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Hubungan Stress dan Pola Makan dengan Kejadian Sindroma Dispepsia
pada Mahasiswa Prodi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar Tahun

2023

The Relationship between Stress and Diet and the Incidence of Dyspepsia
Syndrome in Medical Education Study Program Students at UIN Alauddin

Makassar in 2023

Chairunnisa Azahra Amrin1, Saharuddin1, Andi Sitti Rahma1,
Rista Suryaningsih1, Dahlan2

1Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

2Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Alamat email korespondensi: nisazahra750@gmail.com

Abstract:
Background: Dyspepsia is still common among teenagers and can affect their

quality of life and productivity because it reduces academic achievement. Many

factors influence the incidence of dyspepsia, including stress and diet. The aim of

this research was to examine the influence of stress and diet on the incidence of

dyspepsia in students of the Medical Education Study Program at UIN Alauddin

Makassar.

Method: The type of research used is quantitative research with a cross sectional

approach. The population in this study were all students of the medical education

study program at UIN Alauddin Makassar. The sampling technique used was

stratified random sampling with a total sample of 139 samples.

Results: The research results showed that 81 respondents (84.4%) experienced

stress with dyspepsia syndrome, with 30 (75%) moderate stress levels and 30

respondents (75%) who experienced stress with dyspepsia syndrome. 76

respondents (76%) had poor eating patterns and dyspepsia.

Conclusion: There is a significant relationship between stress and dyspepsia and

there is no relationship between diet and dyspepsia in students of the Medical

Education Study Program at UIN Alauddin Makassar.

Keywords: dyspepsia syndrome, stress, diet, teenager.
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Abstrak:

Latar Belakang: Dispepsia masih banyak terjadi di kalangan remaja dan bisa
memengaruhi kualitas hidup dan produktivitas mereka karena akan menurunkan
prestasi belajar. Banyak faktor yang memengaruhi kejadian dispesia, antara lain
stres dan pola makan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh stres
dan pola makan terhadap kejadian dispepsia pada mahasiswa Prodi Pendidikan
Dokter UIN Alauddin Makassar.

Metode: Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan
pendekatan cross sectional. Populasi pada penelitian ini adalah semua mahasiswa
program studi pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar. Teknik pengambilan
sampel yang digunakan yaitu stratified random sampling dengan total sampel
sebanyak 139 sampel.

Hasil: Hasil penelitian didapatkan responden yang mengalami stress dengan
sindroma dispepsia sejumlah 81responden (84,4%) dengan tingkat stress sedang
sebanyak 30 (75%) dan responden yang memiliki pola makan kurang baik dengan
dispepsia sejumlah 76 responden (76%).

Kesimpulan: Terdapat hubungan yang bermakna antara stress dengan dispepsia
dan tidak terdapat hubungan antara pola makan dengan dispepsia pada mahasiswa
Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.

Kata kunci : sindroma dispepsia, stress, pola makan, remaja
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dispepsia adalah keluhan atau kumpulan gejala yang termasuk atau nyeri

atau rasa tidak nyaman di epigastrium, bersendawa, mual, muntah, kembung, dan

rasa cepat kenyang. Sindroma dispepsia adalah salah satu penyakit saluran

pencernaan yang paling umum dialami oleh masyarakat. Dispepsia dapat

diklasifikasikan menjadi 2 yaitu dispepsia organik yang disebabkan karena adanya

kelainan organik pada saluran pencernaan dan dispepsia fungsional yang tidak

terdapat kelainan organik atau kelainan struktural pada saluran pencernaan tetapi

dapat diakibatkan karena pengaruh psikologis atau ketidakteraturan pola makanan

(Marcellus Simadibrata, 2014)

Dispepsia merupakan masalah kesehatan serius di Indonesia, dengan

tingkat kejadian yang terus meningkat, memengaruhi sejumlah besar populasi dan

menempati peringkat tinggi dalam daftar penyakit terbanyak di berbagai daerah di

Indonesia, termasuk Kota Makassar. Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia pada

tahun 2010, dispepsia menempati urutan ke-5 penyakit rawat inap di rumah sakit

dengan jumlah kasus mencapai 24.882 (CFR 0,67%) dan urutan ke-6 penyakit

rawat jalan di rumah sakit dengan jumlah kasus mencapai 88.599 (jumlah

kunjungan mencapai 163.428) (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,

2012). Pada tahun 2020 angka kejadian dispepsia terjadi peningkatan dari 10 juta

jiwa menjadi 28 jiwa setara dengan 11,3% dari keseluruhan penduduk di

Indonesia (Maresa, 2020).
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Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Makassar, dispepsia termasuk

dalam 10 besar penyakit terbanyak pada semua umur di Kota Makassar pada

tahun 2015 sebanyak 35.159 kasus dengan angka kematian sebanyak 151 kasus

(Hasanuddin, 2020). Dari data RSUD Kota Makassar pada bulan November 2023,

dispepsia termasuk urutan ke-4 penyakit terbanyak untuk kategori rawat jalan

dengan jumlah 91 pasien dan urutan ke-2 untuk penyakit rawat inap dengan

jumlah 43 pasien (RSUD Kota Makassar, 2023). Berdasarkan penelitian (Rahma,

2019) tingkat pengetahuan gizi tentang sarapan pada mahasiswa program studi

pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar adalah kurang dan untuk kebiasaan

sarapan sebanyak 96% tetapi dengan frekuensi sarapan jarang yaitu <4x seminggu

dengan alasan tidak ada waktu, dari penelitian ini melihat bahwa frekuensi makan

pada mahasiswa PSPD UIN Alauddin Makassar masih jarang.

Dispepsia pada anak-anak dan remaja adalah masalah serius yang

memerlukan perhatian khusus terutama dalam hal faktor psikologis dan non-

farmakologis untuk mengelola gejala dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Kejadian dispepsia banyak ditemukan pada anak-anak maupun remaja (Tamimi et

al., 2020). Remaja adalah salah satu yang berisiko terkena sindrom dispepsia,

karena sebagian besar dari mereka memiliki pola makan yang tidak teratur

(Djojoningrat, 2017). Berdasarkan penelitian (Oswari et al., 2019) didapatkan

dispepsia fungsional merupakan penyakit pediatrik yang umum terjadi pada

remaja Indonesia dengan prevalensi 11,5%, dan tercatat lebih tinggi pada anak

perempuan dan remaja yang mengalami kehidupan keluarga yang penuh tekanan.

Dari penelitian (Shubhanshu Saini, 2021) subtipe yang paling umum dilaporkan
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adalah dispepsia fungsional dan migrain perut. Faktor psikologis seperti beban

akademik, kondisi keuangan yang buruk, stres terkait ujian, dan perundungan di

sekolah perlu disingkirkan pada anak dengan kondisi ini. Intervensi non-

farmakologis seperti terapi perilaku dapat memberikan perbaikan yang luar biasa

pada gejala anak-anak dengan dispepsia fungsional.

Pentingnya penanganan dispepsia pada remaja untuk menjaga kualitas

hidup mereka dan masa depan pendidikan serta kontribusi mereka terhadap

bangsa. Penurunan produktivitas sehari-hari, misalnya tidak masuk sekolah akibat

gejala yang telah disebutkan sebelumnya dapat menurunkan kualitas belajar pada

remaja. Sementara itu, kualitas belajar yang menurun dapat menurunkan prestasi

belajar siswa. Lama- kelamaan, hal ini dapat berdampak pada menurunnya mutu

siswa sebagai sumber daya manusia dan generasi penerus bangsa di masa akan

datang (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019).

Ada beberapa faktor dapat menyebabkan gejala dispepsia, dan penting

untuk menemukan dan mengelola faktor-faktor ini untuk mengurangi risiko dan

gejala dispepsia. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan dispepsia adalah jenis

kelamin perempuan, usia, infeksi Helicobacter pylori, status sosial ekonomi yang

tinggi, merokok, dan penggunaan NSAIDs (nonsteroid anti-inflammatory drugs)

(Giringan et al., 2021).

Salah satu faktor pencetus yang berhubungan dengan prevalensi kejadian

dispepsia tersebut adalah faktor psikologis yaitu seperti stress. Ketika seseorang

mengalami stres, rangsangan konflik emosi pada korteks serebral mempengaruhi
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kerja hipotalamus anterior dan kemudian nukleus vagus, yang pada gilirannya

mempengaruhi kinerja lambung. Selain itu, rangsangan pada korteks serebral

dapat sampai ke hipotalamus anterior dan kemudian ke hipofisis anterior, yang

bertanggung jawab untuk mengeluarkan kortikotropin. Hormon ini mendorong

korteks adrenal untuk menghasilkan hormon adrenal, yang selanjutnya

merangsang sekresi asam lambung, penyebab utama sindrom dispepsia

fungsional. Dengan demikian, semakin banyak stres yang dialami seseorang,

semakin tinggi produksi hormon adrenal (Melina et al., 2023)

Ketidakteraturan pola makan sering terjadi pada kelompok usia remaja.

Aktivitas yang padat membuat remaja sering menunda waktu makan bahkan

hingga lupa untuk makan (Dhiya’Ulhaq et al., 2022). Remaja juga cenderung

mengejar gaya hidup yang serba langsung ini menyebabkan pola makan yang

tidak baik dan dapat menyebabkan gangguan dispepsia (Sari et al., 2021).

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini ialah apakah ada hubungan antara

stress dan pola makan dengan sindroma dispepsia pada mahasiswa program studi

pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar.

1. Hipotesis Nol (H0)

Tidak ada hubungan antara stress dan pola makan dengan

kejadian sindroma dispepsia pada mahasiswa Prodi Pendidikan Dokter

UIN Alauddin Makassar.

2. Hipotesis Alternatif (Ha)



5

Terdapat hubungan antara stress dan pola makan dengan

sindroma dispepsia pada mahasiswa Prodi Pendidikan Dokter UIN

Alauddin Makassar.
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C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi operasional

Tabel 1.1 Definisi Operasional

No. Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Hasil ukur Skala Data

Variabel Independen

1. Stress Tekanan yang dirasakan

pada saat menghadapi

tuntutan atau harapan

yang menantang

kemampuan seseorang

untuk mengatasi atau

mengelola hidup

Kuesioner

penelitian

(Depression,

Anxiety, Stress

Scale 21)

1: Tidak stress: 0-14

2: Stress ringan: 15-18

3: Stress sedang: 19-25

4: Stress berat: 26-33

5 : Stress sangat berat :

34+

Ordinal

2. Pola Makan Frekuensi: Struktur Kuesioner 1: Baik, apabila skor < Nominal
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(waktu) yang tetap

dalam hal makan

penelitian 4,00 (nilai mean)

b. Kurang baik, apabila

skor ≥4,00 (nilai mean)

Variabel Dependen

1. Sindrom

dispepsia

Suatu gangguan nyeri

epigastrium, rasa

terbakar, rasa penuh

setelah makan, mual,

muntah, serta sendawa

yang dirasakan pada

abdomen bagian atas

Kuesioner

penelitian

1: Tidak dispepsia: 0

2: Dispepsia: ≥1 untuk

pertanyaan 1-4 atau ≥2 dari seluruh pertanyaan.

Nominal
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2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas hubungan tingkat stress dan pola

makan dengan kejadian sindroma dispepsia pada mahasiswa Prodi

Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar. Instrumen penelitian ini

adalah kuesioner yang merupakan data primer.
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E. Kajian Pustaka

Tabel 1.2 Kajian Pustaka

No. Peneliti,

Tahun

Judul Metode Jumlah Sampel Hasil

1. (Octaviana et

al., 2021)

Hubungan Pola Makan dan

Stres dengan Kejadian

Dispepsia pada Siswa di SMP

Negeri 2 Karang Intan

Analitik

observasional,

cross sectional

56 sampel Terdapat hubungan antara

pola makan yang tidak teratur

dengan kejadian dispepsia

p=0,001 (p<0,05), dan

terdapat hubungan stress

dengan kejadian dispepsia

dimana nilai p=0,001

(p<0,05).

2. (Hasanuddin,

2019)

Hubungan Penerapan

beberapa Sunnah Makan

Total sampling,

Cross sectional

106 sampel Terdapat hubungan yang

bermakna antara jumlah
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terhadap Gejala Dispepsia

pada Mahasiswa Fakultas

Kedokteran Universitas

Muhammadiyah Makassar

intake makanan, pola makan,

posisi makan, jenis makanan

dan minuman iritatif terhadap

kejadian dispepsia

3. (Yuni Sara et

al., 2021)

Status Gizi dan Aktivitas

Fisik dengan Gangguan

Lambung pada Mahasiswa

Propotional

stratified

random

sampling, cross

sectional

85 sampel Terdapat hubungan bermakna

antara status gizi dengan

gangguan lambung (p<0,05)

dan tidak terdapat hubungan

bermakna antara tingkat

aktivitas fisik dengan

gangguan lambung (p>0, 05).

4. (Sandi,

2020)

Hubungan Keteraturan Pola Systematic 244 sampel Berdasarkan 14 jurnal yang
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Makan dengan Kejadian

Dispepsia Fungsional

literature review telah diuji, rata-rata terdapat

hubungan atau keterkaitan

antara pola makan dengan

kejadian dispepsia fungsional

5. (Fajriani,

2020)

Hubungan antara Kebiasaan

dan Kualitas Sarapan dengan

Sindroma Dispepsia dan

Status Gizi pada Remaja di

SMAI PB Soedirman 1

Bekasi

Cross sectional 87 sampel Tidak terdapat hubungan

yang signifikan (p>0.05)

antara kebiasaan dan kualitas

sarapan dengan sindroma

dispepsia dan status gizi dan

tidak terdapat hubungan yang

signifikan (p>0.05) antara

frekuensi dan durasi aktivitas

fisik dengan status gizi siswa.
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F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui hubungan stress dan pola makan dengan

kejadian sindroma dispepsia pada mahasiswa Prodi Pendidikan Dokter

UIN Alauddin Makassar.

2. Tujuan Khusus

a. Untuk mengetahui kejadian sindroma dispepsia pada mahasiswa

Prodi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.

b. Untuk mengetahui pola makan pada mahasiswa Prodi Pendidikan

Dokter UIN Alauddin Makassar.

c. Untuk mengetahui tingkat stress pada mahasiswa Prodi

Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.

G. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Menambah pengetahuan dan wawasan dalam penelitian dan

menerapkan ilmu yang telah didapatkan di bidang kesehatan terutama

mengenai hubungan stress dan pola makan dengan kejadian sindroma

dispepsia.

2. Bagi pengetahuan

Dapat dijadikan salah satu bahan acuan untuk penelitian

selanjutnya di bidang kesehatan.

3. Bagi Masyarakat
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Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan dan informasi bagi

masyarakat mengenai hubungan stress dan pola makan dengan dispepsia.

4. Bagi Instansi

a. Memberikan informasi tambahan kepada institusi di bidang kesehatan

khususnya mengenai hubungan stress dan pola makan dengan

dispepsia

b. 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 PUSTAKA

A. Tinjauan Umum mengenai Dispepsia

1. Definisi Dispepsia

Dispepsia berasal dari Bahasa yunani, yang terdiri dari dua kata

yaitu “dys” yang berarti buruk dan “peptie” yang berarti pencernaan

(Salsabila, 2021). Dispepsia menurut kriteria Rome III adalah serangkaian

gangguan di gastrointestinal seperti rasa yang mengganggu setelah makan,

cepat kenyang, kembung, rasa tidak nyaman atau nyeri dan rasa terbakar di

epigastrium. Gejala yang dirasakan harus berlangsung kurang lebih selama

tiga bulan terakhir (Hasanuddin, 2020).

Dispepsia adalah kondisi yang kompleks dengan kumpulan gejala

seperti sensasi nyeri atau tidak nyaman di perut bagian atas, rasa terbakar,

mual, muntah, rasa kenyang, dan kembung. Gangguan motilitas usus,

hipersensitivitas, infeksi, atau faktor psikososial adalah beberapa

kemungkinan mekanisme yang mendasarinya (Giringan et al., 2021).

British Society of Gastroenterology (BSG) menyatakan bahwa

istilah “dyspepsia” bukan merupakan suatu diagnosis penyakit, melainkan

kumpulan gejala yang mengarah pada penyakit/gangguan saluran

pencernaan bagian atas (Handayani et al., 2021).

Dispepsia didefinisikan sebagai suatu kondisi yang ditandai dengan

gejala nyeri atau ketidaknyamanan perut bagian atas yang berulang atau
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persisten, kembung, cepat kenyang, dan mual, yang tidak terkait dengan

kelainan struktural atau biokimia apa pun (Sari et al., 2021)

Dispepsia menempati peringkat ke-10 dalam klasifikasi penyakit

terbanyak menurut data profil Kesehatan Indonesia 2007 pada pasien

dengan kategori rawat inap di rumah sakit, tahun 2006 dengan jumlah

pasien 34.029 atau sekitar 1,59% (Sari et al., 2021).

2. Epidemiologi Dispepsia

Dispepsia, (yang juga dikenal sebagai uninvestigated dyspepsia

atau penyakit dispepsia yang belum dilakukan pemeriksaan diagnostik

pasti), adalah kondisi yang sangat umum di masyarakat. Tenaga medis

terkadang menyebutnya sebagai gastritis", tetapi masyarakat Indonesia

sering menyebutnya "maag". Jika kita telah melakukan pemeriksaan

objektif, minimal dengan barium meal (Oesophagus-Maag-Duodenum /

OMD), atau dengan pemeriksaan gold standard, yaitu endoskopi saluran

cerna bagian atas dan patologi jaringan gastrointestinal bagian atas (gaster

atau duodenum), maka istilah "gastritis" sebaiknya digunakan. Di Amerika

Serikat, dispepsia mencapai 25%, tidak termasuk refluks esofagitis

(penyakit refluks esofageal, atau GERD). Sebuah pusat di Indonesia

melaporkan bahwa dispepsia mencapai 40% (Bayupurnama, 2019)

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa jumlah

orang yang menderita dispepsia di seluruh dunia berkisar antara 15-30

persen setiap tahunnya. Di Indonesia, angka tersebut mencapai 40 hingga
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50 persen, dan dispepsia termasuk dalam sepuluh penyakit terburuk di

negara itu. Indonesia menduduki peringkat ketiga setelah Amerika Serikat

dan Inggris dengan jumlah penderita dispepsia terbanyak (Putri et al.,

2022).

3. Klasifikasi Dispepsia

Secara etiologi, dispepsia dibagi menjadi dua yaitu organik dan

fungsional. Dispepsia organik merupakan kelompok dispepsia yang

ditemukannya gangguan struktur maupun patologi biokimia setelah

dilakukan pemeriksaan penunjang seperti endoskopi, radiologi, dan

pemeriksaan laboratorium, sedangkan dispepsia fungsional adalah

kelompok dispesia yang tidak ditemukannya gangguan struktur maupun

patologi biokimia setelah dilakukan pemeriksaan penunjang seperti

endoskopi, radiologi, dan pemeriksaan laboratorium (Barberio et al.,

2020).

Tabel 2.1 Klasifikasi Dispepsia

Dispepsia Organik Dispepsia Fungsional

• Ulkus peptik kronik (ulkus

ventrikul, ulkus duodeni)

• Gastro-oesophageal refluks

disease (GERD), dengan atau

tanpa esofagitis.

• Disfungsi sensorik- motorik

gastroduodenum

•Gastroparesis

idiopatik/hipomotilitas antrum

• Disritmia gaster
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• Obat : OAINS, aspirin

• Gangguan metabolik (uremia,

hiperkalsemia, gastroparesis DM)

• Keganasan (gaster, pankreas,

kolon)

• Insufisiensi vaskula mesentrikus

• Nyeri dinding perut

• Hipersensitivitas

gaster/duodenum

• Faktor psikososial

• Gastritis H.pylori

• Idiopatik

4. Patofisiologi Dispepsia

Patofisiologi dispepsia fungsional saat ini dikaitkan dengan

gabungan motilitas gastrointestinal bagian atas dan gangguan

hipersensitivitas visceral yang dikombinasikan oleh sistem saraf enterik.

Kelainan patofisiologi dispepsia fungsional meliputi perubahan laju

pengosongan lambung (terlambat atau dipercepat), gangguan akomodasi

lambung, hipersensitivitas lambung atau duodenum terhadap nutrisi

tertentu yang terdapat dalam makanan, dan distensi lambung atau

duodenum.

a. Sekresi asam lambung

Kasus dengan dispepsia fungsional umumnya mempunyai tingkat

sekresi asam lambung, baik sekresi basal maupun dengan stimulasi

pentagastrin, yang rata-rata normal. Diduga terdapat peningkatan
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sensitivitas mukosa lambung terhadap asam yang menimbulkan rasa tidak

enak di perut (Djojoningrat, 2017).

b. Gangguan motilitas gastroduodenal

Gangguan motilitas gastroduodenal terdiri dari penurunan

kapasitas

lambung dalam menerima makanan (impoired gaslric accommodation),

inkoordinasi antroduodenal, dan perlambatan pengosongan lambung.

Gangguan motilitas gastroduodenal merupakan salah satu mekanisme

utama dalam patofisiologi dispepsia fungsional, berkaitan dengan perasaan

begah setelah makan, yang dapat berupa distensi abdomen, kembung, dan

rasa penuh (Djojoningrat, 2017).

c. Peranan hipersensitivitas viseral

Saraf aferen yang sensitif terhadap capsaicin terlibat dalam kontrol

fungsi sensorimotor lambung dan usus, dan peningkatan regulasi saluran

V1 potensial reseptor transien yang sensitif terhadap capsaicin adalah

mekanisme potensial yang mendasari hipersensitivitas. melaporkan bahwa

kelompok pasien memiliki sensitivitas yang jauh lebih tinggi terhadap

capsaicin dibandingkan kelompok kontrol yang sehat. Temuan ini

mendukung kemosensitivitas sebagai faktor hipersensitivitas visceral pada

FD (Marcellus Simadibrata, 2014).

d. Helicobacter pylori

Peran infeksi Helicobacter pylori pada dispepsia fungsional belum
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sepenuhnya dimengerti dan diterima. Kekerapan infeksi H.pylori terdapat

sekitar 50% pada dispepsia fungsional dan tidak berbeda pada kelompok

orang sehat. Mulai terdapat kecenderungan untuk melakukan eradikasi

H.pylori pada dispepsia fungsional dengan H.pylori positif yang gagal

dengan pengobatan konservatif baku (Djojoningrat, 2017)

Infeksi HP pada pasien dispepsia fungsional terjadi dari 39 hingga

87%. Tidak ada hubungan antara infeksi HP dan ganggguan motilitas,

tetapi eradikasi HP memperbaiki gejala dispepsia fungsional.

Proses patofisiologi dispepsia fungsional masih perlu diteliti.

Penanda biologis seperti ghrelin dan leptin, serta perubahan ekpresi

muscle-specific mikroRNAs, dikaitkan dengan ini (Marcellus Simadibrata,

2014).

e. Aktivitas mioelektrik lambung

Adanya distritmia mioelektrik lambung pada pemeriksaan

elektrogastrografi dilaporkan teriadi pada beberapa kasus dispepsia

fungsional, tapi hal ini bersifat inkonsisten (Djojoningrat, 2017)

f. Ambang rangsang persepsi

Reseptor kimiawi, reseptor mekanik, dan nociceptor adalah

beberapa jenis reseptor yang tersedia di dinding usus. Menurut penelitian,

kasus dispepsia ini tampaknya memiliki hipersensivitas viseral terhadap

balon di duodenum atau gaster. Mekanismenya masih belum dipahami.

Studi yang menggunakan balon intragastrik menemukan bahwa setengah

dari populasi yang menderita dispepsia funasional telah mengalami rasa
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veri atau tidak nyama diperut saat inflasi balon dengan volume yang lebih

rendah daripada volume yang menyebabkan nyeri pada populasi kontrol

(Djojoningrat, 2017)

g. Disfungsi autonom

Pada kasus dispepsia fungsional, disfungsi persarafan vagal

dianggap bertanggung jawab atas hipersensitivitas gastrointestinal.

Neuropati vagal juga dianggap bertanggung jawab atas ketidakmampuan

untuk merelaksasi bagian proksimal lambung saat menerima makanan,

yang menyebabkan rasa cepat kenyang dan gangguan akomodasi lambung

(Kim & Kuo, 2019)

h. Peranan hormonal

Hormon masih belum diketahui berperan dalam pembentukan

dispepsia fungsional. Ada laporan bahwa penurunan kadar hormon motilin

menyebabkan gangguan dalam gerak antroduodenal. Dalam beberapa

percobaan, progesteron, estradiol, dan prolaktin mempengaruhi

kontraktilitas otot polos dan memperlambat waktu transit gastrointestinal

(Dhiya’Ulhaq et al., 2022)

i. Diet dan faktor lingkungan

Faktor makanan dapat menjadi penyebab potensial dari gejala

dispepsia fungsional. Pasien dengan dispepsia fungsional cenderung

mengubah pola makan karena adanya intoleransi terhadap beberapa

makanan khususnya makanan berlemak yang telah dikaitkan dengan

dispepsia. Intoleransi dilaporkan lebih sering terjadi pada kasus dispepsia
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fungsional dibandingkan kasus kontrol terutama makanan yang berlemak

(Melina et al., 2023).

5. Gambaran Klinis Dispepsia

Presentasi klinis dispepsia dapat bervariasi antar individu, tetapi

gejala umumnya meliputi:

a. Nyeri atau ketidaknyamanan epigastrium: Ini adalah gejala dispepsia

yang paling umum. Ini biasanya digambarkan sebagai sensasi terbakar atau

menggerogoti di perut bagian atas.

b. Rasa kenyang lebih awal: Merasa kenyang atau puas setelah makan

hanya sedikit.

c. Kembung: Sensasi perut penuh atau kembung.

d. Mual dan muntah: Beberapa penderita dispepsia mungkin mengalami

episode mual atau muntah.

e. Bersendawa: Sering atau berlebihan bersendawa.

f. Mulas : Sensasi terbakar di dada, sering disertai rasa asam atau asam di

mulut.

Gejala ini mungkin tumpang tindih dengan gangguan gastrointestinal

lainnya, dan evaluasi menyeluruh diperlukan untuk membuat diagnosis

yang akurat.(Dhiya’Ulhaq et al., 2022)
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6. Penegakan Diagnosis Dispepsia

Dispepsia yang telah diinvestigasi terdiri dari dispepsia organik dan

fungsional. Dispepsia organik terdiri dari ulkus gaster, ulkus duodenr.6m,

gastritis erosi, gastritis, duodenitis dan proses keganasan. Dispepsia

fungsional mengacu kepada kriteria Roma lll

Dispepsia yang telah dipelajari terdiri dari dispepsia fungsional dan

organik. Contoh dispepsia organik termasuk erosi gastritis, gastritis,

duodenitis, dan penyakit ganas. Kriteria Roma III mengacu pada dispepsia

fungsional. Indonesia belum menerima validitas kriteria tersebut.

Konsensus Asia-Pasifik (2012) membuat keputusan untuk mengikuti

gagasan tentang kriteria diagnosis Roma lll, tetapi dengan menambah

gejala kembung pada abdomen bagian atas, yang biasanya merupakan

gejala dispepsia fungsional. Menurut kriteria Roma lll, dispepsia

didefinisikan sebagai kondisi yang memiliki satu atau lebih gejala yang

dikaitkan dengan gangguan gastroduodenal:

- Nyeri epigastrium adalah rasa sakit di epigastrium

- Rasa tidak nyaman atau penuh setelah makan

- Rasa cepat kenyang

Gejala ini harus terjadi selama minimal tiga bulan terakhir, dan gejala

baru muncul enam bulan sebelum diagnosis dibuat.

Epigastric pain syndrome dan post prandial distress syndrome adalah

dua subkategori dispepsia fungsional menurut Kriteria Roma lll. Namun,
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penelitian terbaru menunjukkan bahwa dua pertiga pasien dispepsia

memiliki diagnosis tumpang tindih.

Pada dasarnya langkah pemeriksaan diagnostik adalah untuk

mengeksklusi gangguan organik atau biokimiawi. Pemeriksaan

laboratorium (gula darah, fungsi tiroid, fungsi pangkreas dan sebagainya).

Radiologi (barium meal, US, endoskopi ultrasonografi) dan endoskopi

merupakan langkah yang paling penting untuk eksklusi penyebab organik

ataupun biokimiawi. Untuk menilai patofisiologinya, dalam rangka

mencari dasar terapi yang lebih kausatif, sebagai pemeriksaan dapat

dilakukan.

Keluhan utama yang menjadi kunci untuk mendiagnosis dispepsia

adalah adanya nyeri dan atau rasa tidak nyaman pada perut bagian atas.

Apabila kelainan organik ditemukan, dipikirkan kemungkinan diagnosis

banding dispepsia organik, sedangkan bila tidak ditemukan kelainan

organik apa pun, dipikirkan kecurigaan kearah dispepsia fungsional (Harer

& Hasler, 2020).

7. Tatalaksana Dispepsia

Tatalaksana dispepsia diberikan secara kombinasi untuk meredakan

berbagai gejala/keluhan klinis (sindrom) yang terjadi pada dispepsia,

antara lain rasa tidak nyaman/nyeri perut  bagian atas  disertai  keluhan

lain, rasa terbakar di dada, di perut. Jantung (mulas), refluks, kembung,
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merasa kenyang, cepat merasa kenyang, bersendawa, kehilangan nafsu

makan, mual, muntah, dan beberapa gejala lainnya.

1. Antihiperasiditas

a. Antasida

Antasida ini termasuk yang murah dan mudah diakses. Sekresi

asam lambung akan ditetralisir oleh antasida. Zat-zat yang tidak larut

dalam air seperti natrium bikarbonat, Al (OH)3, Mg (OH)2, dan

magnesium trisiklat, juga dikenal sebagai kompleks hidrotalsit,

biasanya merupakan komponen antasida.

Karena antasida hanya berfungsi sebagai analgesik simtomatis,

pemberian antasida tidak dapat dilakukan secara terus-menerus.

Magnesium trisiklat adalah adsorben yang tidak berbahaya, tetapi jika

dikonsumsi dalam jumlah besar, akan menyebabkan diare karena

pembentukan senyawa MgCl2. Zat magnesium bersifat pencahar,

menyebabkan diare, sedangkan aluminium menyebabkan konstipasi.

Oleh karena itu, kedua zat ini bergabung. (Habibie, 2021)

b. NaHCO3

Antasida jenis ini bekerja cepat dan larut dalam air. Namun,

dosis berlebihan NaHCO3 dapat menyebabkan alkalosis, atau darah

bersifat basa. Terlepasnya senyawa karbondioksida yang terkandung

dalam kompleks obat ini dapat menyebabkan sendawa. (Black et al.,

2022)

c. Kombinasi Bismut dan Kalsium
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Kombinasi Bi dan Ca akan membentuk lapisan yang

melindungi lesi pada lambung. Karena sifatnya yang neurotoksik, obat

ini dapat menyebabkan ensefalopati, kerusakan otak yang

menyebabkan kejang-kejang dan kebingungan. Selain itu, dapat

menyebabkan konstipasi, dan kalsium dapat menyebabkan sekresi

asam lambung yang berlebih, yang dapat menyebabkan hiperkalsemia.

(Handayani et al., 2021)

d. Sukralfat

Golongan sukralfat dan bismuth koloidal, yang sering

digabungkan dengan aluminium hidroksida, dapat melindungi tukak

lambung dari iritasi asam lambung dengan membentuk lapisan

pelindung (Habibie, 2021).

2. Antikolinergik

Pirenzepin, salah satu contoh obat yang agak selektif dari

kelompok ini, bekerja sebagai anti reseptor muskarinik dengan

kemampuan untuk mengurangi sekresi asam lambung sekitar 28%

hingga 43%. Obat ini juga memiliki efek sitoprotektif (Handayani et

al., 2021).

3. Antagonis reseptor H2

Simetidin, nizatidin, roksatidin, dan famotidin adalah contoh obat

dari kategori ini. Salah satu obat yang paling umum digunakan dalam

kategori obat ini adalah ranitidin; namun, karena sifatnya yang memicu

kanker, N-nitrosodimethylamine (NDMA), telah ditarik dari pasar. Banyak



26

orang menggunakan jenis obat ini untuk mengobati dispepsia organik atau

esensial, seperti tukak peptik, karena mekanisme penghambatan reseptor

H2 yang mengurangi sekresi asam lambung (Habibie, 2021).

4. Proton pump inhibitor [PPI]

Omeprazol, esomeprazol lansoprazol, dan pantoprazol adalah

beberapa obat PPI. Golongan obat ini mengontrol sekresi asam lambung

pada pompa proton, yang mengeluarkan proton (ion H+) (Habibie, 2021).

5. Sitoprotektif

Salah satu obat dari kategori ini adalah prostaglandin sinetik seperti

misoprostol (PGE1) dan enprostil (PGE2). Selain berfungsi sebagai

sitoprotektif, ia juga memiliki kemampuan untuk menghentikan sekresi

asam lambung oleh sel parietal. Sukralfat meningkatkan prostaglandin

endogen, yang memperbaiki mikrosirkulasi, meningkatkan produksi

mucus, meningkatkan sekresi bikarbonat mukosa, dan membentuk lapisan

yang bersenyawa dengan protein di sekitar luka pada mukosa saluran cerna

bagian atas (Handayani et al., 2021).

6. Golongan prokinetik

Dispepsia fungsional dan refluks esofagitis dapat diobati dengan

baik dengan obat-obatan seperti cisapride, domperidon, dan

metoclopramide. Obat-obatan ini memperbaiki asam lambung dan

mencegah refluks (Habibie, 2021).

7. Golongan anti depresi
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Trisiclic Antidepressants [TCA], seperti amitriptilin, termasuk

dalam kategori ini. Karena tidak jarang keluhan yang muncul terkait

dengan faktor kejiwaan cemas dan depresi, pasien dengan dispepsia

fungsional biasanya memerlukan psikoterapi dan psikofarmaka, seperti

obat anti depresi dan cemas. Dispepsia fungsional tidak memiliki

pengobatan yang jelas. Pemberantasan helicobacter pylori, PPI, dan terapi

psikologi adalah beberapa pengobatan yang didukung oleh bukti ilmiah.

Antasida, antispasmodik, bismuth, terapi diet, terapi herbal, antagonis

reseptor H2, misoprostol, golongan prokinetik, selective serotonin-

reuptake inhibitor, sukralfat, dan antidepresan adalah contoh pengobatan

yang belum didukung bukti (Habibie, 2021).

B. Tinjauan Umum mengenai Tingkat Stress

1. Definisi

Menurut National Safety Council, stres didefinisikan sebagai

ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman yang dihadapi oleh mental,

emosional, fisik, dan spiritual individu yang lama kelamaan akan

berpengaruh pada kesehatan fisik individu. Dalam Santrock (2003) stres

adalah respon seseorang terhadap keadaan atau kejadian yang memicu

stres (stressor), yang dapat mengancam dan mengganggu kemampuan

individu untuk menanganinya (coping). Rasmun (2004) mendefinisikan

stres sebagai gejala umum yang terjadi apabila tubuh merespon setiap

kebutuhan tubuh yang terganggu. Stres merupakan ungkapan reaksi tubuh
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manusia terhadap tuntutan dan merupakan gerakan pembelaan tubuh

manusia (Gintings, 2021).

Berdasarkan pengertian stres tersebut dapat disimpulkan bahwa

stres merupakan respon tubuh terhadap suatu ancaman yang dihadapi oleh

mental, emosional, fisik, dan spiritual individu dan mengganggu

kemampuan individu untuk menghadapinya. Individu yang mengalami

stres akan merasakan dampak stres terhadap fisik, psikologis, sosial,

intelektual, dan spiritual, serta dapat berpengaruh pada keseimbangan

fisiologis. Selain itu stres dapat menjadi faktor penyebab dari suatu

gangguan atau penyakit.

2. Faktor-faktor yang berhubungan dengan stress remaja

Menurut penelitian (Nurwela & Israfil, 2022), faktor-faktor yang

menjadi sumber stress pada remaja:

a. Pemenuhan Tugas Perkembangan Emosional

Perkembangan remaja mencakup menerima diri mereka sendiri,

memahami dan menerima peran seks orang dewasa, membina hubungan

baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis, mencapai

kemandirian emosional dan ekonomi, dan mengembangkan konsep dan

keterampilan intelektual yang sangat diperlukan untuk melakukan peran

sebagai anggota masyarakat. Mereka juga harus memahami dan

menginternalisasi nilai-nilai orang dewasa dan orang tua (Cahyono et al.,

2019).
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b. Keadaan Lingkungan Tempat Tinggal

Keadaan lingkungan tempat tinggal ditemukan paling tinggi

mempengaruhi stres psikososial pada remaja. Penelitian telah

menunjukkan bahwa remaja sekarang memiliki paparan risiko kesehatan

termasuk kesehatan psikis yang lebih tinggi daripada remaja dimasa lalu

akibat krisis kehidupan sosial. Para remaja ditemukan memiliki prevalensi

kualitas dan kuantitas tidur yang buruk, kurang olahraga teratur, gangguan

emosi, termasuk gejala gangguan stres pasca-trauma yang secara

independen menyebabkan tekanan emosional (Ho & Lee, 2022)

c. Kecanduan Internet

Masalah kesehatan mental, stres, perasaan sedih, dan keinginan

bunuh diri memiliki keterkaitan erat dengan waktu penggunaan internet.

Kelompok remaja yang memiliki waktu penggunaan internet lebih dari

rata-rata memiliki kesehatan subjektif yang lebih buruk, tingkat stres yang

lebih tinggi, dan memiliki perasaan sedih dan keinginan bunuh diri lebih

tinggi dibandingkan dengan kelompok remaja dengan penggunaan internet

yang kurang dari rata-rata (Kwak et al., 2022).

d. Pola Asuh Orang Tua

Pola asuh orang tua ditemukan memiliki hubungan dengan stres

pada remaja. Keharmonisan orang tua atau keluarga tentu akan melahirkan

pola asuh yang baik dan menjadikan anak memiliki mental yang sehat, dan

mampu beradaptasi dengan lingkungan, sedangkan keluarga yang tidak
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harmonis tentu tidak dapat memberikan pola asuh yang baik yang akhirnya

dapat memicu stres pada remaja karena kondisi yang ia dapatkan tidak

sesuai dengan yang diharapkan (Windarwati et al., 2020).

3. Hubungan Stress dengan Dispepsia

Hipersensitivitas atau hiperaktif sumbu Hipotalamus Pituitary

Adrenal terhadap stresor yang berlebihan menyebabkan hiperkortisolemia.

Kerentanan biologis seseorang terhadap stres akan meningkat dalam

keadaan ini. Kerentanan ini menyebabkan sekresi hormon corticotropin-

releasing (CRH) yang tinggi ketika terpapar stresor. Sekresi CRH ini akan

mempengaruhi hipokampus, menghentikan mekanisme umpan balik

negatif kortisol. Ketika mekanisme ini terganggu, kortisol menekan sekresi

CRH, yang mengakibatkan pelepasan CRH yang lebih tinggi. Selanjutnya,

nilai kortisol serum akan meningkat sebagai akibatnya. Hal ini yang

menimbulkan gejala dispepsia (Murni, 2020).

Kecemasan juga dapat mengganggu sistem saraf pusat. Saraf vagus

adalah persarafan yang akan terkena karena merangsang produksi

asetilkolin oleh serabut kolinergik, gastrin, dan histamin. Ini menyebabkan

keluhan sindrom dispepsia karena peningkatan sekresi asam lambung yang

mempengaruhi integritas mukosa lambung, dan peningkatan atau

penurunan pergerakan atau motilitas lambung yang dapat mempengaruhi

waktu pengosongan lambung (Rahmadyah et al., 2019).

Salah satu hukum dan ketentuan Allah bagi semua makhluk-Nya

adalah ditetapkannya ujian dan cobaan bagi mereka. Sudah menjadi tabiat
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kehidupan dunia dan kehidupan manusia bila manusia tidak akan pernah

lepas dari musibah yang menghampirinya ataupun kesulitan yang

melilitnya. Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah/2:155 :

وَلنَبَْلوَُنَّكُمْ  بِشَيْءٍ  نَ  مِّ الْخَوْفِ  وَالْجُوْعِ  وَنَقْصٍ  نَ  مِّ الاْمَْوَال وَالاْنَْفسُِ 

وَالثَّمَرٰتِۗ  رِ  وَبَشِّ بِرِیْنَ  الصّٰ

Terjemahnya:

Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan,
kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah (wahai Nabi
Muhammad,) kabar gembira kepada orang-orang sabar,Tafsir Quraish Shihab dalam kitab tafsir Al Mishbah berdasarkan

firman-Nya: Sungguh, Kami pasti akan terus menerus menguji kamu,

mengisyaratkan bahwa hakikat kehidupan dunia, antara lain ditandai oleh

keniscayaan adanya cobaan yang beraneka ragam. Ujian yang diberikan

Allah sedikit. Kadarnya sedikit bila dibandingkan dengan potensi yang

telah dianugerahkan Allah kepada manusia. Ia hanya sedikit, sehingga

setiap yang diuji akan mampu memikulnya jika ia menggunakan potensi –

potensi yang dianugerahkan Allah itu (Shihab, 2017).

Patut dicamkan bahwa ayat sebelum ini mengajarkan sholat dan

sabar. Jika demikian, yang diajarkan itu harus diamalkan sebelum

datangnya ujian Allah ini. Demikian pula ketika ujian berlangsung. Itu

sebabnya Rasul SAW., sebagaimana diriwayatkan oleh imam Ahmad

melalui sahabat Nabi SAW. Hudzaifah Ibn al Yaman, bahwa “Apabila

beliau dihadapkan pada satu kesulitan/ujian, beliau melaksanakan shalat.”
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Karena itu pula ayat di atas ditutup dengan perintah, “Sampaikanlah berita

gembira kepada orang – orang yang sabar”(Shihab, 2017).

Ini tidak ubahnya dengan ujian pada lembaga pendidikan yang

dirasakan oleh mahasiswa. Soal – soal ujian disesuaikan dengan tingkat

pendidikan masing – masing. Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin

berat soal ujian. Setiap yang diuji akan lulus jika ia mempersiapkan diri

dengan baik, serta mengikuti tuntunan yang diajarkan.

C. Tinjauan Umum mengenai Pola Makan

1. Definisi

Pola makan adalah upaya untuk mengontrol jumlah dan jenis

makanan yang dikonsumsi untuk menjaga kesehatan tubuh, tingkat gizi,

mencegah penyakit, atau membantu penyembuhan penyakit (RI, 2009).

Pola makan terdiri dari frekuensi makan dan jumlah makanan.

2. Klasifikasi Pola Makan

a. Frekuensi Makan

Menurut Permenkes RI No. 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi

Seimbang menyebutkan bahwa makan teratur adalah pola makan dengan

makan utama 3 kali sehari (sarapan atau makan pagi, makan siang, dan

makan malam). Selain makanan utama 3 kali sehari, juga dianjurkan untuk

makan makanan selingan sehat. Jumlah makanan yang dikonsumsi

seseorang setiap hari, baik makanan utama maupun selingan, disebut
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frekuensi makan. Frekuensi makan yang baik adalah ketika seseorang

makan tiga kali sehari, atau dua kali makan makanan utama dan satu kali

makan selingan. Jika seseorang makan kurang dari dua kali sehari, itu

disebut frekuensi makan kurang baik.

b. Jumlah makanan

Berdasarkan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (2018),

porsi makanan pokok memiliki kisaran berat sebesar 150 gram nasi atau

setara dengan 3 centang nasi. Porsi lauk pauk sebesar 75 - 100 gram atau

setara dengan 2 potong sedang ayam tanpa kulit atau 1 butir telur ukuran

besar. Porsi sayuran sebesar 150 gram atau setara dengan 1 mangkok

sedang, buah-buahan sebesar 150 gram per porsi atau setara dengan 2

potong sedang pepaya atau 2 buah jeruk sedang dan air sekitar 250 ml per

gelas.

3. Hubungan pola makan dengan dispepsia

Kebiasaan mengkonsumsi makanan pedas, makanan atau minuman

asam, minum kopi, minum teh, dan minuman yang berkarbonasi dapat

meningkatkan risiko terjadinya dispepsia. Pola makan yang kurang baik

dapat menyebabkan terjadinya sindrom dispepsia sehingga sekresi asam

lambung akan berlebihan yang akan berakibat pada rusaknya mukosa

lambung dan menimbulkan keluhan seperti mual. Apabila pola makan

teratur maka akan memudahkan kerja lambung untuk mengenali waktu

makan sehingga produksi asam lambung dapat terkontrol. Jika hal ini
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berlangsung lama, sekresi asam lambung akan meningkat sehingga dapat

mengiritasi mukosa lambung yang dapat menyebabkan adanya gastritis

dan dapat menjadi tukak peptik. Hal ini dapat menyebabkan mual dan rasa

tidak enak serta nyeri pada gastrointestinal bagian atas (Irfan, 2019).

Disebutkan dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran mengenai

pentingnya menjaga pola makan yaitu pada surah Taha/20:81

كُلوُْا مِنْ  طَیبِّٰتِ  مَا رَزَقْنٰكُمْۙ  وَلاَ  تطَْغوَْا فیِْھِ  فیَحَِلَّ  عَلیَْكُمْ  غَضَبِيْۚ  وَمَنْ 

یَّحْلِلْ  عَلیَْھِ  غَضَبِيْ  فَقدَْ  ھَوٰى

Terjemahnya:

“Makanlah sebagian yang baik-baik dari rezeki yang telah Kami
anugerahkan kepadamu. Janganlah melampaui batas yang menyebabkan
kemurkaan-Ku akan menimpamu. Siapa yang ditimpa kemurkaan-Ku,
maka sungguh binasalah dia.

Dari tafsir Ibnu Katsir yakni makanlah sebagian dari rezeki yang

Aku turunkan kepada kalian ini, dan janganlah kalian bersikap rakus

terhadapnya dengan cara mengambilnya lebih dari apa yang kalian

perlukan, sebab hal ini berarti kalian melanggar perintah-Ku (Syaikh,

2017).

Baik secara agama maupun secara ilmiah sikap berlebihan dalam

makan serta minum merupakan sebuah tindakan yang tidak baik. Selain

membuat tidak sehat atau menimbulkan penyakit, sikap berlebihan atau

melampaui batas dalam makanan juga menimbulkan murka Allah Swt.

sebagaimana yang disebutkan pada ayat di atas. Dengan mengatur pola
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makan yang baik tidak berlebihan serta tidak menunda akan membuat

tubuh menjadi sehat (Syaikh, 2017).
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D. Kerangka Teori

Bagan 2.1 Kerangka Teori
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E. Kerangka Konsep

Keterangan:

: Variabel Independen

: Variabel Dependen

: Variabel yang tidak diteliti `

: Pengaruh yang diteliti

: Pengaruh yang tidak diteliti

Bagan 2.2 Kerangka Konsep
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian

kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional untuk mengetahui hubungan

stress dan pola makan dengan sindroma dispepsia pada mahasiswa program studi

pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan berlangsung yakni di bulan Desember 2023 – Januari

2024 di Kampus 1 Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.

C. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas dua, yaitu variabel independent

(bebas) dan variabel dependen (terikat).

1. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat stress dan

pola makan.

2. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kejadian sindroma

dispepsia.
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D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Prodi

Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.

2. Sampel

Sampel penelitian ini adalah bagian dari populasi yang diteliti,yang

meliputi mahasiswa Prodi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar

yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Besarnya sampel ditentukan

melalui rumus Slovin :

= 1 + . ( )
= 2121 + 212 . (0.05)
= 2121 + 0.53

= 2121.53 = 138.56
= 138.56 dibulatkan menjadi 139 sampel

Keterangan :

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = persentase batas toleransi (margin of error)
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Hasil perhitungan banyak sampel menggunakan rumus Slovin

adalah 139 sampel.

E. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan metode

stratified random sampling. Teknik sampling dilakukan dengan cara

mengambil perwakilan dari setiap angkatan pada mahasiswa program studi

pendidikan dokter. Mahasiswa Prodi Pendidikan Dokter  terdiri dari 4

angkatan, pada angkatan 2020 sampel yang diambil sebesar 35 sampel,

angkatan 2021 sebesar 35 sampel, angkatan 2022 sebesar 35 sampel, dan

angkatan 2023 sebesar 34 sampel.

1. Kriteria Inklusi

a. Mahasiswa/i program studi pendidikan dokter UIN Alauddin

Makassar

b. Mahasiswa yang bersedia menjadi responden

2. Kriteria Eksklusi

a. Mahasiswa yang tidak mengisi dengan lengkap

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur

nilai variabel yang akan diteliti. Instrumen yang digunakan pada penelitian

ini adalah kuesioner. Kuesioner penelitian terdiri dari pertanyaan untuk

mendapat gambaran mengenai tingkat stress, pola makan dan sindroma

dispe pada responden. Kuesioner dibuat dengan menyesuaikan tujuan
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penelitian yang merujuk pada kerangka konsep dan teori penelitian.

Kuesioner terdiri dari 3 bagian, yaitu:

a. Kuesioner tingkat stress

Kuesioner yang digunakan untuk mengukur tingkat stress yaitu

kuesioner Depression Anxiety and Stress Scale (DASS) yang terdiri dari

21 pertanyaan. Untuk intepretasinya dikatakan tidak stress : 0-14, stress

ringan : 15-18, stress sedang : 19-25, stress berat : 26-33 dan stress sangat

berat : 34+

b. Kuesioner pola makan

Kuesioner pola makan yang dipakai diadopsi dari peneliti

sebelumnya (Irfan, 2019). Kuesioner ini terdiri dari 5 pertanyaan

menggunakan skala likert dengan pilihan jawaban (a), (b), (c), atau (d).

Skor tertinggi untuk setiap pertanyaan adalah 3 dan skor terendah adalah 0.

Pola makan dikatakan kurang baik apabila jumlah skor ≥ 4,00 (nilai mean)

dan dikatakan baik apabila jumlah skor <4,00 (nilai mean). Hasil uji

validitas dan realibilitas yang didapatkan dengan menggunakan cronbac’s

alpha adalah 0,645 dan dikatakan tervalidasi dan nilai realibilitasnya baik.

c. Kuesioner sindroma dispepsia

Kuesioner sindrom dispepsia yang dipakai berdasarkan kriteria

Rome III dan diadopsi dari peneliti sebelumnya (Irfan, 2019). Kuesioner

ini terdiri dari 6 pertanyaan dengan pilihan jawaban “ya” dan “tidak”.

Dikatakan positif apabila terdapat jawaban “ya” pada 1 atau lebih
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pertanyaan nomor 1-4 ataupun terdapat 2 atau lebih jawaban “ya” dari

seluruh pertanyaan dan dikatakan negatif apabila seluruh pertanyaan

dengan jawaban “tidak”. Hasil uji validitas dan realibilitas yang

didapatkan dengan menggunakan cronbac’s alpha adalah 0,696 dan

dikatakan tervalidasi dan nilai realibilitasnya baik.

G. Pengolahan Data

1. Editing (Penyuntingan)

Memeriksa kembali data yang telah diperoleh untuk memastikan

seluruh data sesuai dan lengkap.

2. Coding (Pengkodean)

Memberikan kode atau tanda pada data yang didapatkan untuk

menyederhanakan jawaban dari pihak responden dan memudahkan dalam

proses analisa data.

3. Tabulasi (tabulating)

Mengelompokkan data sesuai dengan tujuan kemudian dimasukkan

dalam tabel yang telah diberikan kode sesuai dengan analisis yang

dibutuhkan sehingga mempermudah dalam analisis data.

H. Analisis Data

Data yang diperoleh berdasarkan kuesioner akan disajikan dalam

bentuk tabel dan dijelaskan dalam bentuk narasi. Data kuesioner akan

dicatat dan dikelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian
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data tersebut diolah menggunakan Statitical Package For the Social

Sciences (SPSS). Data yang dianalisis sebagai berikut :

1. Analisis Univariat

Analisis univariat adalah analisis yang menjelaskan

karakteristik masing-masing variabel yang diteliti yaitu karakteristik

responden (tingkat stress, pola makan, dan kejadian sindroma

dispepsia).

2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat pada penelitian ini digunakan untuk

mengidentifikasi apakah ada hubungan variabel dependen (stress dan

pola makan) dengan variabel independen (sindroma dispepsia) melalui

uji chi square.
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I. Alur Penelitian

Bagan 3. Alur Penelitian

J. Etika Penelitian

1. Mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian ke komite etik

penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
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2. Menyertakan surat pengantar yang ditujukan kepada pihak terkait

sebagai permohonan izin penelitian.

3. Menjaga kerahasiaan identitas pasien sehingga tidak merasa

dirugikan.

4. Tidak memaksa dan mengintervensi subjek penelitian dalam proses

pengambilan data.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Program Studi Pendidikan Dokter UIN

Alauddin Makassar pada bulan Desember 2023. Sampel diperoleh dengan

pengisian kuesioner secara langsung pada responden yang bersedia menjadi

responden penelitian sejumlah 35 sampel merupakan angkatan 2020, sebanyak 35

sampel angkatan 2021, sebanyak 35 sampel angkatan 2022, dan sebanyak 34

angkatan 2023.

1. Analisis Univariat

Analisis univariat bertujuan untuk melihat gambaran distribusi dari

variabel independen dan variabel dependen. Dari hasil penelitian didapatkan

karakteristik sampel sebagai berikut.

Tabel 4.1 Karakteristik Responden

Kategori Frekuensi

n (%)

Usia

17

18

19

20

21

22

1 (0.7%)

23 (16.5%)

30 (21.6%)

31 (22.3%)

40 (28.8%)

14 (10.1%)

Jenis Kelamin

Laki-laki 25 (18%)
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Perempuan 114 (82%)

Angkatan

2020

2021

2022

2023

35 (25.2%)

35 (25.2%)

35 (25.2%)

34 (24.5%)

Kejadian stress

Stress

Tidak stress

96 (69.1%)

43 (30.9%)

Tingkat stress

Tidak stress

Stress ringan

Stress sedang

Stress berat

43 (30.9%)

29 (20.9%)

40 (41.7%)

27 (28.1%)

Pola Makan

Kurang baik

Baik

100 (71.9%)

39 (28.1%)

Dispepsia

Dispepsia

Tidak dispepsia

103 (74.1%)

36 (25.9%)

Total 139 (100.0%)

Tabel 4.1 menunjukkan karakteristik sampel dalam penelitian. Mayoritas

sampel sebanyak 40 (28.8%) sampel berusia 21 tahun dan 114 (82%) sampel

berjenis kelamin perempuan. Mayoritas sampel mengalami stress sebanyak 96

(69.1%) dengan tingkat stress sedang sebanyak 40 (41.7%) sampel dan memiliki

pola makan yang kurang baik sebanyak 100 (71.9%) sampel dan sebanyak 103

(74.1%) sampel mengalami sindroma dispepsia.
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2. Analisis Bivariat

a. Hubungan Stress dengan Kejadian Sindroma Dispepsia

Tabel 4.2 Analisis Hubungan Kejadian Stress dengan Kejadian Sindroma
Dispepsia pada Mahasiswa PSPD UIN Alauddin Makassar

Tabel 4.2 menunjukkan sebagian besar responden yang mengalami

sindroma dispepsia dengan stress sejumlah 81 (84,4%) responden. Berdasarkan

pengolahan data menggunakan analisis chi square test diperoleh hasil P-value

sebesar 0.000, hal ini menunjukkan bahwa p value < 0,005.

Hasil penelitian didapatkan faktor risiko OR didapatkan nilai 5,155 > 1

dan merupakan faktor risiko sehingga odd ratio bermakna. Secara statistik dapat

diartikan bahwa responden yang stress mempunyai risiko 5,155 kali untuk

mengalami sindroma dispepsia dibandingkan responden yang tidak mengalami

stress.

Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa terdapat hubungan antara stress

dengan kejadian dispepsia pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter

UIN Alauddin Makassar. Untuk mengetahui tingkatan stress yang lebih besar

resikonya untuk mengalami sindroma dispepsia maka dilakukan uji analisis

regresi logistik sederhana.

Kejadian
Stress

Sindroma Dispepsia
P-

value

Odds
Ratio

IK 95%Dispepsia Tidak
dispepsia

Total

n % n % n %

Stress 81 84.4 15 15.6 96 100.0

0,000 5,155
2,286-
11,622Tidak

stress
22 51.2 21 48.8 43 100.0

Total 103 36 139 100.0
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Tabel 4.3 Analisis Hubungan Tingkat Stress dengan Kejadian Sindroma
Dispepsia pada Mahasiswa PSPD UIN Alauddin Makassar

Tingkat
stress

Sindroma Dispepsia
Odds
Ratio

P-
value

Dispepsia Tidak
dispepsia

Total

n % n % n %
Ringan 25 86.2 4 13.8 29 100
Sedang 30 75 10 25 40 100 4,160 0.216
Berat 26 96.3 1 3.7 27 100 8,667 0.046
Total 81 15 96 100

Pada tabel 4.3 menunjukkan tingkat stress sedang dan mengalami

sindroma dispepsia sebanyak 30 (75%), berdasarkan odds ratio dapat disimpulkan

bahwa stress sedang 4,160 kali lebih beresiko menyebabkan dispepsia

dibandingkan dengan stress ringan dan stress berat 8,667 kali lebih beresiko

menyebabkan dispepsia dibandingkan dengan stress ringan pada mahasiswa

Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.

Tabel 4.4 Analisis Hubungan Kejadian Stress dengan Dispepsia berdasarkan
Angkatan pada Mahasiswa PSPD UIN Alauddin Makassar

Sindroma Dispepsia P-
value

Odds
Ratio

Angkat
an

Kejadian
Stress

Dispepsia Tidak dispepsia Total

n % n % n %
Stress 32 94.1 2 5.9 34 100 0,086 0,059

2020 Tidak stress 0 0 1 100.0 1 100
Total 32 3 35 100

2021

Stress 12 80.0 3 20.0 15 100

0,660 1Tidak stress 16 80.0 4 20.0 20 100
Total 28 7 35 100

2022
Stress 22 81.5 5 18.5 27 100

0,027 7,333Tidak stress 3 37.5 5 62.5 8 100
Total 25 10 35 100

2023

Stress 15 75.0 5 25.0 20 100

0,002 11Tidak stress 3 21.4 11 78.6 14 100
Total 18 16 34 100.0
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Tabel 4.4 menunjukkan bahwa kejadian dispepsia dengan stress terbanyak

terdapat pada angkatan 2020 dengan jumlah 32 (94,1%) responden dengan p value

0,086, pada angkatan 2021 mayoritas mahasiswa mengalami dispepsia tetapi tidak

stress dengan jumlah 16 (80%) responden dengan p value 0,660. Pada angkatan

2022 mayoritas mahasiswa mengalami stress dengan dispepsia sebanyak 22

(81,5%) responden dengan p value 0,027, dan pada angkatan 2023 yang

mengalami dispepsia dan stress sebanyak 15 (75%) responden dengan p value

0,002, kesimpulannya hanya pada angkatan 2023 yang terdapat hubungan stress

dengan kejadian dispepsia.

b. Hubungan Pola Makan dengan Kejadian Dispepsia

Tabel 4.5 Analisis Hubungan Pola Makan dengan Dispepsia pada
Mahasiswa PSPD UIN Alauddin Makassar

Pola
Makan

Sindroma Dispepsia P-
value

Odds
Ratio

IK 95%
Dispepsia Tidak

dispepsia
Total

n % n % n %
Kurang baik 76 76 24 24 100 100 0,547 1,407 0,620-

3,197Baik 27 69.2 12 30.8 39 100
Total 103 36 139 100

Pada tabel 4.5 menunjukkan sebagian besar responden yang mengalami

dispepsia memiliki pola makan yang kurang baik dengan jumlah 76 (76%)

responden. Berdasarkan pengolahan data menggunakan analisis chi square test

diperoleh hasil P-value sebesar 0.547 (p-value>0,005). Berdasarkan hasil tersebut

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara pola makan dengan

kejadian sindroma dispepsia pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter.
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Tabel 4.6 Analisis Hubungan Pola Makan dengan Kejadian Sindroma

Dispepsia berdasarkan Angkatan pada Mahasiswa PSPD UIN Alauddin Makassar

Pada tabel 4.6 pada angkatan 2020 mayoritas memiliki pola makan yang

kurang baik dan mengalami dispepsia sebanyak 25 (96,2%) responden, pada

angkatan 2021 memiliki pola makan yang kurang baik dan mengalami dispepsia

sebanyak 23 (79,3%) responden, pada angkatan 2022 sebanyak 18 (72%)

responden dan pada angkatan 2023 yang memiliki pola makan kurang baik dan

mengalami dispepsia sama jumlahnya dengan yang memiliki pola makan kurang

baik dan tidak mengalami dispepsia sebanyak 10 (50%) responden. Nilai p value

dari tiap angkatan <0,005.

Sindroma Dispepsia
P-

value
Odds
Ratio

Angka
tan

Pola makan
Dispepsia Tidak dispepsia Total

n % n % n %
Kurang baik 25 96.2 1 3.8 26 100

0,1562020 Baik 7 77.8 2 22.2 9 100 7,143
Total 32 3 35 100

2021

Kurang baik 23 79.3 6 20.7 29 100

0,656 0,767Baik 5 83.3 1 16.7 6 100
Total 28 7 35 100

2022
Kurang baik 18 72.0 7 28.0 25 100.0 0,606 1,102

Baik 7 70.0 3 30.0 10 100.0
Total 25 10 35 100.0

2023 Kurang baik 10 50.0 10 50.0 20 100.0

0,681 0,750Baik 8 57.1 6 42.9 14 100.0
Total 18 16 34 100.0
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c. Hubungan Kejadian Stress dengan Pola Makan

Tabel 4.7 Analisis Hubungan Pola Makan dengan Kejadian Stress pada

Mahasiswa PSPD UIN Alauddin Makassar

Pada tabel 4.7 mayoritas responden mengalami stress dan pola makan

yang kurang baik dengan jumlah 66 (68,8%) responden dan jumlah p value 0,295,

dengan odds ratio 0,582.

d. Hubungan Karakteristik Jenis Kelamin dengan Stress dan Dispepsia

Tabel 4.8 Analisis Hubungan Jenis Kelamin dengan Kejadian Stress pada
Mahasiswa PSPD UIN Alauddin Makassar

Pada tabel 4.8 mayoritas yang mengalami stress adalah perempuan dengan

jumlah 81 (71,1%) responden dan pada laki-laki yang mengalami stress sebanyak

15 (60,0%) responden, dengan nilai p value 0,399.

Kejadian
Stress

Pola Makan
P-

value

Odds
Ratio

IK 95%
Kurang baik Baik Total

n % n % n %

Stress 66 68.8 30 31.3 96 100.0

0,295 0,582
0,248-
1,365Tidak

stress
34 79.1 9 20.9 43 100.0

Total 100 39 139 100.0

Jenis
kelamin

Kejadian Stress
P-

value
Stress Tidak stress Total

n % n % n %
Laki-laki 15 60.0 10 40.0 25 100.0

0,399
Perempuan 81 71.1 33 28.9 114 100.0

Total 96 43 139 100.0
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Tabel 4.9 Analisis Hubungan Jenis Kelamin dengan Kejadian Sindroma
Dispepsia pada Mahasiswa PSPD UIN Alauddin Makassar

Pada tabel 4.9 sebagian besar yang mengalami dispepsia dengan jumlah 87

(76,3%) responden dan laki-laki yang mengalami dispepsia sebanyak 16 (64,0%)

responden, dengan nilai p value 0,307.

B. Pembahasan

1. Hubungan Stress dengan Kejadian Dispepsia pada Mahasiswa Progdi

Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar

Hasil penelitian didapatkan hasil mayoritas mahasiswa program studi

pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar pada tabel 4.1 karakteristik responden

mengalami stress dengan jumlah 96 (69,1%) responden. Tabel 4.2 pada

pengolahan data dilakukan menggunakan analisis chi square test diperoleh hasil

P-value sebesar 0.000 (p<0,005), dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan

antara stress dengan kejadian dispepsia pada mahasiswa program studi pendidikan

dokter UIN Alauddin Makassar. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian

yang dilakukan oleh (Melina et al., 2023) dengan metode case control yang

menjelaskan bahwa adanya hubungan faktor psikologi berupa stress dengan

kejadian sindroma dispepsia pada pasien di poliklinik penyakit dalam RSUD Dr.

Pirngadi Medan, dari dengan hasil uji statistik chi-square, didapatkan nilai p value

= 0,002 (p<0,05), artinya dapat disimpulkan terdapat hubungan yang bermakna

Jenis
kelamin

Sindroma Dispepsia

P-
value

Dispepsia Tidak
dispepsia

Total

n % n % n %

Laki-laki 16 64.0 9 36.0 25 100.0

0,307
Perempuan 87 76.3 27 23.7 114 100.0

Total 103 36 139 100.0
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(signifikan) antara stress dengan dispepsia. Nilai OR = 2,46, dalam artian bahwa

responden yang mengalami stress memiliki risiko 2,46 kali lebih tinggi untuk

mengalami sindroma dispepsia dibandingkan dengan responden yang tidak

mengalami stress.

Pada tabel 4.3 dari 139 responden didapatkan tingkat stress sedang yang

paling banyak dialami oleh mahasiswa program studi pendidikan dokter UIN

Alauddin Makassar dengan jumlah 40 (41,7%) responden dari 96 (69,1%)

responden yang mengalami stress. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang

dilakukan (Natu et al., 2022) di Universitas Nusa Cendana Kupang pada

mahasiswa pendidikan profesi dokter mendapatkan hasil tingkat stress terbanyak

berada pada tingkat stress sedang.

Tabel 4.4 karakteristik yang ditemukan juga yaitu pada angkatan 2020

lebih banyak mengalami stress dibandingkan dengan angkatan yang tingkatannya

rendah, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Wiguna et al., 2022) di

Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung yaitu mahasiswa tingkat 3 lebih

banyak mengalami stress tingkat tinggi dibanding dengan mahasiswa tingkat 1.

Salah satu stres akademik yang dihadapi oleh mahasiswa tingkat akhir

adalah penyusunan skripsi. Skripsi merupakan suatu makalah ilmiah sebagai salah

satu syarat akhir dari program sarjana yang harus dilakukan. Mahasiswa harus

mandiri dan disiplin dalam pengerjaannya untuk mencapai target ataupun

memenuhi deadline yang telah ditetapkan. Proses penyelesaian skripsi, terutama

pada siswa yang kurang dalam hal kemampuan menulis ataupun keahlian
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akademik akan mengalami masalah, misalnya timbul rasa takut menemui dosen

pembimbing. Tuntutan yang tinggi dari orang tua, teman dan proses belajar

menjadi penyebab meningkatnya stres (Wiguna et al, 2022).

Stress dibagi menjadi 3 klasifikasi yaitu stress ringan, stress sedang dan

stress berat. Pada stress ringan merupakan gejala stress yang tidak mengganggu

fisiologis dari individu. Gejala ini biasanya hanya berupa gejala ringan yang

sering dialami setiap orang misalnya lupa atau tertidur saat beraktivitas.

Sedangkan stress sedang merupakan gejala stress yang timbul hingga sampai

beberapa jam hingga beberapa hari, dan mengganggu fisiologis dari individu,

misalnya kurang konsentrasi, gangguan siklus menstruasi hingga gangguan

pencernaan. Stress berat merupakan gejala stress kronis yang timbul dari beberapa

hari hingga berbulan-bulan, dan terjadi peningkatan gejala semakin berat daripada

sebelumnya. Gejala yang timbul berupa berdebar-debar, berkeringat, mudah

panik.

Tingkat stres yang tinggi dalam penelitian ini disebabkan oleh keadaan

bahwa responden adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran, pada tahun pertama

mengalami perubahan lingkungan dan tuntutan akademik yang signifikan

dibandingkan dengan saat mereka masih di sekolah menengah, dan transisi ini

dapat menyebabkan stress karena mahasiswa harus beradaptasi dengan perubahan

kebiasaan belajar, proses pembelajaran, lingkungan belajar yang baru yang ini

menyebabkan perubahan kebiasaan tidur dan makan, kurangnya waktu untuk diri

sendiri, keluarga, dan teman dan meningkatnya beban tugas yang dirasakan

mahasiswa kedokteran pada tahun pertama, stress yang dirasakan pada mahasiswa
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tahun pertama ini memiliki hubungan dengan kejadian dispepsia pada mahasiswa

Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.

Mahasiswa tahun kedua memiliki tingkat stress yang lebih rendah

dibandingkan angkatan yang lain, karena sudah beradaptasi dengan lingkungan

kampus dan proses pembelajaran yang baru, sehingga keadaan psikologisnya

merasa tenang dan percaya diri karena telah berhasil beradaptasi dengan tantangan

psikologi yang dihadapi (Indra et al., 2023).

Pada penelitian ini, didapatkan adanya hubungan antara stress dengan

dispepsia mengarah ke dispepsia fungsional dengan gejala gastrointestinal bagian

atas paling persisten tanpa sebab organik atau metabolik yang jelas. Keadaan stres

psikologi memainkan peranan penting dalam patofisiologi dispepsia fungsional,

meskipun belum ada penjelasan jelas tentang mekanisme tersebut. Stres

diasosiasikan sebagai salah satu penyebab dispepsia terutama dispepsia

fungsional. Saat stres terjadi, hipotalamus akan mensekresikan corticotrophin

releasing factor (CRF) yang akan menstimulasi kelenjar hipofisis untuk

mengeluarkan adrenocorticotrophic hormone (ACTH) dan selanjutnya akan

menyebabkan keluarnya kortisol dari kelenjar adrenal. Kortisol yang disekresikan

tersebut akan merangsang lambung untuk meningkatkan sekresi asam lambung

dan juga menghambat prostaglandin yang merupakan agen proteksi bagi lambung.

Terpaparnya lambung secara terus menerus akibat peningkatan asam lambung ini

lama kelamaan dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada mukosa lambung

(Tamimi et al., 2020)
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Religiusitas dan tingkat kognitif mahasiswa juga berkorelasi positif

dengan tingkat stresnya. Hal ini dapat membuat seseorang menjadi lebih percaya

diri dan percaya bahwa semua masalah ada solusinya, sehingga tidak perlu takut

untuk melakukan aktivitas yang menimbulkan stres signifikan dan menghilangkan

stres yang dialaminya (Ingrid Nurimani Ansari, 2023) . Universitas Islam Negeri

Alauddin Makassar merupakan universitas yang banyak melakukan kegiatan

keagamaan. Hal ini mencakup banyak mata kuliah yang terintegrasi dengan nilai-

nilai Islam, seperti kegiatan problem based learning yang selalu mengaitkan kasus

dengan ayat Alquran, integrasi keislaman di setiap blok perkuliahan dan membaca

ayat Alquran sebelum kelas dimulai.

Konsep ujian dan cobaan ditegaskan pula oleh Allah SWT dalam surah

Al-‘Ankabut/29:2

أحََسِبَ  ٱلنَّاسُ  أنَ یتُۡرَكُوٓاْ  أنَ یَقوُلوُٓاْ  ءَامَنَّا وَھُمۡ  لاَ  یفُۡتنَوُنَ 

Terjemahnya:

Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan (hanya dengan) berkata,

“Kami telah beriman,” sedangkan mereka tidak diuji?

Dalam tafsir (Kementerian Agama RI, 2011) pada ayat ini, Allah bertanya

kepada manusia yang telah mengaku beriman dengan mengucapkan kalimat

syahadat bahwa apakah mereka akan dibiarkan begitu saja mengakui keimanan

tersebut tanpa lebih dahulu diuji? Tidak, malah setiap orang beriman harus diuji

lebih dahulu, sehingga dapat diketahui sampai di manakah mereka sabar dan tahan

menerima ujian tersebut. Ujian yang mesti mereka tempuh itu bermacam-macam.

Umpamanya perintah berhijrah (meninggalkan kampung halaman) yang dirasakan
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oleh sebagian besar mahasiswa karena diharuskan menuntut ilmu dan jauh dari

keluarga serta diharuskan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang

mereka belum kenal sebelumnya. Penyesuaian dengan lingkungan sosial yang

baru juga memiliki peran dalam menimbulkan stress pada mahasiswa. Semua

cobaan itu dimaksudkan untuk menguji siapakah di antara mereka yang sungguh-

sungguh beriman dengan ikhlas dan siapa pula yang berjiwa munafik. Juga

bertujuan untuk mengetahui apakah mereka termasuk orang yang kokoh

pendiriannya atau orang yang masih bimbang dan ragu sehingga iman mereka

masih rapuh (Kementerian Agama RI, 2011).

Alquran memandang stress sebagai cobaan dan ujian dari Allah SWT. Ini

menunjukkan bahwa semakin berat dan semakin tinggi cita-cita yang dicapai,

semakin besar pula tantangan dan kesulitan yang akan dihadapi. Untuk

mendapatkan keridloan Allah dan mendapatkan surga, harus melalui perjuangan

yang tidak mudah dan penuh rintangan dan cobaan, kita dapat mengambil

kesimpulan bahwa Allah SWT akan menguji manusia dari yang ringan hingga

yang berat, dan diminta untuk bersabar. Allah berjanji akan memberi kepada

mereka pertolongan, keberkahan, dan rahmat (Darwati, 2022).

2. Hubungan Pola Makan dengan Kejadian Dispepsia pada Mahasiswa Prodi

Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar

Hasil penelitian pada tabel 4.5 yang dilakukan didapatkan hasil mayoritas

mahasiswa program studi pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar memiliki

pola makan kurang baik sebanyak 71(51,1%) responden yang mengalami sindrom

dispepsia dibandingkan dengan responden yang memiliki pola makan baik yaitu
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sebanyak 27 orang, responden dengan pola makan yang kurang baik rata-rata

memiliki jadwal makan yang tidak teratur pada sarapan pagi dan makan malam

serta memiliki jeda waktu makan yang lama, hasil penelitian ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan (Rahma, 2019) pada mahasiswa Program Studi

Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar bahwa sebanyak 49,49% responden

jarang melakukan sarapan dengan mengatakan merasa tidak memiliki waktu yang

cukup dikarenakan perkuliahan mulai di pagi hari.

Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan analisis chi square test

diperoleh hasil P-value sebesar 0,547. Hasilnya dapat disimpulkan bahwa tidak

terdapat hubungan antara pola makan dengan kejadian dispepsia pada mahasiswa

program studi pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar. Hasil ini sejalan

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Irfan, 2019) pada mahasiswa Fakultas

Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan hasil uji statistik chi-square,

didapatkan nilai p value = 0,987, artinya H0 diterima dan Ha ditolak atau dapat

disimpulkan tidak adanya hubungan yang bermakna (signifikan) antara

keteraturan makan dengan kejadian sindrom dispepsia.

Pada tabel 4.6 didapatkan mayoritas responden memiliki pola makan yang

kurang baik dan mengalami dispepsia pada tiap angkatan dengan p value >0,005.

Kriteria pola makan yang baik yaitu berdasarkan frekuensi, jenis, dan

jumlah makanan. Frekuensi makan yang teratur tiga kali makan dan dua kali

makanan selingan berupa snack dalam satu hari sedangkan untuk jenis dan jumlah
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makanan yang dikonsumsi sesuai dengan aturan gizi yaitu mengonsumsi

karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral (Andreyani et al., 2019).

Pola makan yang sering mengonsumsi makanan dan minuman iritatif juga

merupakan faktor resiko dari dispepsia, pada penelitian yang dilakukan (Suzanni,

2020) didapatkan hasil bahwa terdapatnya hubungan antara mengkonsumsi

makanan dan minuman iritatif dengan kejadian sindrom dispepsia yang dijelaskan

bahwa terlalu mengkonsumsi banyak makanan dan minuman iritatif dapat

merangsang lambung untuk berkontraksi serta mengiritasi dinding lambung

sehingga akan menyebabkan timbulnya rasa nyeri pada perut dan rasa terbakar

pada ulu hati.

Kebiasaan makan adalah perilaku yang berhubungan dengan makan, tata

krama makan, frekuensi makan seseorang, pantangan makanan, distribusi

makanan di dalam anggota keluarga, dan cara-cara memilih bahan makanan.

Kebiasaan makan akan sangat kuat bertahan terhadap pengaruh yang mungkin

dapat mengubahnya. Kebiasaan makan seseorang menggambarkan kebiasaan

keluarganya karena individu tersebut mengalami proses belajar selama tinggal

bersama keluarga yang kemudian akan menghasilkan kebiasaan makan ini terjadi

seumur hidup, sejak anak lahir sampai menjadi dewasa dan masih terus

berlangsung selama hidupnya. Mekanisme yang menghubungkan belum diketahui

lebih jelas, namun jeda waktu makan yang lama dapat membuat pengosongan

lambung lambat, gangguan pada sekresi lambung, gangguan akomodasi lambung

serta hormon gastrointestinal. Gaya hidup pada remaja diketahui juga berperan

dikarenakan pola makan atau kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji, kurang
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sayur, minuman bersoda, aktivitas fisik yang kurang dan tingginya kebiasaan

tidak bergerak (Darmawansyih et al., 2022).

Faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya sindrom dispepsia, salah

satu contohnya yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh (Firman Syah, 2022)

pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Khairun menyebutkan bahwa

beberapa faktor yang dapat menyebabkan sindrom dispepsia adalah konsumsi

obat anti inflamasi non steroid (OAINS), merokok, konsumsi makanan dan

minuman iritatif namun tidak dimasukkan ke variabel penelitian ini.

Konsep mengenai pola makan ditegaskan pula oleh Allah Swt. Dalam

surah Al-Baqarah/2:168 :

ٓأیَُّھَا یَٰ ٱلنَّاسُ  كُلوُا۟  ا مِمَّ فىِ ٱلأْرَْضِ  لاً  حَلَٰ طَیِّباً وَلاَ  تتََّبِعوُا۟  تِ  خُطُوَٰ نِ  ٱلشَّیْطَٰ  ◌ۚ

إنَِّھُۥ لكَُمْ  عَدوٌُّ  بِینٌ  مُّ

Terjemahan :

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang
terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena
sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Dalam tafsir Al-Misbah (Shihab, 2017) dijelaskan bahwa seruan kehalalan

makanan pada ayat ini ditujukan kepada seluruh manusia, apakah beriman kepada

Allah SWT atau tidak. Namun demikian, tidak semua makanan dan minuman

yang halal otomatis thayyib, dan tidak semua yang thayyib adalah halal sesuai

dengan kondisi masing-masing. Ada yang halal dan baik untuk seseorang yang

memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya,

walaupun baik untuk yang lain.



62

Dalam tafsir Al-Misbaḥ karya M. Quraish Shihab memaparkan bahwa

makanan yang halal belum tentu baik, karena makanan yang baik bagi satu orang

dengan yang lain berbeda. Seperti si A memiliki penyakit gastritis dan jika ia

mengonsumsi sayuran kol menyebabkan gangguan pencernaan, berbeda dengan si

B, ia mempunyai pencernaan yang baik sehingga jika ia mengonsumsi sayuran kol

tidak akan merugikan apapun dalam tubuhnya. Jadi makanan yang baik ialah

makanan yang tidak merugikan apapun bagi pengonsumsi makanan tersebut. Ada

makanan yang baik tetapi tidak bergizi, dan ketika itu menjadi kurang baik.

Karena itu, makanan yang sangat dianjurkan adalah makanan yang halal dan

thayyib (Fitriani, 2022).

Hadits ke-47 dari Jamiul Ulum wal Hikam Ibnu Rajab membahas juga

mengenai pola makan:

الحَدِیْثُ السَّابِعُ وَالأرَْبعَوُْنَ 
عَنِ المِقْداَمِ بْنِ مَعْدِیْكَرِبَ قاَلَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ 

یقَوُْلُ:
ا مِنْ بطَْنٍ بحَِسْبِ ابْنِ آدمََ أكُُلاَتٌ یقُِمْ  نَ صُلْبھَُ فإَنِْ مَا مَلأََ آدمَِيٌّ وِعَاءً شَر

كَانَ لاَ مَحَالةََ فثَلُثٌُ لِطَعاَمِھِ وَثلُثٌُ لِشَرَابِھِ وَثلُثٌُ لِنفَسَِھِ 
:حَدِیْثٌ  رَوَاهُ الإِمَامُ أحَْمَدُ وَالترِّْمِذِيُّ وَالنَّسَائيُِّ وَابْنُ مَاجَھْ وَقاَلَ الترِّْمِذِيُّ

حَسَنٌ 
Terjemahan:
Dari Al-Miqdam bin Ma’dikarib radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa ia
mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak ada tempat
yang lebih jelek daripada memenuhi perut keturunan Adam.. Cukup
keturunan Adam mengonsumsi yang dapat menegakkan tulangnya. Kalau
memang menjadi suatu keharusan untuk diisi, maka sepertiga untuk makannya,
sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya.” (HR. Imam Ahmad,
Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan)
[HR. Ahmad, 4:132; Tirmidzi, no. 2380; Ibnu Majah, no. 3349. Syaikh Syuaib Al-
Arnauth mengatakan bahwa perawi hadits ini tsiqqah, terpercaya].
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Dari pengertian di atas, maka adab makan adalah sebuah tata cara atau

aturan ketika makan, mulai dari awal hingga selesai yang dilakukan oleh

seseorang. Rasulullah SAW, telah memberikan contoh bagaimana adab makan

yang baik, yaitu membaca do’a sebelum makan, makan dengan posisi duduk,

makan menggunakan tangan kanan, makan makanan yang baik menurut kesehatan

dan halal menurut Islam, dan menutup makan dengan do’a. Selain itu, dianjurkan

makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang, dilarang makan berlebihan,

makan sambil riya’ atau pamer, makan sambil berdiri apalagi jalan. Adab makan

yang diajarkan agama Islam bukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan dan

mendapatkan rasa kenyang, tetapi juga mencari keberkahan dan ridho Allah swt.

Namun pada zaman sekarang, banyak yang tidak menghiraukan praktik adab

makan yang baik dan benar, seperti makan sambil berdiri, makan yang berlebihan,

makan makanan dengan tanpa memperdulikan kansungan gizi yang baik untuk

tubuh, misalnya dengan level pedas, asam, asin yang tinggi hingga pamer di

media sosial.

3. Hubungan Kejadian Stress dan Pola Makan pada Mahasiswa Program

Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar

Hasil penelitian yang dilakukan pada tabel 4.7 didapatkan pada mahasiswa

Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar mengalami stress dan

memiliki pola makan kurang baik dengan jumlah 66 (68,8%) responden, dengan p

value 0,295, yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara kejadian

stress dengan pola makan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Putri,
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2021) yang meneliti mengenai hubungan stress akademik dengan pola makan

pada mahasiswa tingkat akhir dan hasilnya tidak ada hubungan yang signifikan.

Stress memiliki dampak pada pengaturan pola makan dan pemilihan jenis

makanan. Saat stress, terjadi peningkatan produksi hormon stress atau kortisol.

Kortisol memicu keinginan untuk makan makanan yang asin, manis, dan juga

tinggi lemak karena memberikan energi dan kesenangan. Emotional eating

merupakan keadaan dimana individu melakukan makan secara berlebihan bukan

karena lapar, namun sebagai suatu upaya untuk memperbaiki mood dan

meminimalisir ketidaknyamanan akibat dari stress. Emotional eating merupakan

coping strategy untuk mengatasi stress dan kecemasan, sedangkan pada saat

mengalami emotional eating, seseorang cenderung untuk memilih makanan yang

tinggi dan energi lemak (Wijayanti et al, 2019).

4. Hubungan Karakteristik Jenis Kelamin dengan Stress dan Dispepsia pada

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar

Hasil penelitian pada tabel 4.8 didapatkan mayoritas yang mengalami

stress dan dispepsia berjenis kelamin perempuan untuk nilai p value >0,005 yang

berarti tidak ada hubungan bermakna karakteristik jenis kelamin dengan kejadian

stress dan dispepsia. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Giringan

et al, 2021) yang terdapat hubungan signifikan perempuan dengan kejadian

dispepsia. Kerja motilitas lambung dan sensitivitas visceral dipengaruhi oleh

hormon seks. Hormon wanita diduga mengubah waktu pengosongan lambung
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menjadi lebih panjang dan persepsi nyeri visceral mungkin dipengaruhi oleh

perubahan siklus pada hormon seks wanita.

Pada tabel 4.9 karakteristik responden yang mengalami dispepsia

didapatkan pada penelitian ini yaitu mayoritas responden berjenis kelamin

perempuan sebanyak 87 (76,3%) responden, karakteristik ini serupa dengan

penelitian yang dilakukan (Firman Syah et al., 2022) yaitu mayoritas mahasiswa

yang mengalami dispepsia yaitu perempuan, hal ini dikaitkan dengan hormon

estrogen dan progesteron yang lebih banyak pada perempuan dibandingkan

dengan laki-laki, yang mana hormon estrogen memengaruhi emosi dan suasana

hati.

Karakteristik jenis kelamin tidak berpengaruh dengan kejadian stress dan

dispepsia pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin

Makassar dengan p value 0,399 dan 0,307 tidak ada hubungan yang signifikan

antara jenis kelamin dengan kejadian stress dan dispepsia pada mahasiswa

Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin.

C. Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti masih menemukan adanya kekurangan antara

lain:

1. Variabel pola makan yang diamati dalam penelitian ini terbatas pada frekuensi

makan, tidak meneliti terkait jenis makanan dan jumlah makanan yang mungkin

berkontribusi terhadap sindrom dispepsia pada penelitian ini.
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2. Pengamatan variabel stress dalam penelitian ini tidak meneliti lebih lanjut

terkait sumber stressor yang dialami responden.

3. Terdapat faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan sindrom dispepsia, seperti

gaya hidup, konsumsi obat-obatan dan faktor lain yang tidak diteliti dalam

penelitian ini.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Program Studi Pendidikan

Dokter UIN Alauddin Makassar didapatkan hasil :

1. Terdapat hubungan antara stress dan sindroma dispepsia pada mahasiswa Prodi

Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.

2. Tidak terdapat hubungan antara pola makan dan sindroma dispepsia pada

mahasiswa Prodi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.

3. Frekuensi mahasiswa yang mengalami sindroma dispepsia sebanyak 98

(70,5%) responden dan yang tidak mengalami sindroma dispepsia sebanyak 41

(29,5%) responden.

4. Frekuensi mahasiswa yang mengalami stress sebanyak 96 (69,1%) dengan

tingkat stress sedang sebanyak 40 (41,7%) responden dan yang tidak mengalami

stress sebanyak 43 (30,9%) responden.

5. Frekuensi mahasiswa yang memiliki pola makan yang kurang baik sebanyak 99

(71,2%) responden dan dengan pola makan yang baik sebanyak 40 (28,8%)

responden.

6. Frekuensi mahasiswa yang memiliki tingkat stress lebih tinggi terdapat pada

mahasiswa angkatan 2020 Prodi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar

dibandingkan dengan mahasiswa angkatan dibawahnya.
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7. Terdapat hubungan yang bermakna antara stress dengan dispepsia pada

mahasiswa angkatan 2023 Prodi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.

B. Saran

1. Bagi masyarakat

a. Bagi mahasiswa diharapkan dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait

sindroma dispepsia yang dialami guna mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

b. Bagi mahasiswa diharapkan dapat menentukan coping mechanism atau strategi

mengatasi stress yang tepat.

c. Bagi mahasiswa di tengah padatnya jadwal perkuliahan untuk selalu

mengonsumsi makanan dalam jenis, porsi, dan frekuensi yang sesuai dengan pola

makan bergizi seimbang .

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan atau referensi untuk

pengembangan penelitian yang lebih baik dengan variabel penelitian yang lebih

beragam daripada penelitian ini.
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Lampiran Kuesioner Penelitian

LEMBAR KUESIONER

HUBUNGAN STRESS DAN POLA MAKAN DENGAN SINDROMA

DISPEPSIA PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN

DOKTER UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Identitas Responden

Tanggal Pengisian : ..........................................

Nama :…………………………

Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan

Tanggal lahir : ..........................................

Angkatan :

Kontak : ..........................................

DASS-21 (Depression Anxiety Stress Scale 21)

Kuesioner ini terdiri dari berbagai pernyataan yang mungkin sesuai

dengan pengalaman Anda dalam menghadapi situasi hidup sehari-hari selama

satu minggu terakhir. Terdapat empat pilihan jawaban yang disediakan untuk

setiap pernyataan yaitu:

0: Tidak pernah (Tidak pernah mengalami sama sekali)

1: Kadang-kadang (Pernah mengalami 1 - 2 kali).

2: Sering (Pernah mengalami 3 - 4 kali).

3: Sangat Sering (Pernah mengalami lebih dari 4 kali).
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Selanjutnya, Anda diminta untuk menjawab pertanyaan di bawah dengan

cara melingkari () pada salah satu pilihan jawaban yang paling sesuai dengan

pengalaman Anda dalam menghadapi situasi hidup sehari-hari selama satu

minggu terakhir. Tidak ada jawaban yang benar ataupun salah, oleh karena itu

isilah sesuai dengan keadaan diri Anda yang sesungguhnya, yaitu berdasarkan

jawaban pertama yang terlintas dalam pikiran Anda.

No PERNYATAAN 0 1 2 3

No. PERNYATAAN 0 1 2 3

1. Saya merasa sulit untuk beristirahat.

2. Saya merasa bibir saya sering kering.

3. Saya sama sekali tidak dapat merasakan perasaan positif.

4. Saya mengalami kesulitan bernafas (misalnya : seringkali

terengah-engah atau tidak dapat bernafas padahal tidak

melakukan aktivitas fisik sebelumnya).

5. Saya merasa sulit untuk meningkatkan inisiatif dalam

melakukan sesuatu

6. Saya cenderung bereaksi berlebihan terhadap suatu situasi.

7. Saya merasa gemetar (misalnya: pada tangan)

8. Saya merasa telah menghabiskan banyak energi untuk

merasa cemas

9. Saya merasa khawatir dengan situasi dimana saya

mungkin menjadi panik dan mempermalukan diri sendiri

10. Saya merasa tidak

ada hal yang dapat diharapkan di masa depan

11. Saya menemukan diri saya mudah gelisah

12. Saya merasa sulit untuk bersantai
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13. Saya merasa putus asa dan sedih

14. Saya tidak dapat memaklumi hal apapun yang

menghalangi saya untuk menyelesaikan hal yang sedang

saya lakukan

15. Saya merasa saya hampir panik

16. Saya tidak merasa antusias dalam hal apapun

17. Saya merasa bahwa saya tidak berharga sebagai seorang

manusia

18. Saya merasa bahwa saya mudah tersinggung

19. Saya menyadari kegiatan jantung, walaupun saya tidak

sehabis melakukan aktivitas fisik (misalnya: merasa

detak jantung meningkat atau melemah)

20. Saya merasa takut tanpa alasan yang jelas

21. Saya merasa bahwa hidup tidak berarti

KETERATURAN MAKAN

1. Berapa kali anda mengkonsumsi makanan pokok dalam satu hari ?

a. >3 kali/hari

b. 3 kali/hari

c. 2 kali/hari

d. 1 kali/hari

2. Apakah anda sarapan setiap hari?

a. Ya, rutin setiap hari

b. Kadang-kadang

c. Jika ingin saja

d. Tidak pernah
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3. Apakah anda makan siang setiap hari?

a. Ya, rutin setiap hari

b. Kadang-kadang

c. Jika ingin saja

d. Tidak pernah

4. Apakah anda makan malam setiap hari?

a. Ya, rutin setiap hari

b. Kadang-kadang

c. Jika ingin saja

d. Tidak pernah

5. Berapa lama jeda waktu disetiap makan anda?

a. 2-5 jam

b. 5-6 jam

c. 6-9 jam

d. >10 jam

DISPEPSIA

1. Dalam 3 bulan terakhir apakah anda merasakan sakit atau rasa tidak enak di
bagian ulu hati (bagian perut atas) selama beberapa kali?

a. Ya
b. Tidak

2. Dalam 3 bulan terakhir, apakah anda merasakan adanya rasa panas terbakar
atau rasa tidak nyaman di dada selama beberapa kali?

a. Ya
b. Tidak

3. Dalam 3 bulan terakhir, apakah adan merasakan kembung setelah makan
selama beberapa kali?

a. Ya

b. Tidak

4. Dalam 3 bulan terakhir, apakah anda merasakan rasa cepat kenyang dengan
porsi yang normal dalam beberapa kali dalam semiggu?
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a. Ya

b. Tidak

5. Dalam 3 bulan terakhir, apakah anda rasa mual muntah selama beberapa kali
dalam seminggu?

a. Ya

b. Tidak

6. Dalam 3 bulan terakhir, apakah anda merasakan sering sendawa selama
beberapa kali dalam seminggu?

a. Ya

b. Tidak
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Lampiran
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Frequency
Usia

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid 17 1 .7 .7 .7

18 23 16.5 16.5 17.3

19 30 21.6 21.6 38.8

20 31 22.3 22.3 61.2

21 40 28.8 28.8 89.9

22 14 10.1 10.1 100.0

Total 139 100.0 100.0

Jenis Kelamin

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid Laki-laki 25 18.0 18.0 18.0

Perempuan 114 82.0 82.0 100.0

Total 139 100.0 100.0

Angkatan

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid 2020 35 25.2 25.2 25.2

2021 35 25.2 25.2 50.4

2022 35 25.2 25.2 75.5

2023 34 24.5 24.5 100.0

Total 139 100.0 100.0

Kejadian stress

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid Stress 96 69.1 69.1 69.1

Tidak stress 43 30.9 30.9 100.0
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Total 139 100.0 100.0

Tingkat stress

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid Tidak stress 43 30.9 30.9 30.9

Ringan 29 20.9 20.9 51.8

Sedang 40 28.8 28.8 80.6

Berat 27 19.4 19.4 100.0

Total 139 100.0 100.0

Dispepsia

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid Dispepsia 103 74.1 74.1 74.1

Tidak dispepsia 36 25.9 25.9 100.0

Total 139 100.0 100.0

Crosstabs

Case Processing Summary
Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

Kejadian stress * Dispepsia 139 100.0% 0 0.0% 139 100.0%

Kejadian stress * Dispepsia Crosstabulation
Dispepsia

TotalDispepsia Tidak dispepsia

Kejadian stress Stress Count 81 15 96

% within Kejadian stress 84.4% 15.6% 100.0%

Tidak stress Count 22 21 43
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% within Kejadian stress 51.2% 48.8% 100.0%

Total Count 103 36 139

% within Kejadian stress 74.1% 25.9% 100.0%

Chi-Square Tests

Value df

Asymptotic

Significance (2-

sided)

Exact Sig. (2-

sided)

Exact Sig. (1-

sided)

Pearson Chi-Square 17.069a 1 .000

Continuity Correctionb 15.382 1 .000

Likelihood Ratio 16.216 1 .000

Fisher's Exact Test .000 .000

Linear-by-Linear Association 16.946 1 .000

N of Valid Cases 139

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11.14.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

Value

95% Confidence Interval

Lower Upper

Odds Ratio for Kejadian

stress (Stress / Tidak stress)

5.155 2.286 11.622

For cohort Dispepsia =

Dispepsia

1.649 1.216 2.236

For cohort Dispepsia = Tidak

dispepsia

.320 .183 .558

N of Valid Cases 139

Case Processing Summary
Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

Tingkat Stress * Dispepsia 96 100.0% 0 0.0% 96 100.0%

Classification Table
Observed Predicted
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Dispepsia Percentage

CorrectDispepsia Tidak dispepsia

Step 1 Dispepsia Dispepsia 81 0 100.0

Tidak dispepsia 15 0 .0

Overall Percentage 84.4

a. The cut value is .500

Tingkat Stress * Dispepsia Crosstabulation
Dispepsia

TotalDispepsia Tidak dispepsia

Tingkat Stress Ringan Count 25 4 29

% within Tingkat Stress 86.2% 13.8% 100.0%

Sedang Count 30 10 40

% within Tingkat Stress 75.0% 25.0% 100.0%

Berat Count 26 1 27

% within Tingkat Stress 96.3% 3.7% 100.0%

Total Count 81 15 96

% within Tingkat Stress 84.4% 15.6% 100.0%

Variables in the Equation
B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Step 1a Tingkat Stress 4.564 2 .102

Tingkat Stress(1) 1.426 1.153 1.530 1 .216 4.160

Tingkat Stress(2) 2.159 1.082 3.980 1 .046 8.667

Constant -3.258 1.019 10.222 1 .001 .038

a. Variable(s) entered on step 1: Tingkat Stress.

Case Processing Summary

Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent
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Kejadian stress * Dispepsia 35 100.0% 0 0.0% 35 100.0%

Kejadian stress * Dispepsia Crosstabulation

Dispepsia

TotalDispepsia Tidak dispepsia

Kejadian stress Stress Count 32 2 34

% within Kejadian stress 94.1% 5.9% 100.0%

Tidak stress Count 0 1 1

% within Kejadian stress 0.0% 100.0% 100.0%

Total Count 32 3 35

% within Kejadian stress 91.4% 8.6% 100.0%

Chi-Square Tests

Value df

Asymptotic

Significance (2-

sided)

Exact Sig. (2-

sided)

Exact Sig. (1-

sided)

Pearson Chi-Square 10.980a 1 .001

Continuity Correctionb 2.255 1 .133

Likelihood Ratio 5.263 1 .022



88

Fisher's Exact Test .086 .086

Linear-by-Linear Association 10.667 1 .001

N of Valid Cases 35

a. 3 cells (75.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .09.

b. Computed only for a 2x2 table

Kejadian stress * Dispepsia Crosstabulation
Dispepsia

TotalDispepsia Tidak dispepsia

Kejadian stress Stress Count 12 3 15

% within Kejadian stress 80.0% 20.0% 100.0%

Tidak stress Count 16 4 20

% within Kejadian stress 80.0% 20.0% 100.0%

Total Count 28 7 35

% within Kejadian stress 80.0% 20.0% 100.0%

Chi-Square Tests

Value df

Asymptotic

Significance (2-

sided)

Exact Sig. (2-

sided)

Exact Sig. (1-

sided)

Pearson Chi-Square .000a 1 1.000

Continuity Correctionb .000 1 1.000

Likelihood Ratio .000 1 1.000

Fisher's Exact Test 1.000 .660

Linear-by-Linear Association .000 1 1.000

N of Valid Cases 35

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.00.

b. Computed only for a 2x2 table
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Risk Estimate

Value

95% Confidence Interval

Lower Upper

Odds Ratio for Kejadian

stress (Stress / Tidak stress)

1.000 .188 5.332

For cohort Dispepsia =

Dispepsia

1.000 .716 1.398

For cohort Dispepsia = Tidak

dispepsia

1.000 .262 3.815

N of Valid Cases 35

Kejadian stress * Dispepsia Crosstabulation
Dispepsia

TotalDispepsia Tidak dispepsia

Kejadian stress Stress Count 22 5 27

% within Kejadian stress 81.5% 18.5% 100.0%

Tidak stress Count 3 5 8

% within Kejadian stress 37.5% 62.5% 100.0%

Total Count 25 10 35

% within Kejadian stress 71.4% 28.6% 100.0%

Risk Estimate

Value

95% Confidence Interval

Lower Upper

Odds Ratio for Kejadian

stress (Stress / Tidak stress)

7.333 1.301 41.350

For cohort Dispepsia =

Dispepsia

2.173 .872 5.411

For cohort Dispepsia = Tidak

dispepsia

.296 .114 .771

N of Valid Cases 35

Kejadian stress * Dispepsia Crosstabulation
Dispepsia

TotalDispepsia Tidak dispepsia
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Kejadian stress Stress Count 15 5 20

% within Kejadian stress 75.0% 25.0% 100.0%

Tidak stress Count 3 11 14

% within Kejadian stress 21.4% 78.6% 100.0%

Total Count 18 16 34

% within Kejadian stress 52.9% 47.1% 100.0%

Chi-Square Tests

Value df

Asymptotic

Significance (2-

sided)

Exact Sig. (2-

sided)

Exact Sig. (1-

sided)

Pearson Chi-Square 9.487a 1 .002

Continuity Correctionb 7.458 1 .006

Likelihood Ratio 9.975 1 .002

Fisher's Exact Test .004 .003

Linear-by-Linear Association 9.208 1 .002

N of Valid Cases 34

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.59.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

Value

95% Confidence Interval

Lower Upper

Odds Ratio for Kejadian

stress (Stress / Tidak stress)

11.000 2.157 56.094

For cohort Dispepsia =

Dispepsia

3.500 1.244 9.848

For cohort Dispepsia = Tidak

dispepsia

.318 .142 .713

N of Valid Cases 34

Case Processing Summary
Cases

Valid Missing Total
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N Percent N Percent N Percent

Pola Makan * Dispepsia 139 100.0% 0 0.0% 139 100.0%

Pola Makan * Dispepsia Crosstabulation
Dispepsia

TotalDispepsia Tidak dispepsia

Pola Makan Kurang baik Count 76 24 100

% within Pola Makan 76.0% 24.0% 100.0%

Baik Count 27 12 39

% within Pola Makan 69.2% 30.8% 100.0%

Total Count 103 36 139

% within Pola Makan 74.1% 25.9% 100.0%

Chi-Square Tests

Value df

Asymptotic

Significance (2-

sided)

Exact Sig. (2-

sided)

Exact Sig. (1-

sided)

Pearson Chi-Square .670a 1 .413

Continuity Correctionb .364 1 .547

Likelihood Ratio .655 1 .418

Fisher's Exact Test .518 .270

Linear-by-Linear Association .665 1 .415

N of Valid Cases 139

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.10.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

Value

95% Confidence Interval

Lower Upper

Odds Ratio for Pola Makan

(Kurang baik / Baik)

1.407 .620 3.197

For cohort Dispepsia =

Dispepsia

1.098 .867 1.391

For cohort Dispepsia = Tidak

dispepsia

.780 .434 1.401
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N of Valid Cases 139

Case Processing Summary

Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

Pola Makan * Dispepsia 35 100.0% 0 0.0% 35 100.0%

Pola Makan * Dispepsia Crosstabulation

Dispepsia

TotalDispepsia Tidak dispepsia

Pola Makan Kurang baik Count 25 1 26

% within Pola Makan 96.2% 3.8% 100.0%

Baik Count 7 2 9

% within Pola Makan 77.8% 22.2% 100.0%

Total Count 32 3 35

% within Pola Makan 91.4% 8.6% 100.0%

Chi-Square Tests
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Value df

Asymptotic

Significance (2-

sided)

Exact Sig. (2-

sided)

Exact Sig. (1-

sided)

Pearson Chi-Square 2.881a 1 .090

Continuity Correctionb 1.013 1 .314

Likelihood Ratio 2.464 1 .117

Fisher's Exact Test .156 .156

Linear-by-Linear Association 2.799 1 .094

N of Valid Cases 35

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .77.

b. Computed only for a 2x2 table

Pola Makan * Dispepsia Crosstabulation
Dispepsia

TotalDispepsia Tidak dispepsia

Pola Makan Kurang baik Count 23 6 29

% within Pola Makan 79.3% 20.7% 100.0%

Baik Count 5 1 6

% within Pola Makan 83.3% 16.7% 100.0%

Total Count 28 7 35

% within Pola Makan 80.0% 20.0% 100.0%

Chi-Square Tests

Value df

Asymptotic

Significance (2-

sided)

Exact Sig. (2-

sided)

Exact Sig. (1-

sided)
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Pearson Chi-Square .050a 1 .823

Continuity Correctionb .000 1 1.000

Likelihood Ratio .052 1 .819

Fisher's Exact Test 1.000 .656

Linear-by-Linear Association .049 1 .825

N of Valid Cases 35

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.20.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

Value

95% Confidence Interval

Lower Upper

Odds Ratio for Pola Makan

(Kurang baik / Baik)

.767 .075 7.860

For cohort Dispepsia =

Dispepsia

.952 .636 1.424

For cohort Dispepsia = Tidak

dispepsia

1.241 .181 8.517

N of Valid Cases 35

Pola Makan * Dispepsia Crosstabulation
Dispepsia

TotalDispepsia Tidak dispepsia

Pola Makan Kurang baik Count 18 7 25

% within Pola Makan 72.0% 28.0% 100.0%

Baik Count 7 3 10

% within Pola Makan 70.0% 30.0% 100.0%

Total Count 25 10 35

% within Pola Makan 71.4% 28.6% 100.0%

Chi-Square Tests

Value df

Asymptotic

Significance (2-

sided)

Exact Sig. (2-

sided)

Exact Sig. (1-

sided)

Pearson Chi-Square 5.850a 1 .016
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Continuity Correctionb 3.893 1 .048

Likelihood Ratio 5.419 1 .020

Fisher's Exact Test .027 .027

Linear-by-Linear Association 5.682 1 .017

N of Valid Cases 35

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.29.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

Value

95% Confidence Interval

Lower Upper

Odds Ratio for Pola Makan

(Kurang baik / Baik)

1.102 .220 5.512

For cohort Dispepsia =

Dispepsia

1.029 .640 1.652

For cohort Dispepsia = Tidak

dispepsia

.933 .300 2.908

N of Valid Cases 35

Pola Makan * Dispepsia Crosstabulation
Dispepsia

TotalDispepsia Tidak dispepsia

Pola Makan Kurang baik Count 10 10 20

% within Pola Makan 50.0% 50.0% 100.0%

Baik Count 8 6 14

% within Pola Makan 57.1% 42.9% 100.0%

Total Count 18 16 34

% within Pola Makan 52.9% 47.1% 100.0%

Chi-Square Tests

Value df

Asymptotic

Significance (2-

sided)

Exact Sig. (2-

sided)

Exact Sig. (1-

sided)

Pearson Chi-Square .169a 1 .681

Continuity Correctionb .004 1 .951
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Likelihood Ratio .169 1 .681

Fisher's Exact Test .738 .476

Linear-by-Linear Association .164 1 .686

N of Valid Cases 34

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.59.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

Value

95% Confidence Interval

Lower Upper

Odds Ratio for Pola Makan

(Kurang baik / Baik)

.750 .190 2.964

For cohort Dispepsia =

Dispepsia

.875 .466 1.644

For cohort Dispepsia = Tidak

dispepsia

1.167 .553 2.462

N of Valid Cases 34


