 90 180 536 CUKUP 1 1 1 2 1 2 0 1 4 BAIK 1 

31 R31 Perempuan 2020 136,9 31 80 Baik 1 180 30 0 0 120 120 30 30 120 240 441 CUKUP 1 2 2 1 1 1 0 2 9 BURUK 2 

32 R32 Perempuan 2020 157,1 57 50 Sedang 2 240 120 0 0 240 120 60 60 180 120 634 LEBIH 2 1 2 3 0 1 0 2 9 BURUK 2 

33 R33 Perempuan 2020 100 60 30 Kurang 3 240 60 0 0 180 180 60 60 180 300 643 LEBIH 2 1 3 3 1 1 0 2 11 BURUK 2 

34 R34 Perempuan 2020 141 32 80 Baik 1 180 60 0 0 90 120 120 90 120 300 527 CUKUP 1 1 2 1 1 1 0 2 8 BURUK 2 

35 R35 Perempuan 2020 157,3 35 82 Baik 1 240 180 0 0 120 240 0 60 120 240 549 CUKUP 1 2 3 1 1 1 0 2 10 BURUK 2 

36 R36 Perempuan 2020 141,3 51 50 Sedang 2 360 120 0 0 120 120 120 120 120 120 651 LEBIH 2 1 1 1 0 1 1 1 6 BURUK 2 

37 R37 Perempuan 2020 111 37 55 Sedang 2 240 120 0 0 120 180 60 60 180 240 600 LEBIH 2 1 1 1 0 1 0 2 6 BURUK 2 

38 R38 Perempuan 2020 163,8 37 81 Baik 1 120 180 0 0 120 150 60 120 180 300 557 CUKUP 1 1 1 2 0 1 0 2 5 BAIK 1 

39 R39 Perempuan 2020 174 55 58 Sedang 2 240 240 0 0 210 318 60 60 150 180 699 LEBIH 2 1 2 2 1 2 0 2 10 BURUK 2 

40 R40 Laki-Laki 2020 180 39 84 Baik 1 240 120 0 0 120 180 90 180 120 120 579 CUKUP 1 2 2 2 0 1 0 2 9 BURUK 2 

41 R41 Perempuan 2020 149,9 33 83 Baik 1 180 120 0 0 90 240 60 60 180 300 570 CUKUP 1 1 3 2 2 2 0 2 12 BURUK 2 

42 R42 Laki-Laki 2021 180 86 38 Kurang 3 120 60 0 0 300 360 180 240 240 420 909 LEBIH 2 1 1 2 0 1 0 2 7 BURUK 2 

43 R43 Perempuan 2021 162,3 37 80 Sedang 2 60 120 0 0 90 90 0 0 60 120 244 CUKUP 1 1 1 1 0 1 0 1 5 BAIK 1 

44 R44 Perempuan 2021 156,6 35 81 Baik 1 120 90 0 0 180 30 0 0 240 420 540 CUKUP 1 1 2 3 1 1 0 1 4 BAIK 1 

45 R45 Perempuan 2021 78 60 24 Kurang 3 240 120 0 0 180 150 120 120 120 90 609 LEBIH 2 2 1 2 0 1 0 2 8 BURUK 2 

46 R46 Perempuan 2021 169,3 46 67 Sedang 2 90 30 0 0 120 300 0 0 150 270 429 CUKUP 1 1 2 0 0 1 0 1 5 BAIK 1 

47 R47 Laki-Laki 2021 78 58 25 Kurang 3 150 60 0 0 120 240 60 90 300 420 681 LEBIH 2 1 3 2 3 1 0 2 12 BURUK 2 

48 R48 Perempuan 2021 81,1 50 30 Kurang 3 240 120 0 0 60 180 240 60 60 240 600 LEBIH 2 1 1 2 0 1 0 1 6 BURUK 2 

49 R49 Perempuan 2021 60 54 20 Kurang 3 240 150 0 0 180 180 120 120 180 240 711 LEBIH 2 1 2 1 2 1 0 0 7 BURUK 2 

50 R50 Perempuan 2021 157,3 35 82 Baik 1 180 90 0 0 60 90 60 90 90 120 390 CUKUP 1 2 2 1 0 2 2 2 11 BURUK 2 

51 R51 Laki-Laki 2021 180 72 45 Kurang 3 150 150 0 0 150 150 300 120 150 150 699 LEBIH 2 1 1 1 0 1 0 2 6 BURUK 2 

52 R52 Perempuan 2021 138,4 31 81 Baik 1 210 60 0 0 90 120 150 90 120 240 553 CUKUP 1 1 3 1 2 1 0 1 4 BAIK 1 

53 R53 Perempuan 2021 68 63 20 Kurang 3 240 30 0 0 180 240 120 60 120 210 626 LEBIH 2 1 2 3 0 2 0 2 10 BURUK 2 

54 R54 Perempuan 2021 152,1 34 81 Baik 1 150 60 0 0 60 120 120 180 120 210 484 CUKUP 1 2 2 1 1 1 0 3 5 BAIK 1 
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55 R55 Perempuan 2021 103,3 67 28 Kurang 3 240 300 0 0 180 300 0 0 120 240 626 LEBIH 2 1 2 3 3 1 0 1 11 BURUK 2 

56 R56 Perempuan 2021 50 71 13 Kurang 3 210 240 0 0 120 180 0 0 300 330 664 LEBIH 2 2 2 0 1 1 1 3 10 BURUK 2 

57 R57 Laki-Laki 2021 180 71 46 Kurang 3 90 270 0 0 120 180 210 240 120 120 617 LEBIH 2 2 2 0 1 0 0 1 6 BURUK 2 

58 R58 Perempuan 2021 110 65 31 Kurang 3 180 120 0 0 120 210 210 180 150 180 669 LEBIH 2 2 2 3 0 1 0 2 10 BURUK 2 

59 R59 Perempuan 2021 78,3 45 32 Kurang 3 240 210 0 0 120 210 150 210 150 180 703 LEBIH 2 1 1 2 0 2 1 1 8 BURUK 2 

60 R60 Perempuan 2022 106 36 54 Sedang 2 180 120 0 0 150 180 0 0 270 300 600 LEBIH 1 1 2 0 1 1 3 2 10 BURUK 2 

61 R61 Perempuan 2022 61,6 79 14 Kurang 3 240 120 0 0 120 210 60 120 210 120 613 LEBIH 2 1 2 1 1 1 0 2 8 BURUK 2 

62 R62 Perempuan 2022 142,9 32 81 Baik 1 180 180 0 0 120 150 0 60 180 240 523 CUKUP 1 2 3 3 3 1 0 2 5 BAIK 1 

63 R63 Perempuan 2022 70 92 14 Kurang 3 300 120 0 0 180 180 30 30 120 180 596 LEBIH 2 1 0 1 0 1 0 1 4 BAIK 1 

64 R64 Laki-Laki 2022 178,9 40 81 Baik 1 120 0 0 0 180 120 180 120 120 7,5 499 CUKUP 1 0 1 0 0 0 0 0 1 BAIK 1 

65 R65 Perempuan 2022 87,6 52 31 Kurang 3 240 60 0 0 120 210 60 120 180 180 591 LEBIH 2 2 2 1 0 2 0 2 9 BURUK 2 

66 R66 Perempuan 2022 65,8 59 20 Kurang 3 120 0 0 0 120 300 30 60 240 480 604 LEBIH 2 1 2 1 1 1 0 1 7 BURUK 2 

67 R67 Perempuan 2022 76 65 21 Kurang 3 240 30 0 0 120 180 120 240 150 210 639 LEBIH 2 1 2 1 3 1 0 1 9 BURUK 2 

68 R68 Perempuan 2022 80,7 78 19 Kurang 3 180 150 0 0 210 240 120 60 210 270 720 LEBIH 2 1 1 0 0 1 0 3 6 BURUK 2 

69 R69 Perempuan 2022 164,9 37 81 Baik 1 180 60 0 0 120 210 0 0 240 330 557 CUKUP 1 2 2 1 1 2 0 2 5 BAIK 1 

70 R70 Perempuan 2022 149,4 33 82 Baik 1 300 300 0 0 90 120 30 30 90 90 519 CUKUP 1 2 0 3 0 1 0 2 4 BAIK 1 

71 R71 Perempuan 2022 154,9 34 83 Baik 1 240 120 0 0 120 150 120 150 60 30 514 CUKUP 1 3 1 3 0 2 0 1 4 BAIK 1 

72 R72 Perempuan 2022 89,8 71 23 Kurang 3 240 60 0 0 210 300 60 90 240 90 690 LEBIH 2 1 1 3 0 2 0 3 10 BURUK 2 

73 R73 Laki-Laki 2022 180 40 82 Baik 1 240 120 0 0 120 60 120 180 60 120 523 CUKUP 1 2 2 1 0 2 0 2 5 BAIK 1 

74 R74 Laki-Laki 2022 97,2 63 82 Baik 1 240 180 0 0 120 60 120 180 120 120 583 CUKUP 1 1 1 3 0 1 0 1 4 BAIK 1 

75 R75 Laki-Laki 2022 180 74 28 Kurang 3 180 180 0 0 120 120 180 210 120 270 651 LEBIH 2 1 3 3 1 2 0 2 12 BURUK 2 

76 R76 Laki-Laki 2022 180 39 44 Kurang 3 180 60 0 0 300 180 60 120 90 120 587 LEBIH 2 1 1 3 0 1 0 0 6 BURUK 2 

77 R77 Perempuan 2022 92,9 60 84 Baik 1 210 240 0 0 120 60 60 60 150 210 549 CUKUP 1 1 1 1 0 1 0 1 5 BAIK 1 

78 R78 Perempuan 2022 137,6 31 28 Kurang 3 210 60 0 0 120 120 0 0 390 510 711 LEBIH 2 1 1 2 0 1 1 1 7 BURUK 2 

79 R79 Perempuan 2022 77 60 81 Baik 1 120 60 0 0 180 300 30 30 180 300 561 CUKUP 1 2 1 3 0 2 0 2 10 BURUK 2 

80 R80 Laki-Laki 2022 180 40 23 Kurang 3 240 180 0 0 90 30 150 240 120 120 591 LEBIH 2 1 2 1 1 0 0 1 6 BURUK 2 

81 R81 Perempuan 2022 100 80 82 Baik 1 150 120 0 0 150 180 90 90 210 240 609 LEBIH 2 2 2 2 2 1 0 2 3 BAIK 1 

82 R82 Perempuan 2022 142,9 32 81 Baik 1 180 120 0 0 30 120 30 30 120 300 420 CUKUP 1 2 2 3 0 1 0 2 4 BAIK 1 

83 R83 Laki-Laki 2022 140 31 81 Baik 1 240 60 0 0 120 210 60 120 120 240 566 CUKUP 1 1 1 1 0 1 0 0 4 BAIK 1 

84 R84 Perempuan 2022 153,3 34 82 Baik 1 240 120 0 0 30 30 30 90 150 300 476 CUKUP 1 1 1 1 0 1 0 1 5 BAIK 1 
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85 R85 Laki-Laki 2022 72,6 60 82 Baik 1 60 60 0 0 60 60 120 120 300 300 540 CUKUP 1 1 2 3 0 2 0 2 10 BURUK 2 

86 R86 Perempuan 2022 77 54 22 Kurang 3 120 120 0 0 240 210 0 0 210 300 587 LEBIH 2 1 0 2 0 1 0 2 6 BURUK 2 

87 R87 Perempuan 2022 143,3 32 26 Kurang 3 150 60 0 0 180 240 60 60 300 360 699 LEBIH 2 1 2 2 0 1 0 1 7 BURUK 2 

88 R88 Laki-Laki 2022 180 40 81 Baik 1 240 120 0 0 60 150 120 120 120 240 566 CUKUP 1 1 2 1 2 0 0 2 2 BAIK 1 

89 R89 Perempuan 2022 84 57 82 Baik 1 120 60 0 0 120 300 30 120 180 180 510 CUKUP 1 1 2 0 1 1 0 2 7 BURUK 2 

90 R90 Perempuan 2022 77 50 27 Kurang 3 180 120 0 0 120 120 300 210 120 240 711 LEBIH 2 1 1 2 1 1 0 3 9 BURUK 2 

91 R91 Perempuan 2022 151,9 34 82 Baik 1 180 120 0 0 120 150 60 120 120 360 557 CUKUP 1 1 2 0 1 1 0 1 6 BURUK 2 

92 R92 Perempuan 2023 60,5 53 81 Baik 1 180 240 0 0 120 180 120 120 60 180 549 CUKUP 1 1 1 2 0 2 0 3 9 BURUK 2 

93 R93 Perempuan 2023 65,9 49 21 Kurang 3 120 240 0 0 120 300 90 150 180 300 647 LEBIH 2 1 2 1 1 2 0 0 7 BURUK 2 

94 R94 Perempuan 2023 47 56 81 Baik 1 240 120 0 0 120 60 120 120 120 120 549 CUKUP 1 0 2 3 3 1 0 2 11 BURUK 2 

95 R95 Perempuan 2023 138,9 31 15 Kurang 3 90 90 0 0 240 180 0 0 240 360 587 LEBIH 2 2 2 2 1 1 0 3 11 BURUK 2 

96 R96 Perempuan 2023 160,7 36 82 Baik 1 240 360 0 0 60 60 0 0 120 240 489 CUKUP 1 1 0 3 0 1 0 2 2 BAIK 1 

97 R97 Perempuan 2023 47 49 81 Baik 1 210 120 0 0 120 240 60 60 120 300 570 CUKUP 1 2 2 0 2 1 0 1 8 BURUK 2 

98 R98 Perempuan 2023 56,8 70 17 Kurang 3 180 60 0 0 120 300 0 0 360 420 694 LEBIH 2 1 2 3 1 2 2 2 13 BURUK 2 

99 R99 Perempuan 2023 51,4 52 82 Baik 1 330 180 0 0 120 180 0 0 120 240 579 CUKUP 1 2 3 3 3 1 0 2 3 BAIK 1 

100 R100 Perempuan 2023 152,9 34 83 Baik 1 180 90 0 0 60 180 150 120 120 240 544 CUKUP 1 1 1 3 1 1 0 2 9 BURUK 2 

101 R101 Perempuan 2023 66 66 82 Baik 1 210 120 0 0 120 150 120 60 120 276 580 CUKUP 1 1 0 3 0 0 0 1 5 BAIK 1 

102 R102 Perempuan 2023 80,5 63 82 Baik 1 180 90 0 0 60 180 30 30 150 210 446 CUKUP 1 1 1 3 0 1 0 2 4 BAIK 1 

103 R103 Perempuan 2023 143,9 32 23 Kurang 3 240 180 0 0 240 240 0 0 240 240 703 LEBIH 2 0 2 1 3 2 0 1 9 BURUK 2 

104 R104 Perempuan 2023 74 73 82 Baik 1 138 120 0 0 120 210 120 60 210 120 566 CUKUP 1 1 0 2 0 2 1 1 5 BAIK 1 

105 R105 Perempuan 2023 38 49 18 Kurang 3 240 180 0 0 240 180 0 0 120 240 600 LEBIH 2 1 1 2 0 2 0 1 7 BURUK 2 

106 R106 Perempuan 2023 157 35 14 Kurang 3 180 150 0 0 60 90 120 120 240 270 609 LEBIH 2 1 1 2 0 1 0 0 6 BURUK 2 

107 R107 Perempuan 2023 38 59 82 Baik 1 120 60 0 0 120 150 30 60 150 150 420 CUKUP 1 1 1 3 0 1 0 2 5 BAIK 1 

108 R108 Perempuan 2023 158,5 52 12 Kurang 3 240 120 0 0 180 180 120 120 90 210 630 LEBIH 2 2 2 1 1 2 0 2 10 BURUK 2 

109 R109 Perempuan 2023 61 79 55 Sedang 2 240 120 0 0 120 300 60 60 120 300 609 LEBIH 2 1 2 3 0 1 0 2 5 BAIK 1 

110 R110 Laki-Laki 2023 73 43 81 Baik 1 240 60 0 0 90 90 60 60 180 210 527 CUKUP 1 1 0 3 0 1 0 2 4 BAIK 1 

111 R111 Perempuan 2023 54 47 31 Kurang 3 150 180 0 0 120 300 60 120 180 300 621 LEBIH 2 0 2 1 2 1 0 1 7 BURUK 2 

112 R112 Perempuan 2023 133,8 30 21 Kurang 3 180 360 0 0 60 180 60 0 180 360 600 LEBIH 2 1 1 2 0 1 0 2 7 BURUK 2 

113 R113 Perempuan 2023 65 59 81 Baik 1 180 120 0 0 120 240 60 60 180 240 574 CUKUP 1 1 1 3 2 1 0 1 4 BAIK 1 

114 R114 Laki-Laki 2023 180 40 20 Kurang 3 240 150 0 0 150 180 60 180 150 150 617 LEBIH 2 1 0 1 0 1 0 2 6 BURUK 2 
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115 R115 Laki-Laki 2023 180 39 82 Baik 1 180 60 0 0 30 30 90 360 240 120 549 CUKUP 1 1 2 0 1 1 0 1 6 BURUK 2 

116 R116 Perempuan 2023 65 49 84 Baik 1 240 180 0 0 120 420 0 0 120 180 566 CUKUP 1 3 1 3 0 2 0 3 4 BAIK 1 

117 R117 Perempuan 2023 142,1 90 24 Kurang 3 300 180 0 0 120 180 60 120 120 120 600 LEBIH 2 1 2 2 0 1 0 1 7 BURUK 2 

118 R118 Laki-Laki 2023 180 35 29 Kurang 3 240 180 0 0 120 120 180 180 60 120 600 LEBIH 2 1 3 2 0 1 0 2 9 BURUK 2 

119 R119 Perempuan 2023 54,6 58 94 Baik 1 330 210 0 0 90 150 0 0 120 270 566 CUKUP 1 1 3 0 1 2 0 1 8 BURUK 2 

120 R120 Laki-Laki 2023 180 63 17.1 Sedang 2 150 240 0 0 150 180 120 150 240 120 669 LEBIH 2 1 2 2 1 1 1 3 11 BURUK 2 

121 R121 Perempuan 2023 65 68 51.9 Buruk 3 240 240 0 0 180 360 0 0 60 180 566 CUKUP 1 1 2 1 1 1 0 2 8 BURUK 2 

122 R122 Perempuan 2023 54,9 68 17 Kurang 3 240 240 0 0 120 60 120 60 240 240 686 LEBIH 2 1 2 3 2 1 0 1 10 BURUK 2 

123 R123 Perempuan 2023 65 68 15 Kurang 3 120 210 0 0 120 180 180 210 120 360 660 LEBIH 2 1 3 3 1 2 2 3 15 BURUK 2 

124 R124 Perempuan 2023 140,9 31 17 Kurang 3 210 180 0 0 150 240 150 180 180 360 767 LEBIH 2 1 1 2 1 1 0 1 7 BURUK 2 

125 R125 Perempuan 2023 140,5 40 83 Baik 1 60 30 0 0 0 0 0 0 60 120 129 CUKUP 1 1 1 3 0 1 0 1 7 BURUK 2 

126 R126 Perempuan 2023 79 50 64 Sedang 2 240 210 0 0 120 210 0 0 180 300 591 LEBIH 2 1 2 2 2 1 1 2 11 BURUK 2 

127 R127 Laki-Laki 2023 180 89 29 Kurang 3 180 180 0 0 180 240 60 240 60 240 600 LEBIH 2 1 2 3 1 0 0 2 9 BURUK 2 

128 R128 Perempuan 2023 54 63 36.7 Buruk 3 300 150 0 0 150 330 0 0 150 420 686 LEBIH 2 1 2 3 2 2 0 2 12 BURUK 2 

129 R129 Perempuan 2023 158,5 35 15.5 Baik 1 60 0 0 0 0 0 30 0 210 120 249 CUKUP 1 1 1 2 0 1 0 2 7 BURUK 2 

130 R130 Perempuan 2023 147,6 33 82 Baik 1 240 60 0 0 60 150 60 180 120 180 506 CUKUP 1 2 2 3 3 2 0 1 13 BURUK 2 

131 R131 Laki-Laki 2023 180 100 81 Baik 1 330 150 0 0 120 90 0 0 120 240 544 CUKUP 1 1 0 1 0 1 0 3 6 BURUK 2 

132 R132 Perempuan 2023 85 77 33 Kurang 3 270 30 0 0 120 30 210 30 270 30 656 LEBIH 2 1 1 2 0 2 0 3 9 BURUK 2 

133 R133 Laki-Laki 2023 180 54 20 Kurang 3 240 210 0 0 120 150 0 0 240 330 626 LEBIH 2 1 2 1 1 1 0 1 7 BURUK 2 

134 R134 Perempuan 2023 87 42 61 Sedang 2 270 30 0 0 120 30 270 30 270 30 699 LEBIH 2 1 1 2 1 2 0 2 9 BURUK 2 

135 R135 Laki-Laki 2023 180 74 38 Kurang 3 180 60 0 0 300 180 60 120 90 120 587 LEBIH 2 1 2 3 1 1 0 0 8 BURUK 2 

136 R136 Perempuan 2023 145,2 32 44 Kurang 3 150 60 0 0 60 180 120 120 270 270 609 LEBIH 2 1 2 3 1 1 0 1 9 BURUK 2 

137 R137 Laki-Laki 2023 77,3 69 83 Baik 1 270 210 0 0 120 210 0 0 120 270 561 CUKUP 1 1 1 3 0 1 0 1 7 BURUK 2 

138 R138 Laki-Laki 2023 46 54 20 Kurang 3 240 60 0 0 300 420 30 60 120 300 733 LEBIH 2 1 2 3 0 1 0 3 10 BURUK 2 

139 R139 Laki-Laki 2023 180 54 61 Sedang 2 120 150 0 0 120 150 60 150 300 210 617 LEBIH 2 0 1 2 0 1 1 1 6 BURUK 2 

140 R140 Perempuan 2023 138,3 31 83 Baik 1 150 210 0 0 60 210 30 120 180 180 506 CUKUP 1 0 3 3 3 1 0 2 12 BURUK 2 
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LAMPIRAN 2: Distribusi Data Screen Time dan Kualitas Tidur 
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LAMPIRAN 3: Hasil SPSS 

Frequencies 

Statistics 

 

Kebugaran 

Kardiorespir

asi Screen Time 

Kualitas 

Tidur 

N Valid 140 140 140 

Missing 0 0 0 

Frequency Table 

Kebugaran Kardiorespirasi 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid baik 58 41.4 41.4 41.4 

sedang 19 13.6 13.6 55.0 

kurang 63 45.0 45.0 100.0 

Total 140 100.0 100.0  

Screen Time 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid cukup 64 45.7 45.7 45.7 

lebih 76 54.3 54.3 100.0 

Total 140 100.0 100.0  

Kualitas Tidur 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid baik 37 26.4 26.4 26.4 

buruk 103 73.6 73.6 100.0 

Total 140 100.0 100.0  

Uji Normalitas 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Kebugaran 

Kardiorespirasi 
.299 140 .000 .715 140 .000 

Screen Time .363 140 .000 .634 140 .000 

Kualitas Tidur .461 140 .000 .550 140 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 
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EXAMINE VARIABLES=X BY Y Z 

  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF 

  /COMPARE GROUPS 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /CINTERVAL 95 

  /MISSING LISTWISE 

  /NOTOTAL. 

Explore 

Screen Time 

Case Processing Summary 

 

Screen 

Time 

Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Kebugaran 

Kardiorespirasi 

Cukup 64 100.0% 0 0.0% 64 100.0% 

Lebih 76 100.0% 0 0.0% 76 100.0% 

Descriptives 

 

Screen Time 

Statisti

c 

Std. 

Error 

Kebugaran 

Kardiorespirasi 

Cukup Mean 1.13 .047 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower 

Bound 
1.03  

Upper 

Bound 
1.22  

5% Trimmed Mean 1.07  

Median 1.00  

Variance .143  

Std. Deviation .378  

Minimum 1  

Maximum 3  

Range 2  

Interquartile Range 0  

Skewness 3.186 .299 

Kurtosis 10.446 .590 

Lebih Mean 2.80 .050 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower 

Bound 
2.70  

Upper 

Bound 
2.90  

5% Trimmed Mean 2.85  
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Median 3.00  

Variance .187  

Std. Deviation .433  

Minimum 1  

Maximum 3  

Range 2  

Interquartile Range 0  

Skewness -2.046 .276 

Kurtosis 3.491 .545 

Kualitas Tidur 

Case Processing Summary 

 

Kualitas 

Tidur 

Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Kebugaran 

Kardiorespira

si 

Baik 
37 100.0% 0 0.0% 37 

100.0

% 

Buruk 
103 100.0% 0 0.0% 103 

100.0

% 

Descriptives 

 

Kualitas Tidur Statistic 

Std. 

Error 

Kebugaran 

Kardiorespirasi 

Baik Mean 1.22 .088 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower 

Bound 
1.04  

Upper 

Bound 
1.39  

5% Trimmed Mean 1.13  

Median 1.00  

Variance .285  

Std. Deviation .534  

Minimum 1  

Maximum 3  

Range 2  

Interquartile Range 0  

Skewness 2.498 .388 

Kurtosis 5.534 .759 

Buruk Mean 2.33 .085 
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95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower 

Bound 
2.16  

Upper 

Bound 
2.50  

5% Trimmed Mean 2.37  

Median 3.00  

Variance .753  

Std. Deviation .868  

Minimum 1  

Maximum 3  

Range 2  

Interquartile Range 2  

Skewness -.700 .238 

Kurtosis -1.311 .472 

Crosstabs 

Kebugaran Kardiorespirasi * Screen Time 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Kebugaran 

Kardiorespirasi * 

Screen Time 

140 100.0% 0 0.0% 140 100.0% 

Kebugaran Kardiorespirasi * Screen Time Crosstabulation 

Count   

 

Screen Time 

Total Cukup Lebih 

Kebugaran 

Kardiorespirasi 

Baik 57 1 58 

Sedang 6 13 19 

Kurang 1 62 63 

Total 64 76 140 

Kebugaran Kardiorespirasi * Kualitas Tidur 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 
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Kebugaran 

Kardiorespirasi * 

Kualitas Tidur 

140 100.0% 0 0.0% 140 100.0% 

 

Kebugaran Kardiorespirasi * Kualitas Tidur Crosstabulation 

Count   

 

Kualitas Tidur 

Total Baik Buruk 

Kebugaran 

Kardiorespirasi 

Baik 31 27 58 

Sedang 4 15 19 

Kurang 2 61 63 

Total 37 103 140 

Nonparametric Correlations 

Correlations 

 

Kebugaran 

Kardiorespir

asi 

Screen 

Time 

Spearman's rho Kebugaran 

Kardiorespirasi 

Correlation 

Coefficient 
1.000 .898** 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 140 140 

Screen Time Correlation 

Coefficient 
.898** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 140 140 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Correlations 

 

Kebugaran 

Kardiorespir

asi 

Kualitas 

Tidur 

Spearman's rho Kebugaran 

Kardiorespirasi 

Correlation 

Coefficient 
1.000 .528** 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 140 140 

Kualitas Tidur Correlation 

Coefficient 
.528** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 140 140 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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LAMPIRAN 4: Informed Consent 

INFORMED CONSENT 

(PERNYATAAN PERSETUJUAN IKUT PENELITIAN) 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  :  

Umur :  

Jenis Kelamin :  

Pekerjaan :  

Alamat :  

 

Telah mendapat keterangan secara terinci dan jelas mengenai :  

1. Penelitian yang berjudul “Hubungan Screen Time dan Kualitas Tidur 

Dengan Kebugaran Kardiorespirasi Pada Mahasiswa Pendidikan Dokter 

UIN Alauddin Makassar”  

2. Perlakuan yang akan diterapkan pada subyek  

3. Manfaat ikut sebagai subyek penelitian  

4. Bahaya yang akan timbul  

5. Prosedur Penelitian  

Dan responden penelitian mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan 

mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh 

karena itu saya bersedia secara sukarela untuk menjadi subyek penelitian dengan 

penuh kesadaran serta tanpa keterpaksaan.  

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak 

manapun. 

Makassar, ……,…………… 2023 

  

   Mengetahui,     Menyetujui, 

     Peneliti      Responden 

 

 

 

 ( Putri Auliah Zahrani )     (…………………………….) 
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LAMPIRAN 5: Kuesioner Screen Time 

Questionnaire for Screen Time of Adolescents (QueST) 

Kebutuhan screen time Rerata Durasi 

pada Hari 

Kerja 

Rerata Durasi Pada 

Akhir Pekan 

Belajar  

(Belajar, menonton video 

pembelajaran, membaca, melakukan 

penelitian, atau mengerjakan tugas 

kuliah di komputer, televisi, tablet, 

smartphone, atau perangkat elektronik 

lainnya) 

  

Bekerja  

(Melakukan pekerjaan atau pekerjaan 

terkait magang di komputer, televisi, 

tablet, smartphone, atau perangkat 

elektronik lainnya) 

  

Menonton video  

(Menonton siaran televisi, film, 

sineteron, berita, olahraga, atau video 

lainnya di komputer, televisi, tablet, 

smartphone, atau perangkat elektronik 

lainnya) 

  

Bermain Game  

(Bermain video game di konsol game, 

komputer, televisi, tablet, smartphone, 

atau perangkat elektronik lainnya) 

  

Sosial Media  

(Menggunakan media sosial seperti 

Facebook, Instagram, Twitter, 

Snapchat, atau aplikasi chatting seperti 

WhatsApp, Telegram, Messenger di 

komputer, televisi, tablet, smartphone, 

atau perangkat elektronik lainnya) 

  

Responden diminta untuk menunjukkan berapa banyak waktu yang 

mereka habiskan screen time pada akhir pekan dan hari kerja. Nilai intensitas 

tersebut kemudian dikalikan 5 pada hari kerja dan 2 pada akhir pekan. 

Selanjutnya, bagi total intensitas mingguan dengan 7. Dianggap cukup jika jumlah 

rata-rata waktu yang dihabiskan screen time selama hari kerja dan pada akhir 

minggu kurang dari atau sama dengan rata-rata seluruh responden dalam hitungan 

menit per hari, jika lebih dari rata-rata, maka jumlah waktu yang dihabiskan screen 

time tinggi (Ahdalifa, 2022) 
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LAMPIRAN 6: Kuesioner Kualitas Tidur 

Questionare PSQI (Pittsburgh Sleep Quality Index) 
 

A. Data Demografi dan Klinis Pasien 

Nama (Inisial) : 

Jenis Kelamin : 

Usia : 

Riwayat Penyakit Keluarga : 

Riwayat Penyakit Komorbid : 

Berat Badan/ Tinggi Badan : 

Konsumsi Rokok : 
B. Kuesioner 

1. Selama sebulan yang lalu, jam berapakah biasanya anda mulai tidur di 
malam hari? 

2. Selama sebulan yang lalu , berapa menit anda habiskan waktu di tempat 
tidur, sebelum akhirnya anda tidur? 

3. Selama sebulan yang lalu, jam berapa anda biasanya bangun pagi? 

4. Selama sebulan yang lalu , berapa jam anda tidur pulas di malam hari? (Ini 
mungkin berbeda dari jumlah waktu yang anda habiskan di tempat tidur) 

 
5. Selama sebulan yang lalu, 

seberapa sering kamu memiliki 
masalah tidur karena anda… 

Dalam 1 minggu (kali) 

Tidak 
pernah 

< 1 1 atau 2 ≥ 3 

 
a) Tidak pernah bisa tertidur dalam 30 

menit 
    

b) Bangun tidur tengah malam atau 
bangun tidur terlalu pagi 

    

c) Terbangun untuk ke kamar mandi di 
malam hari 

    

d) Sulit bernafas secara nyaman     
e) Batuk dan mendengkur terlalu keras     
f) Merasa kedinginan     
g) Merasa kepanasan     
h) Mengalami mimpi buruk     
i) Merasakan nyeri     
j) Alasan lain silahkan dideskripsikan :     
 Seberapa sering dalam satu bulan ini 

Anda mengalami masalah tidur karena 
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alasan di atas? 
  Sangat 

baik 

Cukup 
Baik 

Cukup 
Buruk 

Sangat 

Buruk 
6 Selama satu bulan ini, 

bagaimana kamu menilai 
kualitas keseluruhan tidur 
anda? 

    

7 Selama satu bulan ini, seberapa 
sering Anda mengkonsumsi obat-
obat (obat bebas maupun resep) 
untuk membantu tidur 

Anda? 

Tidak 
ada 

<1x  Per 
Minggu 

1-2x Per 
Minggu 

≥ 3 Per 
Minggu 

    

8 Selama satu bulan ini seberapa 
sering Anda memiliki kesulitan 
untuk menahan rasa kantuk saat 
Anda berkendara, makan, 

atau beraktivitas sosial? 

    

  Tidak 

ada 

Hanya 
Masalah 

Kecil 

Memang 
Masalah 

Masalah 
Besar 

9 Selama satu bulan ini, apakah 
terdapat masalah/beban studi yang 
cukup membuat Anda berpikir 
untuk menyelesaikannya? 

    

 
C. Interpretasi 

Masing-masing pertanyaan diberi skor, dihitung, dan diinterpretasikan 
hasiolnya menggunakan panduan berikut : 

1. Kualitas tidur subyektif 
  Komponen kualitas tidur ini merujuk pada pertanyaan nomor 6 yang 
memiliki skor antara 0-3, kemudian dijumlahkan dan disesuaikan berdasarkan 
kriteria berikut 

a. Sangat Baik  0 
b. Cukup Baik  1 
c. Cukup Buruk 2 
d. Sangat Buruk 3 
e. Skala   :ordinal 

2. Latensi Tidur 
Komponen kualitas tidur ini merujuk pada pertanyaan nomor 2 dan 5a 

yang memiliki skor antara 0-3, kemudian dijumlahkan dan disesuaikan 
berdasarkan kriteria berikut. 

 
a. Jumlah skor 0  0  
b. Jumlah skor 1-2  1 
c. Jumlah skor 3-4  2 
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d. Jumlah skor 5-6  3 
e. Skala  :ordinal 

3. Durasi Tidur 
Komponen kualitas tidur ini merujuk pada pertanyaan nomor 4 yang 

memiliki skor antara 0-3, kemudian disesuaikan berdasarkan kriteria berikut. 
a. Durasi tidur > 7 jam 0 
b. Durasi tidur 6-7 jam 1 
c. Durasi tidur 5-6 jam 2 
d. Durasi tidur < 5jam 3 
e. Skala : ordinal 

4. Efisiensi Tidur Sehari-hari 
Komponen kualitas tidur ini merujuk pada pertanyaan nomor 1, 3, 

dan 4 yang memiliki skor antara 0-3, kemudian dihitung berdasarkan rumus 
berikut. 

 
Durasi Tidur (Pertanyaan No. 4)

Jam Bangun Pagi (Pertanyaan No. 3) − Jam Tidur Malam (Pertanyaan No. 1)
 𝑋 100% 

 
Hasil dari perhitungan tersebut disesuaikan berdasarkan kriteria penilaian 
berikut. 
a. Prosentase > 85% 0 
b. Prosentase 75-84% 1 
c. Prosentase 65-74% 2 
d. Prosentase <65% 3 
e. Skala : ordinal 

5. Gangguan Tidur 
Komponen kualitas tidur ini merujuk pada pertanyaan nomor 5b-5j yang 

memiliki skor antara 0 -3, kemudian dijumlahkan dan disesuaikan berdasarkan 
kriteria berikut. 

a. Jumlah skor 0 0 
b. Jumlah skor 1-9 1 
c. Jumlah skor 10-18 2 
d. Jumlah skor 19-27 3 
e. Skala  : ordinal 

6. Penggunaan Obat Tidur 
Komponen kualitas tidur ini merujuk pada pertanyaan nomor 7 yang 

memiliki skor antara 0-3 dan disesuaikan berdasarkan kriteria berikut. 
a. Tidak pernah sama sekali 0 
b. Kurang dari sekali dalam seminggu 1 
c. Satu atau dua kali dalam seminggu 2 
d. Tiga kali atau lebih dalam seminggu 3 
e. Skala  : ordinal 

7. Disfungsi Aktivitas Siang Hari 
Komponen kualitas tidur ini merujuk pada pertanyaan nomor 8 dan 

nomor 9 yang memiliki skor antara 0-3, kemudian dijumlahkan dan disesuaikan 
berdasarkan kriteria berikut. 

a. Jumlah skor 0 0 
b. Jumlah skor 1-2 1 



 

   100 

c. Jumlah skor 3-4 2 
d. Jumlah skor 5-6 3 
e. Skala   : ordinal 

8. Perhitungan Skor Global Kualitas Tidur 
Skor dari tujuh komponen diakumulasikan untuk mendapat skor global 

dengan nilai berkisar 0 -21. Skor yang semakin tinggi mengindikasikan kualitas 
tidur yang semakin buruk. Kriteria penilaian dikelompokkan menjadi kualitas 
tidur baik (≤ 5) dan kualitas tidur buruk (> 5) (Buysse et al., 1989). (Made et al., 
2019). 
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LAMPIRAN 7: Etik 
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LAMPIRAN 8: Balitbangda  
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LAMPIRAN 9: Dokumentasi 
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