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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Anemia merupakan isu kesehatan masyarakat yang paling umum 

terjadi di berbagai belahan dunia, terutama di kalangan Wanita Usia 

Reproduksi (RAW). Tidak hanya terbatas pada negara-negara berkembang, 

tetapi juga sering ditemui di negara-negara maju, permasalahan ini terkait 

dengan anemia. Anemia, yang ditandai dengan penurunan kadar 

hemoglobin, masih merupakan isu kesehatan yang signifikan saat ini dan 

merupakan bentuk malnutrisi yang umum terjadi secara global. Fakta ini 

diperkuat oleh laporan Beban Penyakit Global tahun 2004, yang mencatat 

sekitar 1,159 miliar kasus anemia, setara dengan sekitar 25% dari populasi 

dunia, yang terpengaruh oleh kondisi tersebut (Tania, 2018).  

Angka kejadian anemia secara global dapat dilihat dari prevalensi 

sekitar 53,7% di negara-negara yang berkembang pada kelompok usia 

remaja, mencakup sekitar lebih dari setengah populasi remaja. Pada tahun 

2019, sekitar 29,9% remaja di seluruh dunia mengalami anemia, jumlahnya 

mencapai lebih dari setengah miliar remaja dalam rentang usia 15-49 tahun. 

Anemia menyumbangkan sekitar 9% dari tahun ke tahunnya. Anemia 

berdampak pada sekitar 2 miliar penduduk di seluruh dunia, dan dampaknya 

tidak hanya terbatas pada kesehatan individu tetapi juga merasakan 

implikasi pada aspek sosial dan ekonomi (Fitriani, 2021).  
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Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013, prevalensi 

anemia pada anak usia 1-4 tahun, 5-14 tahun, dan 15-24 tahun berturut-turut 

adalah 28,1%, 26,4%, dan 18,4%. Angka-angka ini menunjukkan 

peningkatan prevalensi jika dibandingkan dengan survei sebelumnya pada 

tahun 2007, di mana prevalensi anemia untuk kelompok usia 1-4 tahun, 5-

14 tahun, dan 15-24 tahun adalah berturut-turut 27,7%, 9,4%, dan 6,9%. 

Menurut data dari hasil Riskesdas tahun 2013, remaja perempuan yang 

mengalami anemia mencapai 37,1%, dan mengalami peningkatan menjadi 

48,9% pada Riskesdas 2018, dengan proporsi anemia terjadi pada kelompok 

usia 15-24 tahun dan 25-34 tahun (Hutomo et al., 2022). Pada Dinas 

Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat sekitar 33,7% remaja yang 

menderita anemia (Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi 

Selatan, 2020). Di Kota Makassar, anemia pada anak usia 5-12 tahun 

memiliki tingkat prevalensi sebesar 37,6% (Sudarman et al., 2020).  

Kelompok anak jalanan memiliki risiko tinggi mengalami anemia, 

seperti yang terungkap dalam beberapa penelitian di Kota Makassar. Dari 

18 anak yang diteliti, sebanyak 52,9% dari mereka masih mengalami 

anemia. (Nur Rahmi, 2014). Anak jalanan termasuk dalam kelompok yang 

rentan terhadap anemia. Mereka seringkali terkait dengan kondisi 

kemiskinan, memiliki keterbatasan akses terhadap makanan bergizi, dan 

aktivitas mereka yang tinggi di jalanan dapat mengurangi asupan makanan 

yang sehat. Berdasarkan informasi tersebut, peneliti merasa tertarik untuk 

mengeksplorasi korelasi antara infeksi cacing dengan asupan zat besi (Fe) 
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pada kejadian anemia yang terjadi kepada anak-anak jalanan di Kecamatan 

Mariso, Kota Makassar. 

Faktor utama yang berkontribusi pada tingginya prevalensi anemia 

adalah kehilangan sel darah merah yang signifikan melalui perdarahan, 

seperti dalam kasus wasir, infestasi cacing, dan menstruasi. Anemia dapat 

muncul karena berbagai faktor, termasuk kurangnya asupan zat besi dalam 

pola makan sehari-hari, penyerapan zat besi yang tidak efisien dari 

makanan, infeksi parasit dalam tubuh, dan peningkatan kebutuhan akan zat 

besi akibat pertumbuhan, terutama pada bayi, anak-anak, dan remaja yang 

memerlukan pasokan zat besi yang lebih besar (Wijayanti, 2011). 

Karakteristik tingkat energi yang tinggi pada masa remaja dapat 

menghasilkan peningkatan aktivitas tubuh, yang pada gilirannya 

meningkatkan kebutuhan nutrisi. Penyerapan zat besi juga dipengaruhi oleh 

faktor-faktor penghambat seperti fitat, oksalat, dan tanin (seperti yang 

terdapat dalam teh dan kopi). Sebaliknya, faktor-faktor pendorong seperti 

vitamin C dan protein hewani juga berperan dalam memengaruhi proses 

tersebut (Tiastuti, 2018). 

Hasil penelitian (Noviandari, 2016) menunjukkan bahwa sekitar 

50% remaja di SMA Batik 1 Surakarta menderita anemia, yang dapat 

terhubung dengan korelasi antara kondisi gizi mereka dan siklus menstruasi 

(Trisnawati, 2019). Anemia dapat mengakibatkan penurunan dalam kinerja 

fisik, produktivitas di tempat kerja, dan kapasitas kognitif. Tambahan, 

kondisi anemia juga dapat mengurangi kekebalan tubuh sehingga individu 
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lebih rentan terhadap infeksi. Selain zat besi, protein juga memiliki 

pengaruh terhadap anemia, seperti yang disebutkan dalam penelitian oleh 

Paputungan et al. pada tahun 2018 di Manado, Menunjukkan adanya 

hubungan yang signifikan antara tingkat konsumsi protein dan insiden 

anemia pada remaja, Studi yang dilakukan oleh Trisnawati pada tahun 2019 

juga mengkonfirmasi adanya hubungan antara tingkat konsumsi vitamin C 

dan insiden anemia. Ketika konsumsi vitamin C lebih tinggi, tubuh akan 

menyerap lebih banyak zat besi, yang pada gilirannya dapat mengurangi 

tingkat kejadian anemia. 

Anemia dapat mengakibatkan berkurangnya kinerja fisik, 

produktivitas kerja yang menurun, serta menurunnya kapasitas berpikir. 

Selain itu, kondisi anemia juga dapat mengurangi sistem kekebalan tubuh, 

yang membuat individu lebih rentan terhadap infeksi.  Di Indonesia, 

masalah anemia pada anak semakin meningkat secara signifikan, 

ditunjukkan oleh peningkatan jumlah kasus yang sangat tinggi. Kondisi ini 

menjadi fokus utama pemerintah dalam upaya mengatasi permasalahan 

tersebut. Jika tidak ditangani secara berkelanjutan, situasi ini berpotensi 

memberikan dampak negatif pada pertumbuhan dan perkembangan anak, 

mengancam kesejahteraan mereka, berpotensi mengganggu kesehatan anak, 

mempengaruhi kehidupan pribadi mereka, dan dapat mengganggu 

ketertiban masyarakat umum. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita 

untuk mengatasi permasalahan ini, karena generasi anak-anak Mereka akan 

menjadi generasi penerus bangsa di masa mendatang (Wijayanti, 2011).  
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Anemia pada anak terjadi ketika jumlah sel darah merah dan 

hemoglobin dalam tubuh anak berada di bawah tingkat normal. 

Hemoglobin, sebuah protein dalam sel darah merah, memiliki peran krusial 

dalam membawa oksigen ke seluruh tubuh. Oksigen yang dibawa oleh 

hemoglobin sangat diperlukan untuk fungsi optimal sel-sel dalam tubuh 

anak. Anemia pada anak dapat menghambat pertumbuhan fisik, 

melemahkan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit, berpotensi 

menurunkan tingkat kecerdasan yang seharusnya, serta dapat mengurangi 

prestasi dalam hal belajar, pekerjaan, dan olahraga (Zulkhan, 2021).  

Anak-anak jalanan umumnya mengadopsi gaya hidup yang tidak 

terstruktur, memiliki tingkat kebersihan dan sanitasi yang rendah karena 

jarang mandi, tinggal di bangunan ruko yang kurang layak, dan aktif 

sepanjang hari. Mereka menghadapi kondisi lingkungan yang tidak higienis 

dan sanitasi yang buruk, seringkali memiliki kebiasaan kesehatan yang 

kurang baik, serta kurang menjaga kebersihan makanan mereka. Hal ini 

dapat meningkatkan risiko mereka terkena infeksi penyakit dan infeksi 

cacing. Untuk anak jalanan, makanan menjadi sarana untuk bertahan hidup, 

dan mereka memiliki berbagai aktivitas harian yang beragam. Kondisi ini 

memperburuk asupan nutrisi mereka, terutama zat besi, protein, dan vitamin 

B12, yang seringkali sangat rendah. Anemia dapat semakin diperparah oleh 

proses menstruasi dan pengaruh dari asupan makanan yang tidak 

mencukupi. Dikarenakan hidup di jalanan, anak-anak jalanan sering 

memiliki pola makan yang tidak teratur, yang menjadi pemicu utama 
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perubahan perilaku makan yang tidak sehat. Dikarenakan keterbatasan daya 

beli, mereka sering memilih makanan yang kurang bergizi dan cenderung 

mengonsumsi junk food karena harganya lebih ekonomis. Akibatnya, 

tingkat konsumsi mereka mendapatkan makanan dengan kualitas rendah 

dan kurang mengandung zat gizi (A Buchari, 2018). 

Komunitas anak jalanan seringkali tidak memprioritaskan kesehatan 

hidup dan umumnya bermukim di wilayah yang tidak memadai dengan 

sanitasi lingkungan yang tidak memadai.. Kondisi ini secara signifikan 

meningkatkan risiko mereka terkena anemia (Rahmi, 2014). Kota Makassar, 

sebagai ibu kota Provinsi dan salah satu kota metropolitan utama di 

Indonesia, mengalami peningkatan yang mencolok dalam jumlah anak 

jalanan. Pada tahun 2017, sebanyak 332 anak jalanan berhasil dirazia. 

Kemudian, pada tahun 2018, terjadi penurunan yang signifikan, dengan 

hanya 232 anak jalanan yang dirazia. Selanjutnya, pada tahun 2019, jumlah 

anak jalanan yang dirazia menurun menjadi 191 orang. Pada tanggal 31 

Agustus 2020, jumlah anak jalanan yang dirazia mencapai 185 orang. Dari 

data ini, dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan jumlah anak jalanan 

yang dirazia dari tahun 2017 hingga 2020, seperti yang dilaporkan oleh 

Dinas Sosial Kota Makassar pada tahun 2021. Kemudian, berdasarkan data 

Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) tahun 2022, terdapat sekitar 170 

anak jalanan yang sedang mendapatkan bimbingan. 
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Dengan dasar penjelasan sebelumnya, peneliti merasa tertarik untuk 

menyelidiki korelasi antara asupan zat besi, protein, vitamin C, dan status 

gizi dengan tingkat kejadian anemia pada anak jalanan di Kota Makassar. 

B. Rumusan Masalah 

Dengan merujuk pada konteks yang telah diuraikan, pertanyaan 

peneliti dalam penelitian ini adalah, “Bagaimana hubungan antara konsumsi 

zat besi, protein, vitamin C, dan status gizi dengan tingkat kejadian anemia 

pada anak-anak jalanan di Kota Makassar pada tahun 2023?’’ 

C. Hipotesis 

a. Hipotesis Nol (H0) 

a) Tidak ada hubungan antara asupan zat besi dengan kejadian anemia 

pada anak jalanan di Kota Makassar. 

b) Tidak ada hubungan antara asupan protein dengan kejadian anemia pada 

anak jalanan di Kota Makassar. 

c) Tidak ada hubungan antara asupan vitamin c dengan kejadian anemia 

pada anak jalanan di Kota Makassar. 

d) Tidak terdapat korelasi antara kondisi gizi dan insiden anemia pada 

anak-anak jalanan di Kota Makassar. 

b. Hipotesis Alternatif (Ha) 

a) Terdapat korelasi antara konsumsi zat besi dan insiden anemia pada 

anak-anak jalanan di Kota Makassar. 

b) Terdapat korelasi antara konsumsi protein dan insiden anemia pada 

anak-anak jalanan di Kota Makassar dapat teramati. 
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c) Terdapat korelasi antara konsumsi vitamin C dan insiden anemia pada 

anak jalanan di Kota Makassar. 

d) Terdapat korelasi antara status gizi dan insiden anemia pada anak 

jalanan di Kota Makassar. 
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D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif 

Tabel 1. 1 Definisi Operasional dan Kriteria Objektif 

Variabel Defenisi Cara Ukur Alat  Ukur Kriteria Objektif Skala 

Independen 

Asupan Zat 

Besi  

Asupan zat besi merujuk pada 

jumlah makanan yang dikonsumsi 

oleh anak-anak jalanan yang 

mengandung zat besi. Pengukuran 

ini dilakukan secara kuantitatif 

melalui metode pengingatan 

makanan selama 24 jam, dan 

hasilnya dibandingkan dengan 

Angka Kebutuhan Gizi (AKG). 

Berikut kebutuhan asupan zat besi 

sesuai dengan umur anak: 

4-6 tahun: 10mg/hari 

7-9 tahun: 10mg/hari 

 10-12 tahun: 8mg/hari 

 13-15 tahun: 11-15g/hari 

(Angka Kecukupan Gizi, 2019) 

Wawancara dan 

Food recall 2x24 

jam  

Kusioner 

Food recall 

1. Cukup: Apabila asupan fe anak 

jalanan umur 4-6 tahun ≥ 10 mg, 

kebutuhan fe anak jalanan umur 7-

9 tahun ≥ 10 mg, kebutuhan fe anak 

jalanan umur 10-12 tahun ≥ 8 mg, 

kebutuhan fe anak jalanan umur 

13-15 tahun ≥ 11-15 mg. 

2. Kurang: Apabila asupan fe anak 

jalanan umur 4-6 tahun < 10 mg, 

kebutuhan fe anak jalanan umur 7-

9 tahun < 10 mg, kebutuhan fe anak 

jalanan umur 10-12 tahun < 8 mg, 

kebutuhan fe anak jalanan umur 

13-15 tahun < 11-15 mg.  

Nominal  
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Independen 

Asupan 

Protein  

Pemakaian protein mencakup 

semua jenis makanan yang 

dikonsumsi oleh anak-anak jalanan 

yang mengandung protein, diukur 

secara kuantitatif melalui metode 

pengingatan makanan selama 24 

jam, selama 2 hari berturut-turut, 

dan hasilnya dibandingkan dengan 

Angka Kecukupan Gizi (AKG) 

dalam satuan gram (g). Berikut 

kebutuhan asupan protein sesuai 

dengan umur anak: 

4-6 tahun: 25g/hari 

7-9 tahun: 40g/hari 

 10-12 tahun: 50-55g/hari 

 13-15 tahun: 65-70g/hari 

(Angka Kecukupan Gizi, 2019) 

Wawancara dan 

Food recall 2x24 

jam  

Kusioner 

Food recall 

1. Cukup: Apabila asupan protein anak 

jalanan umur 4-6 tahun ≥25g, 

kebutuhan protein anak jalanan umur 

7-9 tahun ≥40g, kebutuhan protein 

anak jalanan umur 10-12 tahun ≥50-

55g, kebutuhan protein anak jalanan 

umur 13-15 tahun ≥65-70g. 

2. Kurang: Apabila asupan protein anak 

jalanan umur 4-6 tahun <25g, 

kebutuhan protein anak jalanan umur 

7-9 tahun <40g, kebutuhan protein 

anak jalanan umur 10-12 tahun <50-

55g, kebutuhan protein anak jalanan 

umur 13-15 tahun <65-70g. 

Nominal 

Independen 

Asupan 

Vitamin C  

Konsumsi vitamin C mencakup 

semua makanan yang dikonsumsi 

oleh anak-anak jalanan yang 

mengandung vitamin C, diukur 

secara kuantitatif melalui metode 

pengingatan makanan selama 24 

jam, selama 2 hari berturut-turut, 

yang hasilnya dibandingkan 

dengan AKG dalam satuan gram 

(g). Kebutuhan vit c pada anak 

Wawancara dan 

Food recall 2x24 

jam  

Kusioner 

Food recall 

1. Cukup: Apabila asupan Vit c anak 

jalanan umur 4-6 tahun ≥45 mg, 

kebutuhan vit c anak jalanan umur 7-

9 tahun ≥45 mg, kebutuhan vit c anak 

jalanan umur 10-12 tahun ≥50mg, 

kebutuhan vit c anak jalanan umur 

13-15 tahun ≥65-75 mg. 

2. Kurang: Apabila asupan Vit c anak 

jalanan umur 4-6 tahun <45 mg, 

kebutuhan vit c anak jalanan umur 7-

Nominal 
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sesuai dengan umurnya sebagai 

berikut:  

4-6 tahun: 45mg/hari 

7-9 tahun: 45g/hari 

 10-12 tahun: 50mg/hari 

 13-15 tahun: 65-75mg/hari 

(Angka Kecukupan Gizi, 2019) 

9 tahun <45 mg, kebutuhan vit c anak 

jalanan umur 10-12 tahun <50mg, 

kebutuhan vit c anak jalanan umur 

13-15 tahun <65-75 mg. 
 

Independen 

Status Gizi 
Proporsi tubuh anak jalanan, yang 

dipengaruhi oleh asupan makanan 

dan penggunaan zat gizi, dievaluasi 

melalui perhitungan Indeks Massa 

Tubuh (IMT) digunakan untuk 

menilai status gizi dengan 

membandingkan berat badan 

dalam kilogram terhadap tinggi 

badan dalam meter kuadrat. 

Pengukuran berat 

badan dan tinggi 

badan kemudian 

lakukan 

perhitungan 

IMT/U 

Berat Badan 

(Timbangan) 

dan Tinggi 

Badan (Alat 

Ukur 

Multifungsi) 

1. Gizi kurang jika z -3 SD sd <-2 SD 

2. Gizi baik jika z -2 SD sd +1 SD  

3. Gizi lebih  jika z >1 SD sd +2 SD  

4. Obesitas jika z > +2 SD 

 

Nominal 

Dependen 

Anemia 
Anemia pada anak jalanan adalah 

situasi ketika mereka memiliki 

tingkat hemoglobin dalam darah 

yang rendah, yang terutama 

disebabkan oleh defisiensi gizi. Hal 

ini dapat diidentifikasi melalui 

pengukuran kadar hemoglobin 

menggunakan metode 

cyanmethemoglobin dengan satuan 

dalam gram per desiliter (g/dL). 

Pemeriksaan 

langsung dengan 

metode Finger 

Prick 

Hematology 

Analizer 

1. Anemia terjadi ketika tingkat 

hemoglobin anak jalanan berusia 5-11 

tahun kurang dari 11,5 g/dl, dan pada 

anak jalanan berusia 12-18 tahun 

kurang dari 12 g/dl. 

2. Tidak mengalami anemia terjadi 

ketika kadar hemoglobin anak jalanan 

berusia 5-11 tahun lebih dari 11,5 g/dl 

dan anak jalanan berusia 12-18 tahun 

lebih dari 12 g/dl.  

Nominal 
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E. Kajian Pustaka 

Tabel 1. 2 Tabel Sintesa 

No. 
Judul/Nama 

Peneliti/Tahun 

Metodologi 
Hasil Penelitian 

Subjek Jenis/Pendekatan Variabel Instrumen 

1. Pengaruh Intervensi 

Perilaku Jajan Sehat 

terhadap Pencegahan 

Anemia Gizi pada 

Anak Usia Sekolah 

Dasar di Kota 

Makassar (Sudarman 

dkk., 2020) 

 

file:///C:/Users/inspek

torat%202/Downloads

/1143-

Article%20Text-

2122-1-10-

20200907.pdf 

  

 

Sampel 

dalam 

penelitian 

ini adalah 

sebagian 

siswa 

anemia di 

Sekolah 

Dasar Kota 

Makassar 

Desain  

Quasy 

Eksperiment  

melalui  

pretest-post-test 

with control group 

design 

 

Variabel 

independen : 

perilaku jajan 

sehat 

Variabel 

dependen: 

kejadian 

anemia 

Wawancara 

konsumsi 

makanan (food 

frecuency 

questionnaire). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pengetahuan jajan (p=0,000), sikap jajan 

(p=0,000), tindakan jajan (p=0,000) 

bermakna terhadap perilaku pencegahan 

anemia. Kesimpulan diperoleh bahwa ada 

perbedaan perilaku jajan setelah intervensi 

pada kelompok perlakuan dan kelompok 

control 

2. Hubungan Antara 

Asupan Zat Besi, 

Protein dan Vitamin C 

Dengan Kejadian 

Anemia Pada Anak 

Sampel 

yaitu 

sebanyak 

75 orang 

Crosssectional 

yang bersifat 

analitik. 

Variabel 

independe: zat 

besi, protein 

dan vitamin C 

Variabel 

Pemeriksaan 

kadar 

hemoglobin 

dan wawancara 

food frequency 

Data penelitian menunjukkan bahwa 

sebagian besar siswa memiliki asupan zat 

besi, protein, dan vitamin C yang 

mencukupi, yaitu sebanyak 70,7% untuk 

zat besi, 84% untuk protein, dan 80% 
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Sekolah Dasar di 

Kelurahan Bunaken 

Kecamatan Bunaken 

Kepulauan Kota 

Manado (Isbach dkk., 

2013) 

 

file:///D:/ANEMIA%2

0ANAK/ALLENFIN

A-OLIVIA-TADETE-

091511128.pdf 

dependen: 

kejadian 

anemia 

questionnaire. untuk vitamin C. 

3. Hubungan Kecukupan 

Asupan Zat Besi dan 

Kadar Timbal Darah 

Dengan Kadar 

Hemoglobin Anak 

Jalanan Usia Kurang 

Dari 8 Tahun di 

Kawasan Pasar Johar 

Semarang (Ati dkk., 

2014) 

 

https://www.ncbi.nlm.

nih.gov/pmc/articles/P

MC6602890/pdf/nxz0

46.pdf 

Sampel 

yaitu 

sebanyak 

23 anak 

Desain penelitian 

Cross Sectional 

Variabel 

bebas dalam 

penelitian ini 

adalah asupan 

zat besi dan 

kadar timbal, 

sedangkan 

variabel 

terikat adalah 

kadar 

hemoglobin 

Formulir FFQ 

semi 

kuantitatif 

Sebagian besar peserta penelitian (64,8%) 

memiliki konsumsi zat besi di bawah 

tingkat kecukupan. Kadar hemoglobin 

(Hb) pada enam responden (31,8%) 

menunjukkan tingkat rendah. Sebanyak 

73,7% dari responden memiliki kadar 

timbal yang tinggi, sementara 26,3% 

memiliki kadar timbal yang sangat tinggi. 

Ditemukan korelasi positif antara 

kecukupan asupan zat besi dengan kadar 

hemoglobin (r=0,580; p=0,009), dan juga 

ditemukan korelasi negatif antara kadar 

timbal dengan kadar hemoglobin (r=-

0,552; p=0,014). 

file:///D:/ANEMIA%20ANAK/ALLENFINA-OLIVIA-TADETE-091511128.pdf
file:///D:/ANEMIA%20ANAK/ALLENFINA-OLIVIA-TADETE-091511128.pdf
file:///D:/ANEMIA%20ANAK/ALLENFINA-OLIVIA-TADETE-091511128.pdf
file:///D:/ANEMIA%20ANAK/ALLENFINA-OLIVIA-TADETE-091511128.pdf
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4. Hubungan Antara 

Asupan Protein, Zat 

Besi dan Vitamin C 

dengan Kadar Hb pada 

Anak Umur (7-15) 

Tahun di Desa 

Sidoharjo, Samigaluh, 

Kulon Progo (Yoni 

Astuti., 2010 

 

file:///D:/ANEMIA%2

0ANAK/1581-4353-

1-PB.pdf 

Sebanyak 

61 anak 

(kelas 4-6 

sekolah 

dasar) 

Desain Penelitian 

cross sectional – 

retrospectif 

Variabel 

independen: 

asupan 

protein, 

vitamin C dan 

zat besi 

Variabel 

dependen: 

Kadar Hb 

Kuesioner, Hb 

Sahli, obyek 

glass, 

pengukur 

tinggi badan, 

timbangan 

berat badan, 

Hasil penelitian menunjukkan rerata 

asupan protein, zat besi dan vitamin C 

berturut-turut adalah sebesar 25,064 ± 

10,055 gram (38,9% RDA (Recommended 

Daily Allowance), 6,523 ± 2,635 mg 

(56,33% RDA), dan 69,5% RDA. Rerata 

kadar hemoglobin sebesar 10,3 ± 1,2 

gram/dl. 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubungan Gaya 

Hidup dan Kebiasaan 

Makan Dengan Kadar 

Haemoglobin (hb) 

Pada Anak Jalanan di 

Kota Medan (Ginta 

Siahaan., 2017)  

 

http://ecampus.poltek

kes-

medan.ac.id/jspui/bitst

ream/123456789/2400

/1/document%2862%

29.pdf 

Seluruh 

anak 

jalanan di 

Simpang 

Lampu 

Merah Titi 

Kuning, 

Aksara, 

Juanda, 

Pringgan, 

Simpang 

Petisah 

serta 

Terminal 

Amplas, 

Penelitian ini 

bersifat 

Observasional 

dengan desain 

Cross Sectional 

Variabel 

independen: 

Gaya Hidup 

dan Kebiasaan 

Makan 

Variabel 

dependen: 

kadar 

hemoglobin 

Wawancara 

dengan 

menggunakan 

kuesioner 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

gaya hidup anak jalanan adalah untuk 

memiliki kategori kurang dari 36 orang 

(50%), dan kebiasaan makan anak jalanan 

yang paling banyak adalah kurang kategori 

28 orang (38,9%) sedangkan untuk kadar 

hemoglobin (Hb) anak jalanan paling 

banyak memiliki kategori rendah 

sebanyak 42 orang (58%), untuk melihat 

hubungan antara uji statistik dengan Uji 

Chi-Square, dimana ada hubungan yang 

bermakna ( p= 0,000 < 0,05 ) antara gaya 

hidup dengan kadar hemoglobin (Hb), 

sedangkan tidak ada hubungan yang 

signifikan (p= 0,096 > 0,05) antara 
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dan Pinang 

Baris di 

kota 

Medan 

yang 

berjumlah 

300 orang. 

kebiasaan makan dengan tingkat 

hemoglobin (Hb).  

 

6. Perilaku Sarapan Pagi 

Kaitannya Dengan 

Status Gizi dan 

Anemia Pada Anak 

Sekolah Dasar (Utama 

dkk., 2018) 

 

https://pdfs.semantics

cholar.org/143d/2b01f

3327912da176e6f815

15ff56244331f.pdf 

Sampel 

yaitu 

sebanyak 

645 siswa 

Penelitian ini 

menggunakan 

desain cross 

sectional 

Variabel: 

status gizi 

dengan 

indikator 

TB/U , pada 

perilaku 

kebiasaan 

sarapan pagi 

dan anemia 

pada anak 

Kuesioner Ditemukan perbedaan yang signifikan 

antara sekolah negeri dan swasta dalam hal 

status gizi, yang dapat dilihat dari 

indikator TB/U dan kebiasaan sarapan 

pagi. Prevalensi anemia pada siswa 

sekolah dasar di Kota Kupang mencapai 

27%, yang diukur melalui kadar 

hemoglobin dalam darah. Siswa yang 

memiliki kebiasaan sarapan pagi memiliki 

kontribusi yang lebih tinggi dalam jumlah 

saudara, jenis kelamin, dan usia. 

Perbedaan pada variabel status gizi dengan 

indikator TB/U memiliki nilai p = 0,034, 

sedangkan perilaku kebiasaan sarapan 

pagi memiliki nilai p = 0,002. 
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7. Pengaruh Pola Makan 

terhadap Kadar 

Hemoglobin Pada 

Anak Pra Sekolah 

(Rosalinna dkk., 2020) 

  

file:///C:/Users/inspek

torat%202/Downloads

/document.pdf 

 

Sebanyak 

428 sampel 

Penelitian ini 

menggunakan jenis 

pendekatan 

Observational 

Research dengan 

pendekatan cross 

sectional. 

Variabel 

Independen : 

pola makan 

Variabel 

dependen: 

kadar hb 

Food record 

selama 7 hari 

berturut-turut 

menggunakan 

food list. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-

rata kadar hemoglobin anak-anak adalah 

10,18 (0,99). Hasil uji terhadap asupan 

energi (ρ = 0,820), asupan zat besi (ρ = 

0,300), dan asupan vitamin C (ρ = 0,300) 

menunjukkan bahwa tidak terdapat 

hubungan yang signifikan dengan kadar 

hemoglobin. Namun, asupan protein (ρ = 

0,007), variasi diet (ρ = 0,000), dan 

frekuensi konsumsi (ρ = -0,035) memiliki 

hubungan yang signifikan dengan kadar 

hemoglobin. Analisis multivariat 

menunjukkan bahwa variasi dalam pola 

makan secara signifikan mempengaruhi 

kadar hemoglobin pada anak-anak pra-

sekolah (ρ = 0,000, r = 0,0636; R2 = 

0,405). 

8. Kejadian Anemia pada 

Siswa Sekolah Dasar 

(Sirajuddin dkk., 

2015) 

file:///C:/Users/inspek

torat%202/Downloads

/pengetahuan,%20sika

p%20dan%20tindakan

%20remaja.pdf 

Sampel 

sebanyak 

120 siswa 

Desain penelitian 

yang digunakan 

adalah potong 

lintang 

Variabel 

independen: 

zat besi, pola 

konsumsi, 

kebiasan 

sarapan pagi. 

Variabel 

dependen: 

kejadian 

anemia 

Kuesioner food 

frequency 

questionnaire 

(FFQ) 

Dari hasil penelitian, dapat diketahui 

bahwa faktor-faktor yang menjadi penentu 

kejadian anemia meliputi status 

kecacingan (nilai p = 0,007), kebiasaan 

sarapan pagi (nilai p = 0,002), pola 

konsumsi makanan sumber heme (nilai p = 

0,004), dan pola konsumsi makanan 

penghambat zat besi (nilai p = 0,016). 
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9. The Relationship 

between Iron Intake 

and Anemia in 

Elementary School 

Children in the 

Working Area of the 

Air Beliti Public 

Health Center, Musi 

Rawas Regency 

(Meliyanti et al., 

2021) 

 

file:///D:/ANEMIA%2

0ANAK/jurnal%20int

er%202.pdf 

Sampel 

dalam 

penelitian 

ini adalah 

80 anak 

SD 

penelitian 

observasional 

analitik dengan 

desain penampang 

 

Variabel 

independen: 

asupan zat 

besi 

Variabel 

dependen: 

kejadian 

anemia 

Hb 

Pemeriksaan 

dilakukan 

dengan 

menggunakan 

tes cepat 

diagnostik 

strip dan 

asupan nutrisi 

data 

dikumpulkan 

melalui lembar 

observasi pada 

recall diet 24 

jam 

 

Berdasarkan hasil penelitian, itu dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara zat besi asupan dan 

kejadian anemia pada anak sekolah. 

Anak-anak dengan asupan zat besi yang 

rendah adalah 6,198 kali lebih mungkin 

untuk menderita anemia. Oleh karena itu, 

dianjurkan bagi orang tua untuk menjaga 

keseimbangan asupan gizi dan makanan 

kaya zat besi untuk mencegah timbulnya 

anemia pada anak.  

 

10.  hubungan kebiasaan 

makan pagi dengan 

kejadian anemia pada 

murid sd negeri 3 

manado (Tandirerung 

dkk., 2013)  

 

 

Sampel 

berjumlah 

344 orang 

observasional 

analitik dengan 

pendekatan cross-

sectional study. 

Variabel 

bebas dalam 

penelitian ini 

ialah 

kebiasaan 

makan pagi, 

sedangkan 

variabel 

terikat anemia. 

 Dari hasil penelitian terhadap 83 murid, 

ditemukan bahwa 58 murid (69,9%) 

memiliki kebiasaan sarapan pagi, dan 

sebanyak 74 murid (89,2%) tidak 

mengalami anemia. Analisis statistik 

menunjukkan nilai p = 0,019 (≤ 0,050). 
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Dari tinjauan literatur jurnal, banyak penelitian telah dilakukan 

mengenai korelasi antara asupan zat gizi mikro dan makro, pola makan, 

kebiasaan makan, dan gaya hidup dengan kejadian anemia. Sebagian besar 

jurnal fokus pada anemia yang umumnya terjadi pada remaja perempuan. 

Penelitian sebelumnya merekomendasikan untuk menitikberatkan pada 

dampak konsumsi zat gizi mikro dan makro terhadap insiden anemia pada 

anak jalanan. Selain itu, penelitian yang menyelidiki secara serentak tentang 

zat gizi mikro dan makro dengan memasukkan variabel status gizi masih 

merupakan hal yang kurang umum. Dalam penelitian ini, akan dilakukan 

klasifikasi terhadap konsumsi zat gizi makro dan mikro, di mana zat gizi 

mikro (vitamin C dan zat besi), zat gizi makro (protein), dan status gizi akan 

diidentifikasi sebagai indikator kejadian anemia pada anak jalanan. Inilah 

yang membuat penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian lainnya. 

Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk menjalankan penelitian yang 

berjudul “Hubungan Antara Asupan Zat Besi, Protein, Vitamin C Dan 

Status Gizi Dengan Kejadian Anemia Pada Anak Jalanan Di Kota Makassar 

Tahun 2023”. 

F. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk menginvestigasi korelasi antara konsumsi zat besi, protein, 

vitamin C, dan status gizi dengan fenomena anemia yang terjadi pada anak 

jalanan di Kota Makassar tahun 2023. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mendapatkan pemahaman tentang hubungan antara konsumsi zat 

besi dan insiden anemia yang terjadi pada anak jalanan di Kota 

Makassar. 

b. Untuk mendalami pemahaman mengenai korelasi antara konsumsi 

protein dan insiden anemia yang terjadi pada anak jalanan di Kota 

Makassar. 

c. Untuk memahami korelasi antara konsumsi vitamin C dan insiden 

anemia yang terjadi pada anak jalanan di Kota Makassar. 

d. Untuk memahami korelasi antara keadaan gizi dan insiden anemia pada 

anak jalanan di Kota Makassar. 

G. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk 

memperluas pemahaman ilmiah tentang faktor-faktor yang menyebabkan 

insiden anemia pada anak jalanan. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Responden 

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada 

mereka yang mengalami anemia untuk lebih memperhatikan 
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pengonsumsian zat besi, protein, vitamin, dan meningkatkan status gizi 

mereka. 

b) Institusi Pendidikan 

Sebagai bahan referensi di perpustakaan, yang dapat mendukung 

peningkatan pemahaman mahasiswa mengenai anemia pada anak serta 

dapat dijadikan acuan untuk penelitian lebih lanjut mengenai kondisi 

anemia pada anak. 

c) Bagi Peneliti 

Untuk memperluas perspektif dan pengetahuan penulis dalam 

mengadakan penelitian di bidang kesehatan, terutama dalam konteks 

anemia pada anak. Selain itu, ini juga akan menjadi panduan yang 

berguna untuk menerapkan metode penelitian yang telah dipelajari. 

d) Bagi Pihak Terkait 

Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan 

dalam upaya untuk merangsang, mendeteksi, dan melakukan intervensi 

awal terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu, 

penelitian ini juga membantu dalam memahami hal-hal yang berkaitan 

dengan anemia pada anak. Hal ini akan membantu dalam pelaksanaan 

tindakan yang lebih efektif. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Anemia 

1. Pengertian Anemia 

Anemia adalah suatu kondisi dimana jumlah Hemoglobin (Hb), 

hematokrit, dan sel darah merah di dalam darah ada di bawah nilai normal. 

Dengan kata lain, terjadi penurunan jumlah sel darah merah atau kadar 

Hemoglobin (Hb) di bawah ambang batas normal (Tiastuti, 2018). 

Pernyataan tersebut sejalan dengan definisi anemia menurut World Health 

Organization (WHO) tahun 2021. Anemia adalah kondisi di mana kadar 

hemoglobin dalam darah berada di bawah 10 mg/dL, sehingga oksigen 

dalam darah atau jumlah sel darah merah tidak memenuhi kebutuhan tubuh. 

Anemia tidak menunjukkan adanya penyakit atau disfungsi dalam 

fungsi tubuh. Dari segi fisiologis, anemia terjadi ketika kurangnya jumlah 

hemoglobin yang dibutuhkan untuk membawa oksigen ke seluruh bagian 

tubuh (Choirunissa et al., 2019). Perempuan lebih rentan anemia daripada 

laki-laki, hal ini signifikan selama bertahun-tahun karena wanita mengalami 

kehamilan dan menstruasi (Indrawati, 2015). Setiap bulan, perempuan 

mengalami menstruasi yang secara alami mengakibatkan pelepasan darah 

dari tubuh mereka. Oleh karena itu, perempuan memerlukan zat besi untuk 

mengembalikan tubuh mereka ke kondisi semula setelah menstruasi 

(Choirunissa et al., 2019). 
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Menurut WHO dalam (Adiyani et al., 2018), batasan anemia yaitu 

sebagai berikut: 

 Tabel 2. 1 Batasan Anemia Menurut WHO 

Kelompok Batas Normal 

Anak Balita 11 g % 

Anak usia Sekolah 12 g % 

Wanita Dewasa 12 g % 

Laki-laki Dewasa 13 g % 

Ibu Hamil 11 g % 

 

Sedangkan Derajat anemia menurut WHO dalam (Adiyani et al., 

2018) adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. 2 Derajat Anemia Menurut WHO 

Derajat Anemia Kadar Hemoglobin (g/dL) 

Ringan 10-12 

Sedang 7-9 

Berat <7 

 

2. Faktor-Faktor Penyebab Anemia 

a. Asupan Zat Besi 

1) Zat Besi (Fe) 

Besi merupakan unsur elemen yang memiliki peran sangat 

vital dalam pembentukan sel darah merah. Di samping itu, besi 

juga memiliki beberapa peran penting di dalam tubuh, antara lain 

sebagai pengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh bagian 

tubuh, berperan sebagai pembawa elektron di dalam sel, dan 

menjadi komponen utama dalam berbagai reaksi enzimatik di 

dalam jaringan tubuh. (A Buchari, 2018). 
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Pada perempuan, terjadi lebih banyak ekskresi zat besi dari 

tubuh jika dibandingkan dengan laki-laki. Selain kehilangan basal, 

terdapat juga kehilangan melalui mekanisme lain. Tiap bulan, 

wanita dewasa mengalami siklus menstruasi dan rata-rata 

kehilangan sekitar 28 mg zat besi setiap kali siklus menstruasi. 

Karena menstruasi terjadi sekali sebulan, ini berarti bahwa rata-rata 

wanita mengeluarkan sekitar 28 mg zat besi setiap hari selama 

menstruasi. Oleh karena itu, wanita mengeluarkan hampir dua kali 

lipat lebih banyak besi dari tubuh mereka jika dibandingkan dengan 

laki-laki dewasa. Apabila remaja perempuan mengalami 

peningkatan kebutuhan akan zat besi tetapi tidak memperoleh 

asupan yang memadai, mereka berpotensi mengalami anemia karena 

defisiensi zat besi. (Restuti & Susindra, 2017). 

Penyerapan zat besi tergantung pada beberapa faktor, 

termasuk ketersediaan makanan yang dapat memperlancar atau 

menghambat penyerapan. Dengan demikian, penyerapan zat besi 

dari makanan harian dapat berfluktuasi (Denistikasari, 2016) 

mengindikasikan bahwa konsumsi makanan harian dapat 

dikelompokkan menjadi tiga kategori:  

a) Penyerapan zat besi yang minim, sekitar 5%, berasal dari 

kebiasaan makan yang tidak bervariasi.  

Makanan yang umumnya terbuat dari bahan-bahan seperti 

beras, ubi, atau jagung, jarang mengandung daging, ikan, atau 
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vitamin C. Makanan jenis ini juga biasanya mengandung serat 

atau komponen makanan yang dapat menghambat penyerapan 

zat besi. Sebagai hasilnya, penyerapan zat besi dari makanan 

semacam ini cenderung rendah, sekitar 5%. Kebiasaan makan 

dengan tingkat penyerapan zat besi yang minim seperti ini lebih 

umum terjadi di keluarga-keluarga berpendapatan rendah pada 

negara-negara yang sedang berkembang.  

b) Absorpsi zat besi yang sedang atau setara dengan 10 %  

Rutinitas makan ini melibatkan komponen-komponen seperti 

beras atau biji-bijian lain, yang disertai dengan daging dan 

sumber protein hewani lainnya, dan juga melibatkan konsumsi 

vitamin C setiap hari. Pola makan semacam ini biasanya terjadi 

pada keluarga-keluarga dengan tingkat kemampuan finansial 

yang lebih baik di negara-negara yang sedang berkembang. 

Absorpsi zat besi dari jenis pola makan ini mencapai sekitar 

10%, atau dapat dikategorikan sebagai tingkat sedang 

(moderat).  

c) Absorpsi zat besi yang tinggi atau setara dengan 15%  

Pada negara-negara industri seperti Eropa, Amerika, dan negara 

maju lainnya, pola makanya seringkali terdapat konsumsi tinggi 

daging dan berbagai sumber protein hewani dalam menu 

harian. Sebagai hasilnya, penyerapan zat besi dari makanan 

tersebut mencapai sekitar 15%, atau dianggap tinggi. 
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2) Vitamin C 

Salah satu nutrisi yang dikenal karena perannya yang penting 

untuk meningkatkan penyerapan zat besi yaitu Vitamin C. Vitamin 

C bisa menaikkan penyerapan zat besi non-hemoglobin hingga 

empat kali lipat. Ini terjadi dengan cara mengubah zat besi feri yang 

kemudian menjadi zat besi fero di usus halus, sehingga 

meningkatkan efisiensi penyerapan zat besi. Tak hanya itu, Vitamin 

C juga menekan pembentukan hemosiderin, yang sulit melepaskan 

besi saat diperlukan. Vitamin C biasanya ditemukan dalam makanan 

yang berasal dari tumbuhan, termasuk berbagai jenis sayuran dan 

buah-buahan, terutama yang memiliki cita rasa asam, seperti jeruk, 

nenas, rambutan, papaya, gandaria, dan tomat. (Nuryanto & Riziqo, 

2016). 

3) Protein 

Protein yang terdapat dalam darah memiliki fungsi khusus 

sebagai pengantar atau carrier zat besi menuju sel-sel mukosa. 

Protein ini dikenal sebagai transferin, yang dihasilkan oleh hati dan 

berperan dalam mengangkut zat besi melalui aliran darah untuk 

digunakan dalam proses pembentukan hemoglobin. Ketika asupan 

protein dalam makanan berkurang, sintesis transferin dapat 

terganggu, yang pada gilirannya mengakibatkan penurunan kadar 

transferin dalam darah. Kadar transferin yang rendah dapat 
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menghambat transportasi zat besi secara efisien, dan akibatnya, 

kadar hemoglobin akan menurun (Tadete et al., 2018).  

Protein memegang peran penting dalam proses 

pengangkutan zat besi di dalam tubuh. Kekurangan asupan protein 

dapat mengakibatkan kelambatan dalam transportasi zat besi, yang 

akhirnya dapat menyebabkan defisiensi zat besi. Selain itu, makanan 

yang kaya protein, terutama yang berasal dari sumber seperti daging, 

ikan, dan unggas, seringkali juga mengandung zat besi dalam jumlah 

yang cukup (Arifin et al., 2018).  

b. Perilaku Makan dan Minum 

1) Perilaku Sarapan Pagi 

Sarapan adalah istilah yang merujuk pada makanan yang 

dikonsumsi sebelum memulai aktivitas, termasuk makanan utama 

dan hidangan pendamping atau camilan. Porsi yang biasanya 

dikonsumsi sekitar sepertiga dari total asupan makanan sehari. 

Menurut (Rahmi, 2014), kebiasaan tidak sarapan pagi bisa 

disebabkan oleh berbagai faktor seperti hilangnya nafsu makan, 

rutinitas yang tidak melibatkan sarapan, atau kurangnya waktu yang 

tersedia untuk sarapan. Selain itu, penyebab lainnya dapat berkaitan 

dengan makanan yang kurang menggugah selera sehingga tidak 

mengundang hasrat makan. 

Sarapan di pagi hari memberikan dampak signifikan pada 

remaja karena dapat meningkatkan tingkat konsentrasi mereka saat 



 

27 

 

belajar di sekolah. Ketika seseorang sarapan, gula darah dalam 

tubuhnya meningkat karena perut diisi kembali setelah periode 

puasa selama delapan hingga sepuluh jam. Manfaat dari makan pagi 

adalah menjaga daya tahan tubuh, memungkinkan untuk bekerja 

atau belajar dengan efektif, meningkatkan fokus dan kemampuan 

belajar, serta memastikan asupan gizi yang cukup. Sebaliknya, jika 

seseorang tidak sarapan pagi, dampaknya bisa berupa kelemahan 

fisik karena kekurangan zat gizi yang dibutuhkan untuk energi, 

kinerja yang menurun di pagi hari, kesulitan berpikir dengan jernih, 

dan kecenderungan untuk menjadi malas atau kurang produktif 

(Denistikasari, 2016). 

2) Kebiasaan Minum Teh dan Kopi 

Tradisi minum teh telah menjadi unsur integral dalam 

berbagai budaya di seluruh dunia. Selain air putih, teh merupakan 

minuman yang paling sering dikonsumsi oleh manusia. Secara rata-

rata, setiap individu mengonsumsi sekitar 120 mL teh per hari. 

Tannin, sejenis polifenol yang terdapat dalam teh, kopi, serta 

beberapa jenis sayuran dan buah, mempunyai kemampuan 

menghambat penyerapan zat besi dengan cara mengikatnya. Jika 

kadar zat besi dalam tubuh tidak berlebihan, disarankan untuk 

menghindari mengonsumsi teh atau kopi selama makan (Sirajuddin 

& Masni, 2015). 
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Konsumsi teh, jika diminum setidaknya satu jam sebelum 

atau sesudah makan, dapat mengurangi penyerapan zat besi oleh sel 

darah merah sekitar 64%. Penurunan daya serap zat besi ini jauh 

lebih signifikan dibandingkan dengan efek yang sama yang 

disebabkan oleh minum kopi setelah makan, yang hanya 

mengurangi penyerapan sekitar 39%. Dalam teh, pengurangan 

penyerapan zat besi disebabkan oleh kandungan tannin. Di samping 

tannin, teh juga mengandung berbagai senyawa lainnya seperti 

kafein, polifenol, albumin, dan vitamin. Tannin memiliki dampak 

pada penyerapan zat besi dari makanan, khususnya terhadap jenis 

zat besi non-heme yang ditemukan dalam biji-bijian, sayuran, dan 

kacang-kacangan (Nursari, 2019). 

c. Kehilangan Darah 

1) Penyakit Infeksi 

Penyebab utama anemia melibatkan penyakit infeksi, seperti 

cacingan, tuberkulosis (TBC), dan malaria. Penyakit anemia gizi 

dapat menjadi lebih serius ketika terjadi bersamaan dengan infeksi 

cacing tambang. Cacing tambang melekat pada dinding usus dan 

menyerap darah, mengakibatkan kehilangan darah pada penderita 

karena gigitan dan hisapan cacing tersebut. Sehari-hari, satu cacing 

tambang dapat menyerap sekitar 0,03 ml hingga 0,15 ml darah, 

sehingga diperkirakan sekitar 2000 ekor cacing diperlukan untuk 

menyebabkan anemia. Selain itu, cacing gelang juga dapat 
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menyebabkan defisiensi zat besi, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, dengan mengurangi nafsu makan dan mengganggu 

penyerapan zat besi akibat perubahan pada permukaan villi usus. 

(Fitriani, 2021). 

2) Menstruasi  

Menstruasi (haid) adalah proses perdarahan berkala dan 

berulang yang berasal dari rahim, yang juga melibatkan 

pengelupasan lapisan endometrium. Perdarahan menstruasi ini 

mengikuti pola siklus yang biasanya berlangsung selama 25-31 hari. 

Siklus menstruasi yang normal terjadi bulanan, menandakan bahwa 

siklus menstruasi pada wanita usia reproduksi adalah sekali setiap 

bulan. Jika frekuensi menstruasi lebih dari sekali dalam sebulan, 

dengan siklus kurang dari 25 hari, keadaan ini dikenal sebagai 

polimenore (Nursari, 2019). 

Evaluasi pola menstruasi dapat dilakukan dengan 

mempertimbangkan volume darah yang dikeluarkan, frekuensi 

perdarahan, dan durasi menstruasi. Menilai jumlah darah menstruasi 

secara akurat dalam satuan kuantitas adalah tugas yang sangat sulit. 

Bahkan bagi seorang wanita, mengukur atau mengidentifikasi 

apakah aliran menstruasi mereka tidak normal merupakan hal yang 

sulit dilakukan. Sebagai acuan, perdarahan menstruasi dianggap 

tidak normal jika berlangsung selama lebih dari enam hari dan 

memerlukan lebih dari 12 potong pembalut dalam satu periode 
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menstruasi. Ketidakmampuan remaja putri untuk mempertahankan 

jumlah zat besi yang cukup dapat terjadi karena mereka mengalami 

menstruasi dengan volume yang lebih besar dan durasi yang lebih 

panjang dari rata-rata (Trisnawati, 2019). 

d. Sosial Ekonomi 

1) Pengetahuan Gizi 

Evaluasi pola menstruasi dapat dilakukan dengan 

mempertimbangkan volume darah yang dikeluarkan, frekuensi 

perdarahan, dan durasi menstruasi. Mengukur jumlah darah 

menstruasi secara akurat dalam satuan kuantitas merupakan tugas 

yang sangat sulit, bahkan bagi wanita itu sendiri. Identifikasi apakah 

aliran menstruasi abnormal juga dapat menjadi tugas yang sulit. 

Sebagai patokan, perdarahan menstruasi dianggap tidak normal jika 

berlangsung selama lebih dari enam hari dan memerlukan lebih dari 

12 potong pembalut dalam satu periode menstruasi. Remaja putri 

yang mengalami menstruasi dengan volume dan durasi yang lebih 

besar mungkin mengalami peningkatan kehilangan zat besi di atas 

rata-rata (Pradanti et al., 2019).  

Pengetahuan gizi merujuk pada kemampuan seseorang 

untuk mengingat dan memahami informasi mengenai kandungan 

gizi dalam makanan, sumber-sumber gizi, dan manfaat zat gizi yang 

berada di dalam tubuh. Pengetahuan gizi melibatkan cara berpikir 

kognitif yang diperlukan untuk mengumpulkan informasi gizi 
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dengan pola makan yang sesuai, dengan tujuan membangun 

pemahaman yang kuat tentang gizi dan dampaknya terhadap 

kesehatan. Pemahaman seseorang tentang gizi dapat mempengaruhi 

keputusan makanan yang diambilnya, yang pada akhirnya akan 

berdampak pada status gizi individu tersebut (Fitriani, 2021). 

2) Pendidikan Orangtua 

Pendidikan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan 

kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai cara menjaga 

kesehatan, cara menghindari potensi risiko kesehatan, serta langkah-

langkah yang harus diambil ketika menghadapi masalah kesehatan, 

termasuk mengetahui tempat mencari perawatan medis saat sakit. 

Faktor pendidikan memberikan pengaruh terhadap status anemia 

seseorang terkait dengan pilihan makanan yang mereka konsumsi. 

Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung 

memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang gizi 

dibandingkan dengan mereka yang memiliki tingkat pendidikan 

yang lebih rendah (Trisnawati, 2019). 

Tingkat pendidikan ibu memiliki peran yang signifikan 

dalam menentukan pengetahuan, sikap, dan keterampilan ibu dalam 

menentukan makanan untuk keluarganya. Umumnya, peran ibu 

memiliki dampak besar dalam membentuk kebiasaan makan anak-

anak, termasuk perencanaan menu, pembelian bahan makanan, 

proses memasak, dan penyajian makanan. Pendidikan dan 
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pengetahuan ibu memegang peran kunci dalam menentukan kualitas 

hidangan yang disiapkan. Jika seorang ibu memiliki pemahaman 

gizi yang lebih baik, maka kecenderungan untuk memiliki sikap 

positif terhadap perencanaan makanan juga meningkat. Semakin 

meningkat pengetahuan gizi ibu, semakin baik sikap ibu terhadap 

kualitas gizi makanan yang dipersiapkan, sehingga asupan gizi 

keluarga menjadi lebih baik (Tania, 2018). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nursari pada 

tahun 2019, ada dua potensi hubungan antara pola konsumsi 

makanan pada keluarga dan tingkat pendidikan orang tua, yaitu:  

a) Pendidikan orang tua memiliki potensi untuk mempengaruhi 

kondisi rumah tangga, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, dan kondisi rumah tangga tersebut dapat berdampak 

secara signifikan pada pola makan keluarga. 

b) Pendidikan istri, selain memiliki peran penting dalam 

mendukung ekonomi keluarga, juga berpengaruh pada 

perencanaan pola makan keluarga. 

3) Pekerjaan Orangtua 

Jenis pekerjaan seseorang bisa berpengaruh pada tingkat 

pendapatan mereka, dan selain itu, faktor-faktor seperti durasi kerja 

baik di rumah maupun di luar rumah, serta jarak antara tempat kerja, 

juga memiliki dampak pada pola makan keluarganya. Orangtua 

yang memiliki pekerjaan tetap, meskipun pendapatannya mungkin 



 

33 

 

rendah, cenderung memberikan stabilitas sosial yang lebih baik bagi 

keluarganya jika dibandingkan dengan pekerjaan yang tidak 

menentu dengan pendapatan yang tidak menentu (Nursari, 2019). 

4) Pendapatan Orangtua 

Kebiasaan makan keluarga secara umum berkaitan dengan 

aspek ekonomi, di mana semakin tinggi pendapatan keluarga, 

semakin beragam pola makanan yang biasa mereka konsumsi. 

Pekerjaan dan sumber pendapatan keluarga merupakan faktor yang 

paling berpengaruh terhadap kualitas dan jumlah makanan yang 

dikonsumsi. Ketika pendapatan meningkat, seringkali terjadi 

peningkatan dalam penyediaan hidangan yang lebih berkualitas. 

Tingkat pengeluaran yang dapat diketahui oleh anak sering 

tercermin melalui uang saku yang mereka terima dari orangtua 

mereka (Pradanti et al., 2019). 

Perubahan pendapatan secara langsung mempengaruhi 

perubahan dalam konsumsi makanan keluarga. Peningkatan 

pendapatan meningkatkan kemungkinan untuk membeli makanan 

dengan kualitas dan jumlah yang lebih baik. Sebaliknya, penurunan 

pendapatan dapat menyebabkan penurunan pembelian makanan, 

yang berpotensi mengakibatkan kekurangan zat gizi, termasuk zat 

besi, yang pada akhirnya dapat menyebabkan anemia (Fitriani, 

2021). 
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e. Status Gizi 

Status gizi merupakan hasil keseimbangan bentuk variabel 

tertentu atau representasi zat gizi yang berbentuk variabel tertentu. 

Indeks Massa Tubuh (IMT) adalah suatu alat yang mudah digunakan 

untuk mengawasi status gizi. Indeks Massa Tubuh (IMT) merupakan 

pengukuran berat badan seseorang yang diperhitungkan dalam 

hubungannya dengan tinggi badan, dihitung dengan membagi berat 

badan dalam kilogram dengan tinggi badan dalam meter yang telah 

dikuadratkan. Dalam mengevaluasi status gizi individu berusia 10-14 

tahun, IMT digunakan dengan mempertimbangkan faktor usia dan jenis 

kelamin (Pradanti et al., 2019). 

c. Jenis-jenis Anemia 

Menurut (A Buchari, 2018), anemia dapat diklasifikasikan 

berdasarkan penyebabnya menjadi berbagai jenis, antara lain:: 

a. Anemia karena defisiensi besi  

Anemia defisiensi besi adalah keadaan anemia yang timbul akibat 

berkurangnya simpanan besi dalam tubuh. Gejala kondisi ini mencakup 

penurunan saturasi transferin serta rendahnya kadar feritin atau 

hemosiderin di sumsum tulang. Langkah-langkah laboratorium yang 

dapat mencerminkan defisiensi besi termasuk hal-hal berikut: 

1) Berkurangnya cadangan besi dalam tubuh. 

2) Penurunan kadar Feritin dalam serum. 
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3) Penurunan kadar besi dalam serum dengan peningkatan kadar 

transferin dalam serum. 

4) Peningkatan Red Cell Distribution Width (RDW). 

5) Berkurangnya Mean Corpuscular Volume (MCV). 

6) Penurunan kadar hemoglobin.. 

Anemia-anemia tersebut bisa diatasi dengan mengonsumsi 

makanan dan suplemen dengan zat besi yang tinggi, seperti daging 

kambing atau sapi, kacang panjang, sereal yang dipenuhi zat besi, dan 

berbagai jenis kacang-kacangann. 

b. Anemia karena defisiensi vitamin B12 dan Asam Folat 

Ketidakcukupan kedua vitamin ini bisa mengakibatkan 

pembentukan sel darah merah yang memiliki ukuran yang sangat besar. 

Meskipun begitu, dimensi sel tersebut bukanlah penanda utama 

kapasitasnya membawa banyak oksigen. Anemia tipe ini bisa diatasi 

melalui pemberian suntikan vitamin B12, sedangkan kekurangan folat 

umumnya bisa diatasi dengan mengonsumsi suplemen folat. Makanan 

yang terdapat float dan vitamin B12 meliputi produk susu dan daging 

yang telah diolah. 

c. Anemia karena penyakit kronik 

Anemia kronis adalah jenis anemia yang memiliki tingkat 

keparahan ringan hingga sedang, disebabkan oleh infeksi kronis, 

peradangan, trauma, atau penyakit neoplastik yang berlangsung selama 

periode 1-2 bulan. Kondisi ini tidak melibatkan masalah pada organ 
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seperti hati, ginjal, atau sistem endokrin. Anemia jenis ini dicirikan oleh 

gangguan metabolisme besi, yang menyebabkan penumpukan besi di 

dalam makrofag dan terjadinya hipotermia. Secara umum, patogenesis 

anemia penyakit kronis menekankan dua kelainan utama: 

1) Eritrosit memiliki umur yang lebih singkat karena mengalami lisis 

lebih awal. 

2) Terdapat respons dari sumsum tulang yang terganggu karena 

penurunan produksi eritropoetin dan gangguan dalam penggunaan 

kembali besi. 

d. Anemia Aplastik 

Sumsum tulang merupakan organ yang memainkan peran 

krusial pada pembentukan sel darah merah. Fungsi sumsum tulang 

melibatkan produksi berbagai jenis sel darah, seperti sel darah merah, 

sel darah putih, dan trombosit (sel pembeku darah). Jika sumsum tulang 

mengalami kegagalan dalam melaksanakan fungsinya ini, dapat 

mengakibatkan terjadinya anemia aplastik yang memiliki tingkat 

kematian yang tinggi. Umumnya, infeksi dan perdarahan merupakan 

penyebab utama kematian pada anemia aplastik. Dalam situasi yang 

parah, kesembuhan pasien mungkin tercapai melalui transplantasi 

sumsum tulang dan perlu menjalani pengobatan seumur hidup dengan 

obat-obatan yang menekan sistem kekebalan tubuh (imunosupresan). 

Pada kasus yang lebih ringan, terapi kombinasi dengan imunosupresan 

seperti steroid dan siklosporin bisa menjadi pilihan. Perlu dicatat bahwa 
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dalam anemia aplastik, transfusi darah dapat memberikan bantuan 

dalam mengatasi gejala, namun hanya bersifat simptomatik dan tidak 

mengatasi akar permasalahan, sehingga anemia dapat kembali muncul.  

e. Anemia Hemolitik 

Anemia hemolitik adalah suatu kondisi anemia yang disebabkan 

oleh peningkatan dalam proses pemecahan sel darah merah. Secara 

umum, masa hidup sel darah merah sekitar 120 hari. Tetapi, jika jumlah 

sel darah merah itu berkurang hingga dua kali lipat, organ-organ seperti 

sumsum tulang, limpa, dan hati dapat mendeteksi penurunan tersebut 

dan berusaha untuk menghancurkannya. Apabila suatu penyakit 

menyebabkan hemolisis, yaitu penghancuran sel darah merah 

berlangsung lebih cepat dari biasanya, sumsum tulang berupaya 

menggantinya dengan meningkatkan produksi sel darah merah baru. 

Proses ini bisa mencapai kecepatan hingga 10 kali lipat dari tingkat 

normal. Akan tetapi, jika tingkat penghancuran sel darah merah 

melebihi kapasitas pembentukan sel darah merah baru, maka anemia 

hemolitik akan terjadi. Terdapat juga obat-obatan tertentu, seperti 

rifampisin (sejenis antibiotik golongan kuinolon) yang digunakan untuk 

pengobatan tuberkulosis, yang dapat merangsang terjadinya anemia 

hemolitik dengan cara mengikat pada sel darah merah dan menyebabkan 

penghancuran mereka (lisis). 
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f. Anemia Bulan Sabit (sickle cell anemia) 

Anemia jenis ini merupakan varian anemia yang bersifat 

diwariskan (herediter). Kendala terletak pada struktur sel darah merah, 

di mana pada saat kondisi normal, sel darah merah umumnya memiliki 

bentuk yang bulat dan fleksibel. Namun, pada individu dengan sickle 

cell anemia, sel darah merah mengalami perubahan bentuk menjadi 

tidak teratur dan menyerupai sabit. Bentuk sel yang tidak teratur ini 

cenderung mengalami kematian prematur, yang mengakibatkan kondisi 

defisiensi sel darah merah secara kronis. Kelompok etnis Afrika dan 

Arab lebih sering mengalami kasus penyakit ini. 

d. Pencegahan Anemia 

Tindakan untuk mencegah dan mengatasi anemia pada dasarnya 

bertujuan untuk mengatasi akar penyebab dari kondisi tersebut. Pencegahan 

dan penanganan anemia dapat diimplementasikan melalui langkah-langkah 

berikut:  

a. Perbaikan konsumsi makanan yang kaya nutrisi  

1) Mengonsumsi makanan dengan kandungan zat besi yang tinggi, bisa 

berasal dari produk hewani (seperti  ayam, daging, ikan, hati, dan 

telur) ataupun produk nabati (seperti sayuran berwarna hijau tua, 

biji-bijian, dan kacang-kacangan), dapat menjadi tindakan 

pencegahan anemia yang efektif.  

2) Mengonsumsi sayuran dan buah-buahan yang mengandung vitamin 

C tinggi, seperti daun katuk, jambu, tomat, jeruk, dan nanas, dapat 
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secara positif meningkatkan penyerapan zat besi dalam sistem 

pencernaan. 

Sebagaimana dengan firman Allah swt. dalam QS. An-An’am/ 6: 95 

yang berbunyi:  

تِ   ِ
مَي 
ْ
ال مِنَ  يَّ  حَ

ْ
ال يُخرْجُِ  وَالنَّوٰىۗ  حَب ِ 

ْ
ال فَالِقُ   َ اللّٰه مِنَ  اِنَّ  تِ  ِ

مَي 
ْ
ال وَمُخرْجُِ 

وْنَ 
ُ
نهى تُؤْفَك

َ
ُ فَا مُ اللّٰه

ُ
ۗ ذٰلِك ِ ي 

حَ
ْ
  ۞ال

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Allah yang menumbuhkan butir (padi-padian) dan biji 

(buah-buahan). Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan 

mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah (kekuasaan) Allah. 

Maka, bagaimana kamu dapat dipalingkan?”. (Al-Qur’an dan 

terjemahan Departemen Agama RI). 

Berdasarkan penafsiran Al-Jalalain, dijelaskan bahwa 

(Sesungguhnya Allah menumbuhkan) menjadikan (butir) tunas 

tetumbuhan (dan biji) dari pohon kurma. (Dia mengeluarkan yang 

hidup dan yang mati) seperti manusia dan unggas yaitu berasal dari air 

mani dan telur (dan mengeluarkan yang mati) yakni air mani dan telur 

(dari yang hidup, yang demikian itu) artinya yang menumbuhkan dan 

yang mengeluarkan (ialah Allah, maka mengapa kamu masih 

berpaling) mengapa kamu masih berpaling juga dari keimanan padahal 

bukti-buktinya telah ada. 

Allah menjelaskan bahwa segala bentuk kehidupan berasal 

dari Pencipta kehidupan, yaitu Allah. Allah menciptakan reproduksi 

segala jenis tumbuhan dari benih atau biji-bijian kehidupan, baik yang 
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berupa butiran atau benih. Hal ini dilakukan untuk memudahkan 

pemahaman manusia sesuai dengan pengetahuan umum yang dimiliki 

oleh mereka, termasuk segala bentuk kehidupan yang dalam ilmu 

pengetahuan dapat diklasifikasikan sebagai tumbuhan yang 

berkembang biak melalui spora atau pembelahan sel yang mungkin 

hanya dapat dipahami oleh orang-orang tertentu. Semua ini 

berkembang biak sesuai dengan hukum sebab dan akibat yang telah 

ditentukan oleh Allah. 

Dari ayat tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Allah SWT menciptakan bumi sebagai penyedia sumber makanan 

untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan juga sebagai tempat yang 

mendukung pertumbuhan dan perkembangan kehidupan mereka. Allah 

SWT menciptakan tumbuhan dari biji dan butiran, yang menghasilkan 

buah-buahan. Semua ini merupakan karunia dari Allah SWT sebagai 

bentuk anugerah kepada manusia agar mereka bersyukur. Dari 

perspektif kesehatan, ayat tersebut menunjukkan bahwa tumbuhan dan 

buah-buahan yang kaya akan vitamin dan mineral memiliki peranan 

penting dalam pemeliharaan dan pertumbuhan jaringan tubuh manusia. 

Makanan yang bervariasi memberikan berbagai nutrisi yang 

saling mencukupi. Sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan dan biji-

bijian mengandung sejumlah besar zat besi juga vitamin lain yang 

dibutuhkan oleh tubuh. Memastikan asupan makanan bervariasi dalam 

jumlah dan kualitas yang memadai dapat membantu mencegah 
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terjadinya anemia akibat kekurangan zat besi. Tetapi, menjaga 

keseimbangan gizi tetap menjadi sesuatu yang esensial, sesuai dengan 

petunjuk Allah SWT dalam QS. Al-A’raf/7:31:  

ا  
َ
ا تُسْرِفُوْاۚ اِنَّهٗ ل

َ
وْا وَاشْرَبُوْا وَل

ُ
ل
ُ
ِ مَسْجِدٍ وَّك

 
ل
ُ
مْ عِنْدَ ك

ُ
دَمَ خُذُوْا زِيْنَتَك

ٰ
يٰبَنِيْْٓ ا

مُسْرِفِيْنَࣖ 
ْ
بُّ ال  ۞ يُحِ

Terjemahnya: 

“Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap 

(memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah 

berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang 

berlebihan”. (Al-Qur’an dan terjemahan Departemen Agama RI). 

Menurut penafsiran Al-Muyassar, ayat ini menyampaikan 

pesan bahwa saat akan melaksanakan shalat, kita seharusnya 

memastikan diri dalam keadaan berhias sesuai syariat, dengan 

mengenakan pakaian yang menutup aurat, menjaga kebersihan, serta 

memperhatikan kesucian dan hal-hal lainnya. Selain itu, kita diingatkan 

untuk makan dan minum dari rezeki yang baik-baik yang telah 

diberikan Allah, dan ditekankan agar tidak melampaui batas kewajaran 

dalam hal tersebut. Allah tidak menyukai perilaku yang berlebihan dan 

melampaui batas, baik dalam makanan, minuman, maupun hal-hal 

lainnya. Memakai pakaian yang layak dalam konteks ini berarti 

menggunakan busana yang memenuhi syarat-syarat hijab dan menutupi 

aurat dengan baik. Lebih disukai jika pakaian tersebut selain bersih dan 

sesuai, juga estetis dan dapat meningkatkan kesolehan seseorang saat 

beribadah kepada Allah. Ini serupa dengan bagaimana seseorang 
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berdandan dan mengenakan pakaian yang menarik saat menghadiri 

acara-acara istimewa atau undangan. Oleh karena itu, ketika pergi 

untuk beribadah dan menyembah Allah, sebaiknya menggunakan 

pakaian yang pantas dan bahkan dianjurkan. Namun, ini juga 

bergantung pada kemampuan dan kesadaran individu. Jika seseorang 

hanya memiliki satu pakaian yang cukup untuk menutupi aurat selama 

beribadah, itu sudah mencukupi. Tetapi jika ada lebih banyak pilihan 

pakaian yang tersedia, maka lebih baik jika yang digunakan adalah 

yang berkualitas. 

Maksudnya adalah kita perlu memperhatikan apa yang kita 

makan dan minum agar tidak melebihi atau kurang dari kebutuhan 

tubuh. Kita seharusnya mengonsumsi makanan dengan porsi yang 

sesuai dan tidak melewati batas yang diizinkan oleh agama. 

Mengonsumsi makanan dan minuman dalam jumlah berlebihan atau 

kurang dari yang diperlukan oleh tubuh dapat mengakibatkan penyakit. 

Salah satu contohnya adalah anemia gizi besi atau anemia defisiensi 

yang terjadi karna kurangnya zat besi didalam tubuh. 

b. Meningkatkan kadar zat besi (fe) dalam tubuh menggunakan Tablet 

Penambah Darah (TPD). 

c. Mengatasi penyakit pemicu maupun memperburuk anemia, antara lain 

infeksi cacing, malaria, dan tuberkulosis, merupakan langkah penting. 

Dengan mengobati penyakit-penyakit tersebut, risiko terjadinya anemia 

dapat diminimalkan. 



 

43 

 

B. Tinjauan Hubungan Zat Besi, Vitamin C, Protein dan Status Gizi 

Dengan Kejadian Anemia 

1. Hubungan Asupan Zat Besi dengan Kejadian Anemia  

Zat besi (Fe) adalah mikromineral yang memiliki peranan yang 

sangat vital dalam fungsi tubuh manusia. Peran utamanya terletak pada 

proses hematopoiesis, utamanya dalam proses pembentukan hemoglobin 

(Hb). Fungsi utama zat besi adalah untuk mengangkut oksigen dari paru-

paru ke berbagai jaringan tubuh serta berpartisipasi dalam pengangkutan 

elektron pada proses produksi energi sel. Dalam rangka mengangkut 

oksigen, zat besi harus berikatan dengan protein, membentuk hemoglobin 

di dalam sel darah merah, dan juga myoglobin di dalam serat otot. 

Disamping itu, ketika berinteraksi dengan protein dalam sel, zat besi juga 

memainkan peran penting dalam sejumlah reaksi enzimatik yang 

mendukung pembentukan energi sel. Sebagai hasilnya, zat besi cenderung 

terkonsentrasi di dalam sel darah merah, yang memberi warna merah pada 

darah (A Buchari, 2018). 

Kekurangan asupan dan penyerapan zat besi dapat menjadi 

penyebab anemia, seperti mengonsumsi makanan yang memiliki kualitas 

zat besi rendah, seperti makanan tinggi serat, rendah vitamin C, dan rendah 

daging. Selain itu, anemia dapat disebabkan oleh mengonsumsi minuman 

seperti teh dan kopi yang dapat menghambat penyerapan zat besi. Makanan 

yang kurang bernutrisi, seperti junk food, juga dapat berkontribusi terhadap 

anemia karena biasanya memiliki sedikit atau bahkan tidak ada kandungan 
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kalsium, besi, riboflavin, asam folat, vitamin A, dan Vitamin C. Makanan 

jenis ini cenderung tinggi lemak jenuh, kolesterol, dan natrium (Tadete et 

al., 2018).   

Kebutuhan zat besi dalam tubuh seseorang dapat bervariasi 

berdasarkan usia dan jenis kelaminnya. Wanita, terutama yang berusia 

subur, bayi, anak-anak, dan remaja, memiliki risiko yang tinggi akan 

terkena anemia akibat kekurangan zat besi (fe) dibandingkan dengan 

kelompok lain. Wanita membutuhkan zat besi lebih banyak disebabkan oleh 

adanya faktor menstruasi (Tania, 2018). Faktor-faktor yang memengaruhi 

kondisi gizi seseorang dalam hal zat besi mencakup jumlah zat besi yang 

dikonsumsi melalui makanan, jumlah yang diserap oleh saluran pencernaan, 

cadangan zat besi dalam jaringan tubuh, kebutuhan tubuh, dan proses 

ekskresi. Dalam umumnya, hati, daging, dan ikan merupakan sumber 

terbaik zat besi, sementara sayuran juga adalah sumber terbaik dari 

tanaman.  

Sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS. An-Nahl/ 16:10-11 yang 

berbunyi:  

مِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تسُِيْمُوْنَ  نْهُ شَرَابٌ وَّ مْ م ِ
ُ
ك
َّ
مَاۤءِ مَاۤءً ل  مِنَ السَّ

َ
نْزَل

َ
ذِيْْٓ ا

َّ
 ۞هُوَ ال

ِ الثَّمَرٰتِۗ اِنَّ فِيْ  
 
ل
ُ
عْنَابَ وَمِنْ ك

َ
ا
ْ
 وَال

َ
يْتُوْنَ وَالنَّخِيْل رعَْ وَالزَّ مْ بِهِ الزَّ

ُ
ك
َ
يُنْْۢبِتُ ل

رُوْنَ 
َّ
تَفَك قَوْمٍ يَّ ِ

 
يَةً ل

ٰ
ا
َ
 ۞ ذٰلِكَ ل

Terjemahnya: 

“Dialah yang telah menurunkan air (hujan) dari langit untuk kamu. 

Sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan) 
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tumbuhan yang dengannya kamu menggembalakan ternakmu (1) 

Dengan (air hujan) itu Dia menumbuhkan untukmu tumbuh-tumbuhan, 

zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya 

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) 

bagi orang yang berpikir (2)”. (Al-Qur’an dan terjemahan Departemen 

Agama RI). 

Menurut penafsiran Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa Allah mencatat 

nikmat-nikmat yang Dia berikan kepada mereka, termasuk hewan ternak 

dan melata. Allah mulai menyebutkan nikmat-Nya dengan turunnya hujan 

dari langit, yang membawa air minum juga berbagai kenikmatan dunia bagi 

mereka dan hewan-hewan mereka. 

Tujuan dari ayat tersebut adalah untuk memberikan pengingat 

kepada manusia agar bersyukur kepada Allah SWT dan menggunakan 

anugerah-anugerah-Nya dengan baik. Allah, yang memiliki kekuasaan yang 

luar biasa, telah menurunkan air hujan dari langit untuk kepentingan 

manusia. Sebagian air tersebut menjadi minuman yang menyegarkan, 

sementara sebagian lainnya menyebabkan tumbuhnya tumbuhan yang 

menjadi pakan bagi hewan ternak manusia. Dengan pakan ini, manusia 

dapat merawat ternak mereka sehingga ternak tersebut dapat memberikan 

susu, daging, dan bulu yang bermanfaat bagi manusia (Shihab, 2002). 

Sementara itu, ayat ke-11 menyajikan informasi lebih lanjut mengenai 

tumbuh-tumbuhan yang sangat bermanfaat atau populer di masyarakat 

Arab, tempat di mana Al-Qur'an diturunkan. Ayat tersebut menjelaskan 

bahwa Allah SWT, dengan kehendak-Nya, menyebabkan pertumbuhan 

berbagai jenis tanaman melalui hujan yang telah disebutkan sebelumnya. 

Tanaman-tanaman tersebut meliputi zaitun, yang dikenal dengan umur 



 

46 

 

panjangnya, kurma yang dapat dikonsumsi baik dalam kondisi mentah 

maupun matang, mudah untuk dipetik, memiliki nilai gizi yang tinggi, dan 

kaya akan kalori. Selain itu, disebutkan anggur juga dapat berfungsi sebagai 

makanan yang halal atau minuman yang dianggap haram, bersama dengan 

berbagai jenis buah lainnya yang tidak tercantum sebelumnya. Semua ini 

menunjukkan secara jelas bahwa Allah, Yang Maha Esa dan Maha Kuasa, 

mengatur segalanya dengan sempurna melalui proses curahan hujan dan 

efek-efeknya. Tanda ini memberikan pelajaran bagi mereka yang berpikir. 

Faktanya, meskipun sumber air dan tanah tempat tumbuhnya sama, ragam 

dan rasa buah-buahan yang tumbuh dari tanah tersebut berbeda-beda 

(Shihab, 2002). 

Berbagai sumber zat besi dalam makanan hewani, tumbuhan, dan 

produk olahan dapat ditemukan pada tabel berikut: 

Tabel 2. 3 Zat Besi Dalam Makanan 

Bahan makanan Zat besi (mg/100g) 

Hati 6,0-14,6 

Daging sapi 2,0-4,3 

Ikan 0,5-1,0 

Telur ayam 2,0-3,0 

Kacang-kacangan 1,9-14,0 

Tepung gandum 1,5-7,0 

Sayur daun hijau 0,4-18,0 

Umbi-umbian 0,3-2,0 

Buah-buahan 0,2-4,0 

Beras 0,5-0,8 

Susu sapi 0,1-0,4 
Sumber: (Davidson, dkk 1973 dalam Jannah, 2010 

2. Hubungan Asupan Protein dengan Kejadian Anemia 
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Protein adalah substansi yang memiliki peran pengaturan yang 

krusial dalam fungsi tubuh manusia. Pada anak balita, protein memiliki 

kebutuhan yang sangat penting untuk menjaga dan meregenerasi jaringan 

tubuh, mengontrol perubahan komposisi tubuh, serta berpartisipasi dalam 

pembentukan jaringan baru. Selain itu, protein juga berfungsi sebagai 

sumber energi, menyumbang sekitar 4 kalori energi per gramnya, jumlah 

yang setara dengan yang dihasilkan oleh karbohidrat. Struktur protein terdiri 

dari berbagai jenis asam amino, termasuk yang bersifat esensial dan non-

esensial, masing-masing dengan peran yang unik. Protein juga memegang 

peran kunci sebagai prekursor untuk banyak koenzim, hormon, asam 

nukleat, dan molekul-molekul lain yang menjadi komponen penting dalam 

kehidupan (Nuryanto & Riziqo, 2016).  

Kekurangan zat besi bisa terjadi akibat asupan protein yang 

memiliki kualitas rendah, artinya protein tersebut tidak mengandung asam 

amino esensial. Jenis protein dengan kualitas rendah ini biasanya ditemukan 

dalam banyak produk protein nabati, kecuali kedelai. Dalam sistem tubuh, 

protein memegang peranan krusial dalam memfasilitasi penyerapan zat besi 

dengan berinteraksi dengan rantai protein lainnya, membantu dalam 

transportasi elektron yang berperan penting dalam proses metabolisme 

energi. Jumlah protein yang diperlukan dalam aspek kebutuhan gizi dapat 

berfluktuasi tergantung pada kondisi individu dan tingkat aktivitas fisik 

yang dilakukan, dapat diakses pada tabel 2.4. 

Tabel 2. 4 Angka Kecukupan Gizi Protein 
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Kelompok Umur Protein (gram) 

0-5 bulan 9 

6-11 bulan 15 

1-3 tahun 20 

4-6 tahun 25 

7-9 tahun 40 

10-12 tahun 50  

13-15 tahun 70 

16-18 tahun 75 
  Sumber: AKG, 2019 

3. Hubungan Asupan Vitamin C dengan Kejadian Anemia  

Untuk meningkatkan penyerapan zat besi (fe), vitamin C berperan 

penting yang bertugas menghambat pembentukan hemosiderin, yang sulit 

melepaskan besi saat dibutuhkan. Beberapa penelitian juga telah 

menunjukkan bahwa kejadian anemia dapat terkait dengan konsumsi 

vitamin C. Untuk remaja, mendapatkan cukup vitamin C sangat penting 

karena vitamin ini berperan sebagai agen pereduksi, mempertahankan zat 

besi dalam bentuk ferro dalam saluran pencernaan sehingga dapat lebih 

mudah diserap (Trisnawati, 2019). 

Tabel 2. 5 Kandungan Vitamin C Dalam Beberapa Bahan 

Makanan 

Bahan makanan Kandungan Vitamin C (mg/100g) 

Kentang 17 

Singkong 30 

Ubi rambat 20 

Hati sapi 30 

Bayam merah 80 

Daun melinjo 150 

Daun kelor 220 

Jambu biji 95 

Papaya 78 

Nanas 24 

Rambutan 85 

Manga muda 65 
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 Sumber: DKBM (2005) 

 

4. Hubungan Status Gizi Dengan Kejadian Anemia 

Status gizi adalah kondisi yang mencerminkan sejauh mana 

seseorang mendapatkan dan memanfaatkan nutrisi yang memengaruhi 

kesehatannya. Status gizi individu pada dasarnya adalah hasil dari seimbang 

antara asupan nutrisi yang dikonsumsi dan kebutuhan nutrisi yang 

dimilikinya (Tania, 2018). 

Keadaan gizi seseorang dipengaruhi oleh asupan makanan. Status 

gizi yang optimal terjadi ketika tubuh menerima jumlah yang cukup dari 

berbagai zat gizi dan menggunakan zat gizi secara efisien adalah kunci 

untuk mencapai pertumbuhan fisik yang optimal, perkembangan otak yang 

baik, kemampuan kerja yang optimal, dan kesehatan yang baik. Sebaliknya, 

status gizi kurang terjadi saat tubuh mengalami kekurangan satu atau lebih 

zat gizi esensial. Di sisi lain, status gizi yang berlebihan terjadi ketika tubuh 

menerima zat gizi dalam jumlah berlebihan, yang dapat menghasilkan efek 

toksik atau berbahaya. Kondisi status gizi yang tidak seimbang, baik itu 

kurang atau berlebihan, dapat menyebabkan gangguan kesehatan (Nuryanto 

& Riziqo, 2016). 

Terdapat beragam pendekatan yang bisa diterapkan untuk 

mengevaluasi status gizi individu. Metode-metode ini mencakup 

wawancara tentang pola makan, Metode-metode yang dapat digunakan 

untuk mengevaluasi status gizi melibatkan pencatatan makanan selama 24 
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jam, pengisian kuesioner frekuensi konsumsi makanan (FFQ), analisis 

riwayat makanan, pencatatan harian makanan, pengamatan langsung, 

penilaian konsumsi makanan oleh keluarga, pemeriksaan klinis, 

pengukuran antropometri, dan pemeriksaan biokimia (Dani, 2017). 

Indeks Massa Tubuh (IMT) atau Body Mass Index (BMI) 

merupakan metode yang sangat sederhana untuk mengevaluasi status gizi 

remaja. Prosedur ini melibatkan pengukuran tinggi badan dan berat badan 

remaja. Tinggi badan diukur menggunakan peralatan khusus seperti 

mikrotoise. Para peserta diminta untuk berdiri tegak tanpa alas kaki, dan 

mikrotoise yang sudah diatur setinggi 2 meter ditarik turun untuk mengukur 

tinggi badan mereka, dengan hasil pengukuran dicatat. Bobot badan diukur 

dengan menggunakan timbangan injak digital. Peserta diminta untuk naik 

ke atas timbangan tanpa alas kaki, mengamati angka yang ditunjukkan oleh 

timbangan, dan mencatatnya (Adiyani et al., 2018). 

Setelah data tinggi dan berat badan telah diperoleh, langkah 

berikutnya adalah menggunakan rumus menghitung IMT sebagai berikut : 

IMT =
Berat Badan (kg)

Tinggi Badan (cm)x Tinggi Badan (cm)
 

Hasil perhitungan menggunakan rumus di atas kemudian dianalisis 

dengan membandingkannya dengan tabel interpretasi yang telah disusun 

oleh WHO (2005) untuk menetapkan kategori status gizi yang sesuai. 

Kategori ini mencakup:  

1. Gizi Kurang ketika nilai z berada di antara -3 SD hingga -2 SD. 
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2. Gizi Baik ketika nilai z berada di antara -2 SD hingga +1 SD. 

3. Gizi Lebih ketika nilai z berada di antara +1 SD hingga +2 SD. 

4. Obesitas ketika nilai z lebih dari +2 SD 

C. Tinjauan Tentang Anak Jalanan 

1. Definisi Anak Jalanan 

Menurut Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga, dan Lanjut Usia, 

Departemen Sosial (2001), anak jalanan merujuk kepada anak-anak yang 

sebagian besar waktu mereka dihabiskan untuk mencari penghasilan atau 

berkeliaran di jalanan atau tempat umum lainnya. Sebagian dari mereka 

mungkin melakukan kegiatan mencari nafkah di jalanan secara sukarela, 

tetapi banyak juga anak-anak yang terpaksa melakukannya karena tekanan 

dari orang di sekeliling mereka, termasuk orang tua ataupun anggota 

keluarga lainnya, akibat sulitnya kondisi ekonomi. Anak jalanan memiliki 

rentang usia dari 6 hingga 18 tahun dan menghabiskan lebih dari 4 jam 

setiap harinya di jalanan, mengerjakan banyak hal atau hanya berkeliaran di 

sana. Penampilan mereka umumnya terlihat kusam, pakaian mereka tidak 

terawat, dan tingkat mobilitas mereka tinggi (Zulkhan, 2021). 

Selain itu, menurut Departemen Sosial RI (2001), indikator anak 

jalanan berdasarkan usianya adalah anak yang berusia antara 6 hingga 18 

tahun. Anak jalanan dalam konteks ini mengacu pada individu yang berusia 

di bawah 18 tahun dan menghabiskan sebagian atau seluruh waktunya di 

tempat umum seperti jalanan, pusat perbelanjaan, pasar, alun-alun, taman 

kota, stasiun dan terminal. Mereka terlibat diberbagai kegiatan tersebut 
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dengan tujuan untuk mencari mata pencaharian atau memenuhi kebutuhan 

hidup mereka. (Isbach, 2014). 

Anak jalanan adalah kategori anak-anak dengan usia 5-18 tahun, 

yang mencakup baik laki-laki ataupun perempuan, dan sebagian besar 

menghabiskan waktu mereka di jalanan. Mereka memiliki tingkat 

komunikasi yang sangat terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali dengan 

keluarga mereka, serta kurangnya pengawasan, perlindungan, dan 

bimbingan yang memadai. Situasi ini membuat mereka rentan terhadap 

masalah kesehatan dan tantangan psikologis (Rahmi, 2014). 

2. Karakteristik Anak Jalanan 

Ciri dan karakteristik unik anak jalanan, menurut Yayasan Kesejahteraan 

Anak Indonesia, mencakup aspek-aspek berikut ini: 1). Rentang usia anak 

jalanan berkisar antara 6 hingga 15 tahun, 2). Mereka telah meninggalkan 

keluarga mereka, 3). Anak-anak ini terlibat dalam kegiatan tertentu yang 

menjadi rutinitas bagi mereka, 4). Mereka sudah tidak bersekolah. 

Penelitian dan pengalaman dalam menangani anak jalanan di beberapa kota 

besar mengidentifikasi dua kategori anak jalanan. Pertama, ada kelompok 

"children of the street" yang hidup dan tinggal di jalanan, telah terputus 

hubungan dengan keluarga mereka. Dalam lingkungan anak jalanan, 

mereka sering disebut sebagai gelandangan, gembel, tekyan, dan sejenisnya. 

Kelompok ini umumnya tidak memiliki pekerjaan ataupun tempat tinggal 

yang stabil, sehingga kebanyakan di antara mereka terjerumus dalam 
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tindakan pencurian, aktivitas kriminal, dan pemakaian NARKOBA 

(Narkotik, Alkohol, Obat, dan Bahan Adiktif).  

Kelompok kedua adalah "children on the street" yang juga dikenal 

sebagai anak-anak pekerja. Di Indonesia, mereka sering disebut sebagai 

pekerja anak jalanan, yakni anak-anak yang menghabiskan sebagian besar 

waktu mereka bekerja di jalanan atau tempat umum untuk mendukung 

kebutuhan keluarga. Umumnya, mereka bekerja untuk mencari penghasilan 

dan oleh karena itu, cenderung memiliki waktu luang yang terbatas untuk 

aktivitas lain seperti penggunaan Narkoba (Rahmi, 2014). 

3. Faktor-Faktor Penyebab Anak Menjadi Anak Jalanan 

Sejumlah faktor yang mendorong anak-anak untuk hidup di jalanan 

mencakup Situasi ekonomi keluarga yang sulit, konflik keluarga dalam 

rumah tangga, dan masalah konflik orang tua dan anak merupakan faktor-

faktor yang menyebabkan anak-anak menjadi anak jalanan. Menurut 

laporan UNICEF, sekitar 75% dari 100 juta anak yang tinggal di negara 

berkembang yang bekerja di jalanan kembali ke rumah mereka setiap 

malam, sementara 25% sisanya tidak bisa kembali ke rumah karena banyak 

alasan. Anak-anak jalanan ini terpapar pada lingkungan yang berpotensi 

membawa berbagai risiko, termasuk pelecehan seksual, serta kondisi 

kesehatan, gizi, dan kebersihan yang buruk (Zulkhan, 2021). 

Banyak pihak meyakini bahwa faktor utama yang mendorong anak-

anak untuk hidup di jalanan adalah kemiskinan. Faktor-faktor lainnya 

seringkali muncul sebagai akibat dari atau terkait erat dengan kondisi 
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kemiskinan, atau dapat ada hubungan timbal balik antara faktor-faktor 

tersebut. Beberapa faktor ini meliputi kekerasan dalam keluarga, tekanan 

dari keluarga, keinginan untuk merasakan kebebasan, keinginan untuk 

memiliki penghasilan sendiri, serta pengaruh dari teman-teman sebaya 

(Rahmi, 2014). 
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D. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Kerangka Teori 

E. Kerangka Konsep Penelitian 

Berdasarkan landasan teori diatas kerangka konsep penelitian 

terbagi atas 2 variabel yaitu: 

1. Variabel Independen 

a. Asupan zat besi 

b. Asupan protein 

c. Asupan vitamin C 

Faktor Zat penghambat 

penyerapan Fe: tanin, 

fital dan oksalat 

Konsumsi pangan 

Faktor pemicu penyerapan 

Fe: komsumsi buah 

Status 

Anemia 

Karakteristis umum:  

▪ Jenis kelamin 

▪ Besar keluarga 

▪ Tingkat pendidikan 

▪ Pekerjaan 

▪ Kondisi sosek dan politik 

masyarakat 

 

Sumber: modifikasi peneliti dalam Husaini (1989), Dillah Nursari (2019), Fitriani (2021).  

Asupan gizi : protein, Vitamin B6, 

Vitamin B12, Vitamin A, 

VitaminC, Vitamin E, asam folat, 

Zat Besi (Fe) 

IMT 

Riwayat diare 

Kadar Hb 
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d. Status gizi 

2. Variabel Dependen 

Kejadian Anemia pada anak jalanan 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 2 Kerangka Konsep 

Asupan Zat Besi 

VARIABEL DEPENDENT 

 

 

VARIABEL INDEPENDENT 

 

 

 

 

 

 

 

Kejadian Anemia Pada 

Anak Jalanan 

Asupan Vitamin C 

Asupan Protein 

Status Gizi 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, 

suatu penelitian yang mengumpulkan data dalam bentuk angka dan 

kemudian menganalisisnya menggunakan metode statistik (Prof. Dr. Ir. 

Raihan, 2017). Hasil analisis tersebut kemudian dipergunakan untuk 

memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini 

termasuk dalam kategori penelitian observasional analitik yang menerapkan 

pendekatan cross-sectional study. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengevaluasi hubungan antara faktor-faktor independen, seperti asupan zat 

besi, vitamin C, protein, dan status gizi, dengan faktor dependen, yaitu 

kejadian anemia, diamati atau diukur secara simultan. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi penelitian 

Penelitian dilakukan di area Binaan Komunitas Peduli Anak 

Jalanan di Kota Makassar. Lokasi penelitian mencakup Adiyaksa, BTP, 

Kerung-Kerung, Manggala, Telkomas, dan Unhas.  

2. Waktu penelitian 

Penelitian berlangsung di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi 

Selatan, mulai tanggal 8 Januari hingga 8 Februari 2023. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 
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Populasi mengacu pada keseluruhan subjek atau objek yang 

mendapat perhatian atau sedang menjadi fokus penelitian (Prof. Dr. Ir. 

Raihan, 2017). Seluruh anak jalanan yang menerima bimbingan di 

berbagai lokasi yang dikelola oleh KPAJ di Kota Makassar termasuk 

dalam populasi penelitian ini, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 170 

anak jalanan. 

2. Sampel 

Merupakan subset dari semua item yang sedang diselidiki dan 

dianggap mencerminkan keseluruhan populasi. Sampel penelitian ini 

dipilih secara sengaja (purposive sampling), berdasarkan pertimbangan 

khusus seperti karakteristik atau atribut yang sudah diketahui 

sebelumnya pada populasi (Notoadmojo, 2010). Responden yang 

menjadi subjek penelitian adalah anak-anak yang bekerja di sektor 

informal selama penelitian dilakukan pada bulan Desember 2022. 

Berdasarkan perhitungan sampel dengan menggunakan rumus 

slovin,  

   n = 
𝑛

1+𝑁𝑒2 

 n =  
170

1+170 𝑥 0,05 𝑥 0,05
 

    n =  119,29 = 120 

Oleh karena itu, didapatkan jumlah responden minimum yang 

diperlukan untuk penelitian ini adalah 120 orang.  

Keterangan:  
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n = ukuran sampel  

N = ukuran populasi  

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel (0,05) 

Pemilihan sampel mempertimbangkan kriteria inklusi dan 

eksklusi. Kriteria inklusi dan eksklusi adalah sebagai berikut:  

a. Kriteria inklusi  

1) Bersedia diwawancarai 

2) Bersedia dilakukan pengukuran antropometri (BB/TB). 

3) Bersedia pengambilan darah 

b.  Kriteria eksklusi:  

1) Tidak bersedia diwawancarai.  

2) Tidak bersedia dilakukan pengukuran antropometri (BB/TB). 

3) Tidak bersedia pengambilan darah 

D. Metode Pengumpulan Data 

Data yang diambil terdiri dari data asli (primer) dan data yang sudah 

ada (sekunder). Dalam jenis penelitian ini, terdapat dua jenis data yang 

digunakan, yaitu: 

1. Data Primer 

Informasi yang diperoleh secara langsung dari responden 

melalui pengisian kuesioner merupakan data primer. Tujuan 

penggunaan kuesioner ini adalah untuk menghimpun informasi 

mengenai konsumsi zat besi, protein, vitamin C, dan kondisi gizi. 
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Proses pengumpulan data primer melibatkan penjelasan singkat kepada 

responden mengenai kuesioner, pengisian kuesioner oleh responden, 

pengumpulan kuesioner oleh peneliti, dan pemeriksaan kelengkapan 

data tersebut.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari Komunitas 

Peduli Anak Jalanan terkait jumlah anak jalanan di Kota Makassar. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini berfungsi sebagai alat pengumpulan 

data, yakni Kuesioner yang berisi sejumlah pertanyaan dengan tujuan untuk 

memperoleh informasi dari responden. Dalam konteks penelitian ini, 

instrumen yang digunakan adalah: 

1. Kuisioner 

 

Kuesioner Food Recall 2x24 jam digunakan untuk 

merepresentasikan pola makan, termasuk asupan zat besi, protein, dan 

vitamin C. Dalam langkah ini, pewawancara bertanya kepada 

responden mengenai jenis makanan yang mereka konsumsi selama dua 

hari secara berurutan. 

2. Hematology Analyzer digunakan untuk mengukur kadar hemoglobin 

responden.  

1) Alat Ukur Tinggi Badan  
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Pengukuran tinggi badan dan panjang badan pada balita 

dilakukan dengan memanfaatkan alat pengukur tubuh yang bersifat 

multifungsi, memiliki kapasitas pengukuran 2 meter, dan tingkat 

ketelitian sebesar 0,1 cm. Prosedur pengukuran tinggi badan pada 

anak-anak dilakukan dengan:  

a. Melakukan pemasangan alat ukur dengan cara 

menggabungkan setiap bagian alat, lalu lakukan penguncian.  

b. Letakkan alat ukur secara tegak lurus di permukaan lantai dan 

dinding rumah yang datar.  

c. Sampel yang diukur harus membuka alas kaki, dan penutup 

kepala.  

d. Sampel yang diukur mengambil posisi dengan cara berdiri 

tegak di alas alat ukur dan membelakangi alat tersebut.  

e. Pastikan bahwa titik kuping telinga dan ujung mata 

membentuk garis imajiner yang tegak lurus terhadap dinding 

belakang. Selanjutnya, batang alat pengukur harus 

ditempatkan di tengah-tengah bagian belakang sampel.  

f. Lima bagian tubuh, yakni kepala, punggung, pantat, betis, dan 

tumit, diletakkan di atas alat pengukur. Jika tidak mungkin, 

minimal tiga bagian yang harus bersentuhan dengan alat 

pengukur, yaitu punggung, pantat, dan betis.  

g. Pengukur ditempatkan di bagian depan atau sebelah kiri dari 

sampel yang sedang diukur.  
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h. Geser alat hingga menyentuh bagian kepala.  

i. Kunci panel alat geser, sampel dapat diminta untuk turun dari 

alat ukur.  

j. Pengukur membaca hasil pengukuran dengan cara membaca 

angka yang tepat berada pada garis jendela baca 

2). Timbangan Digital 

Pengukuran berat badan anak dilakukan menggunakan 

timbangan digital dengan hasil satuan kilogram (kg). Prosedur 

penimbangan pada anak yang dapat berdiri:  

a. Mengaktifkan alat timbangan dengan cara tekan power on/off  

b. Sampel yang diukur harus membuka aksesoris yang 

digunakan.  

c. Sampel diinginkan untuk berdiri tegak di atas alat timbangan, 

dengan posisi kaki yang tepat di tengah alat, namun tanpa 

menutupi jendela baca. Pandangan sampel harus sejajar ke 

depan.  

d. Akan muncul hasil penimbangan pada jendela baca.  

e. Pengukur membaca hasil penimbangan tersebut 

3). Alat tulis dan Ponsel 

Ponsel dipakai untuk mendokumentasikan kegiatan, 

sementara alat tulis dipakai untuk menulis informasi penting terkait 

penelitian.  
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F. Teknik Pengolahan, Analisis Data dan Penyajian Data 

1. Pengolahan Data 

Pemrosesan data merupakan tahap dari serangkaian kegiatan 

penelitian yang dilakukan setelah data terkumpul. Data yang telah 

dikumpulkan diolah melalui prosedur-langkah berikut: 

a. Editing 

Data yang diperoleh dari wawancara, kuesioner, atau 

pengamatan lapangan harus mengalami tahap penyuntingan 

terlebih dahulu. Penyuntingan merupakan proses dimana peneliti 

mengevaluasi data untuk memeriksa kelengkapannya. Peneliti 

akan memeriksa kuisioner yang telah diisi oleh responden, 

memastikan tidak ada pertanyaan yang terlewat atau jawaban 

yang ambigu, serta memastikan bahwa responden memahami 

cara mengisi kuisioner dengan baik. Proses penyuntingan ini 

biasanya dilakukan di lokasi pengumpulan data. 

b. Coding (Kode) 

Coding adalah langkah mengubah data yang diperoleh 

dari responden menjadi representasi berbentuk angka. Pada tahap 

ini, Peneliti memberikan penanda numerik pada hasil 

pengukuran, observasi, dan data yang diperoleh dari sumber data 

primer. Tujuannya yaitu untuk mempermudah proses perhitungan 

dan analisis data. 
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c. Rekapitulasi  

Peneliti mengumpulkan informasi yang telah didapatkan 

mengenai variabel-variabel dalam sebuah format kerja. 

Kemudian, data ini dikumpulkan pada spreadsheet Excel. 

d. Processing  

Proses pengolahan data dimulai dengan memasukkan 

(mengentri) data dan memilih metode penyajian data. Data 

dimasukkan ke dalam perangkat lunak SPSS 16.0, dan peneliti 

memilih uji beda non-parametrik Chi-Square. Setelah 

mendapatkan hasil pengolahan data, peneliti memilih metode 

penyajian data melalui pembuatan tabel. 

e. Out Put  

Setelah proses processing data selesai, hasilnya dicetak 

dalam bentuk lembar cetak (Print Out) dan kemudian 

diinterpretasikan. Setelah itu, hasil tersebut disajikan dalam 

bentuk cetakan dan dijilid. 

2. Analisis Data 

a. Analisis Univariat  

Analisis univariat dilakukan dengan tujuan menguraikan atau 

menjelaskan karakteristik dari setiap variabel penelitian. Metode 

analisis univariat akan disesuaikan dengan tipe data yang digunakan. 

Pada data numerik, proses perhitungan seperti mean (rata-rata), median, 

dan standar deviasi akan digunakan. Dari analisis tersebut, akan 
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dihasilkan distribusi frekuensi serta persentase untuk setiap variabel. 

Analisis akan mencakup hubungan antara asupan zat besi, vitamin C, 

protein, dan status gizi dengan kejadian anemia pada anak jalanan. 

b. Analisis Bivariat  

Studi ini menerapkan pendekatan analitis dengan metode cross-

sectional dan menggunakan skala data yang bersifat nominal dan 

ordinal. Untuk menguji hipotesis dan memahami hubungan antar 

variabel, studi ini akan menggunakan uji chi-square yang rumus telah 

ditentukan yaitu: 

 

Keterangan : 

X2 : nilai khai-kuadrat 

Fo : frekuensi observasi/pengamatan 

Fe : frekuensi ekspektasi/harapan 

Pengujian ini dipakai untuk mengevaluasi korelasi antara 

variabel independen dan kejadian anemia yang terjadi pada anak 

jalanan. Tingkat kepercayaan yang diterapkan adalah 95%, dengan nilai 

signifikansi. Berdasarkan konsep ini, apabila nilai p > 0,05, maka 

hipotesis nol (H0) akan diterima, sedangkan jika p < 0,05, maka H0 

akan ditolak.  
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3. Penyajian Data 

Data akan dipresentasikan dalam tabel dan dijelaskan melalui 

interpretasi teks. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) 

Sebuah kelompok pemuda yang dikenal dengan nama KPAJ 

Makassar, yang merupakan singkatan dari Komunitas Peduli Anak 

Jalanan, didirikan pada tanggal 1 Maret 2012 dan masih aktif hingga 

tahun 2023. Saat ini, anggota Komunitas Peduli Anak Jalanan 

berjumlah 197 orang, mayoritas di antaranya adalah mahasiswa dari 

berbagai perguruan tinggi, serta terdiri dari ASN, dosen, dan para 

profesional muda. Semua anggota ini memiliki ikatan yang kuat dan 

tidak terputus, yaitu kepedulian mereka terhadap anak-anak jalanan. 

Komunitas Peduli Anak Jalanan berawal dari Ahmad Yani, SS, 

seorang alumni Fakultas Sastra, Universitas Muslim Indonesia (UMI), 

yang memiliki semangat religius tinggi dan aktif dalam berorganisasi. 

Pada awalnya, Ahmad Yani, SS, memiliki ide untuk menyelenggarakan 

kegiatan bagi anak jalanan, yang kemudian berkembang menjadi 

sebuah organisasi dengan fokus utama pada kegiatan sosial, khususnya 

membantu anak-anak jalanan. Ahmad Yani, SS, memiliki tekad yang 

kuat untuk mendirikan sebuah komunitas yang peduli terhadap anak-

anak jalanan di Kota Makassar. Ini muncul dari perasaan empatinya 

ketika melihat bagaimana anak-anak jalanan, sebagai sesama warga 

negara, terpinggirkan oleh kerasnya kehidupan perkotaan dan 



 

68 

 

peradaban zaman. Dengan tekad yang kuat dan semangat yang tak 

kenal takut, dia berusaha dengan sungguh-sungguh, mengajak individu 

yang merasa tergerak hatinya untuk bersatu dalam usaha membangun 

komunitas ini. Usaha ini dilakukan melalui media sosial, yaitu halaman 

penggemar Facebook dengan nama "Komunitas Peduli Anak Jalanan 

Kota Makassar”. 

Setelah itu, anggota yang telah bergabung dengan Komunitas 

Peduli Anak Jalanan mulai merancang berbagai aspek kegiatan dan 

mengimplementasikannya. Mereka menghadapi berbagai tantangan 

dengan semangat yang terus berkobar. Dengan persiapan yang teliti, 

mereka memulai melakukan survei di berbagai daerah yang akan 

menjadi perhatian utama dari KPAJ (Komunitas Peduli Anak Jalanan). 

Hasil survei menunjukkan bahwa daerah-daerah yang menjadi pusat 

perhatian mencakup anak jalanan di bawah flyover dengan 19 anak 

yang menjadi binaan, anak jalanan di BTP dengan 40 anak yang 

menjadi binaan, area Pampang dan Terminal Lama dengan 30 anak 

yang menjadi binaan, serta anak jalanan di sekitar Masjid Al-Markaz 

Kota Makassar dengan 20 anak yang menjadi binaan. Mereka tinggal 

di rumah-rumah yang cukup sederhana. Seiring berjalannya waktu, 

mereka menyadari bahwa mengajar di bawah flyover tidak begitu 

efektif, sehingga akhirnya flyover dihapuskan dan fokus beralih ke area 

kerung-kerung. Saat ini, daerah binaan melibatkan Telkomas, Unhas, 

BTP, Adyaksa, Manggala, dan kerung-kerung. 
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2. Letak Georafis 

Kantor pusat Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) terletak 

di Jalan Sultan Alauddin 2, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, 

Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Koordinat persis kantor pusat 

Komunitas Peduli Anak Jalanan adalah 5 derajat lintang, 10 menit, 55,6 

detik dari selatan, dan 119 derajat bujur, 26 menit, 13,9 detik dari timur. 

B. Hasil Analisis Univariat 

1. Karakteristik Responden 

a. Domisili 

Tabel 4.1 

Distribusi Responden Berdasarkan Domisili Responden 

Alamat 

Responden 
Frekuensi (n) Persentase (%) 

Adiyaksa 21 17,5 

BTP 16 13,3 

Kerung-Kerung 21 17,5 

Manggala 21 17,5 

Telkomas 20 16,7 

Unhas 21 17,5 

Total 120 100 

    Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.1 didapatkan data bahwa dari 120 

responden, alamat responden yang paling banyak yaitu Adiyaksa, 

Kerung-Kerung, Manggala, dan Unhas sebanyak 21 responden 

(17,5%) sedangkan alamat responden lebih sedikit yaitu di BTP 

sebanyak 16 responden (13,3%). 
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b. Usia 

Tabel 4.2 

Distribusi Responden Berdasarkan Usia Responden 

Usia Responden Frekuensi (n) Persentase (%) 

6 tahun 5 4,2 

7 tahun 8 6,7 

8 tahun 22 18,3 

9 tahun 16 13,3 

10 tahun 29 24,2 

11 tahun 32 26,7 

12 tahun 6 5 

13 tahun 2 1,7 

Total 120 100 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa dari 120 

responden, usia responden yang paling banyak yaitu usia 11 tahun 

sebanyak 32 responden (26,7%) jumlah responden yang berusia 13 

tahun lebih rendah, yakni hanya terdapat 2 responden (1,7%). 

c. Pendidikan 

Tabel 4.3 

Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Responden 

Pendidikan 

Responden 
Frekuensi (n) Persentase (%) 

Belum Tamat SD 66 55 

Putus Sekolah 2 1,7 

Tamat SD 15 12,5 

Tidak Sekolah 37 30,8 

Total 120 100 

Sumber : Data Primer, 2023 
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Berdasarkan tabel 4.3 didapatkan data bahwa dari 120 

responden, pendidikan responden yang paling banyak yaitu belum 

tamat SD sebanyak 66 responden (55%) sedangkan pendidikan 

responden paling sedikit yaitu Putus Sekolah sebanyak 2 responden 

(1,7%). 

d. Pekerjaan Orang Tua 

Tabel 4.4 

Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan Orang Tua 

Pekerjaan Orang 

Tua 
Frekuensi (n) Persentase (%) 

Tukang Las 8 6,7 

Servis Elektronik 19 15,8 

Pemulung 93 77,5 

Total 120 100 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.4 didapatkan data bahwa dari 120 

responden, pekerjaan orang tua yang paling banyak yaitu pemulung 

sebanyak 93 responden (77,5%) sedangkan pekerjaan orang tua 

lebih sedikit yaitu tukang las sebanyak 8 responden (6,7%). 

e. Pendapatan Orang Tua 

Tabel 4.5 

Distribusi Responden Berdasarkan Pendapatan Orang Tua 

Pendapatan 

orang tua 
Frekuensi (n) Persentase (%) 

Rp 500.000- Rp 

900.000 
110 91,7 

Rp 1.000.000- Rp 

1.500.000 
10 8,3 
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Total 120 100 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.5 didapatkan data bahwa dari 120 

responden, pendapatan orang tua yang paling banyak yaitu 

Rp.500.000-Rp.900.000 sebanyak 110 responden (91,7%) 

sedangkan pendapatan orang tua lebih sedikit yaitu Rp.1.000.000-

Rp.1.500.000 sebanyak 10 responden (8,3%). 

2. Analisis Univariat 

a. Anemia 

Tabel 4.6 

Distribusi Responden Berdasarkan Anemia 

Anemia Frekuensi (n) 
Persentase 

(%) 
Mean 

Cukup 24 20 

12,51  Kurang 96 80 

Total 120 100 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa dari 120 

responden, Responden yang tidak mengalami anemia berjumlah 96 

orang (80,0%), sementara yang mengalami anemia sebanyak 24 

orang (20,0%). Rata-rata nilai sampel adalah 12,51. 
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b. Asupan Zat Besi 

Tabel 4.7 

Distribusi Responden Berdasarkan Asupan Zat Besi 

Asupan Zat 

Besi 
Frekuensi (n) 

Persentase 

(%) 
Mean 

Cukup 6 5      

    6,24 
 

Kurang 114 95 

Total 120 100 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa dari 120 

responden, frekuensi asupan zat besi kurang sebanyak 114 

responden (95,5%) sedangkan asupan zat besi cukup sebanyak 6 

responden (5,0%). Rata-rata asupan zat besi adalah 6,24 mg. Asupan 

protein yang dianjurkan menurut AKG Kemenkes RI 2019, anak 

berusia 6-13 tahun membutuhkan sekitar 10-15 mg/hari. 

c. Asupan Protein 

Tabel 4.8 

Distribusi Responden Berdasarkan Asupan Protein 

Asupan 

Protein 
Frekuensi (n) 

Persentase 

(%) 
Mean 

Cukup 26 21,7 

24,83 Kurang 94 78,3 

Total 120 100 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa dari 120 

responden, frekuensi asupan protein kurang sebanyak 94 responden 

(78,3%) sedangkan asupan protein cukup sebanyak 26 responden 
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(21,7%). Rata-rata persen konsumsi vitamin c sebesar 24,83 mg. 

Asupan protein yang dianjurkan menurut AKG Kemenkes RI 2019, 

anak usia 6-9 tahun sekitar 25-40 g/hari dan remaja usia 10-13 tahun 

sekitar 50-70 g/hari. 

d. Asupan Vitamin C 

Tabel 4.9  

Distribusi Responden Berdasarkan Asupan Vitamin C 

Asupan 

Vitamin C 
Frekuensi (n) 

Persentase 

(%) 
Mean 

Cukup 46 38,3 

25,14 Kurang 74 61,7 

Total 120 100 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.9 didapatkan data bahwa dari 120 

responden, frekuensi kurangnya asupan vitamin C terjadi pada 74 

responden (61,7%) sedangkan asupan vitamin C cukup sebanyak 46 

responden (38,3%). Rata-rata konsumsi asupan vitamin c sebesar 

25,14 mg. Asupan vitamin c yang dianjurkan menurut AKG 

Kemenkes RI 2019, anak usia 6-13 tahun membutuhkan sekitar 45-

75 mg/hari. 
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e. Status Gizi 

Tabel 4.10  

Distribusi Responden Berdasarkan Status Gizi 

Status Gizi Frekuensi (n) 
Persentase 

(%) 
Mean 

Gizi Kurang 12 10 

-0,24 
Gizi Baik 95 79,2 

Gizi Lebih 13 10,8 

Total 120 100 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.10 didapatkan data bahwa dari 120 

responden, jumlah responden yang memiliki status gizi kurang 

adalah sebanyak 12 orang (10%), status gizi baik sebanyak 95 

responden (79,2%) sedangkan status gizi lebih sebanyak 13 

responden (10,8%). Rata-rata nilai sampel sebesar -0,24. 

C. Hasil Analisis Bivariat 

1. Hubungan Zat Besi dengan Kejadian Anemia 

Tabel 4.11 

Hubungan Zat Besi dengan Kejadian Anemia 

Zat Besi 

Anemia 

Total P Value Tidak 

Anemia 

Anemia 

n % n % N % 

0.014 
Cukup 4 66.7 2 33.3 6 100 

Kurang 20 17.5 94 82.5 114 100 

Total 24 20 96 80 120 100 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan temuan dari penelitian yang telah dilakukan, dapat 

diamati dari Tabel 4.11 di atas bahwa dari total 120 responden, 4 
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responden (66,7%) dengan tingkat konsumsi zat besi yang memadai 

tidak mengalami anemia. Sementara itu, 96 responden (82,5%) dengan 

tingkat konsumsi zat besi yang kurang mengalami anemia. Hasil 

analisis statistik Chi-Square menunjukkan nilai p-value sebesar 0,014 

(p < 0,05), yang mengindikasikan adanya hubungan signifikan antara 

konsumsi zat besi dan kejadian anemia. 

2. Hubungan Protein dengan Kejadian Anemia  

Tabel 4.12 

Hubungan Protein dengan Kejadian Anemia 

Protein 

Anemia 

Total P Value Tidak 

Anemia 

Anemia 

N % N % N % 

0.000 
Cukup 21 80.8 5 19.2 26 100 

Kurang 3 3.2 91 96.8 94 100 

Total 24 20 96 80 120 100 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan temuan dari penelitian yang telah dilaksanakan, 

dapat diperhatikan pada Tabel 4.12 di atas diketahui bahwa dari 120 

responden, sebanyak 21 responden (80.8%) dengan kategori konsumsi 

protein yang cukup tidak mengalami kejadian anemia, kemudian 

responden dengan kategori konsumsi protein yang kurang  sebanyak 91 

responden (96.8%) mengalami kejadian anemia. Berdasarkan hasil uji 

statistik Chi- Square diperoleh nilai p value= 0.000 (p<0.05) sehingga 

menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara konsumsi 

protein dengan kejadian anemia. 
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3. Hubungan Vitamin C dengan Kejadian Anemia  

Tabel 4.13 

Hubungan Vitamin C dengan Kejadian Anemia 

Vitamin C 

Anemia 

Total P Value Tidak 

Anemia 

Anemia 

n % N % N % 

0.398 
Cukup 11 23.9 35 76.1 46 100 

Kurang 13 17.6 61 82.4 74 100 

Total 24 20 96 80 120 100 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan temuan dari penelitian yang telah dilaksanakan, 

dapat diperhatikan pada Tabel 4.13 diatas dapat diketahui bahwa dari 

120 responden, sebanyak 35 responden (76.1%) dengan kategori 

konsumsi vitamin c yang cukup mengalami kejadian anemia, kemudian 

responden dengan kategori konsumsi vitamin c yang kurang sebanyak 

61 responden (82.4%) mengalami kejadian anemia. Berdasarkan hasil 

uji statistik Chi- Square diperoleh nilai p value= 0.398 (p>0.05) 

sehingga menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara 

konsumsi vitamin c dengan kejadian anemia. 

4. Hubungan Status Gizi terhadap Kejadian Anemia 

Tabel 4.14 

Hubungan Status Gizi terhadap Kejadian Anemia 

 

Status Gizi 

Anemia 

Total P Value Anemia Tidak 

Anemia 

n % n % N % 

0.277 

Gizi Kurang 8 66,7 4 33,3 12 100 

Gizi Baik 76 80 19 20 95 100 

Gizi Lebih 12 92.3 1 7,7 13 100 

Total 96 80 24 20 120 100 

Sumber : Data Primer, 2023 
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Berdasarkan temuan dari penelitian yang telah dilaksanakan, dapat 

diperhatikan pada Tabel 4.13 di atas bahwa dari total 120 responden, 

sebanyak 76 responden (80%) dengan status gizi baik mengalami anemia, 

sementara responden dengan status gizi lebih sebanyak 12 responden 

(92,3%) juga mengalami anemia. Hasil uji statistik Chi-Square 

menunjukkan nilai p-value sebesar 0,277 (p > 0,05), menunjukkan bahwa 

tidak terdapat hubungan signifikan antara status gizi dan kejadian anemia. 

D. Analisis Multivariat 

Analisis multivariat dilakukan dengan menerapkan uji regresi 

logistik ganda pada tingkat kepercayaan 95%. Pada langkah ini, variabel 

independen kandidat dievaluasi dan dipilih berdasarkan hasil analisis 

bivariat dengan p-value < 0,05, termasuk status gizi, protein, vitamin C, dan 

zat besi. Langkah selanjutnya melibatkan seleksi variabel dengan 

menggunakan uji regresi logistik sederhana. Jika nilai signifikansi dari 

variabel tersebut lebih besar dari 0,25, dianggap tidak berpengaruh secara 

signifikan dan tidak memenuhi kriteria untuk melanjutkan ke uji 

multivariat. Sebaliknya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,25, dianggap 

berpengaruh dan memenuhi kriteria untuk dilanjutkan ke uji multivariat. 

Variabel independen yang memenuhi syarat kemudian akan diuji 

menggunakan analisis regresi logistik multivariat untuk menentukan 

variabel dengan pengaruh paling signifikan berdasarkan nilai OR (rasio 

odds). Berikut ini adalah hasil analisis multivariat yang telah dilakukan: 
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Tabel 4.15 Hasil Analisis Multivariat Uji Regresi Logistik Berganda 

Variabel Independen terhadap Kejadian Anemia 

No. Sub variabel P (Sig) OR CI 95% 

1 Protein 0.000 129.935 
26.867 – 

628.399 

2 Zat Besi 0.931 0.900 0.083 – 9.703 

Konstanta 0.000 0.002   

Sumber: Data Primer, 2023 

Dapat disimpulkan dari tabel tersebut bahwa keberadaan protein 

memiliki pengaruh yang signifikan pada terjadinya anemia, dengan nilai p 

< 0,25, dan menjadi variabel yang dominan dengan nilai OR (odd ratio) 

sebesar 129.935. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel protein memiliki 

pengaruh sebanyak 129.935 kali terhadap kejadian anemia. 

E. Pembahasan 

1. Analisis Univariat 

a. Usia 

Usia adalah ukuran kronologis atau periode waktu yang 

mengindikasikan seberapa lama seseorang atau sesuatu telah ada 

atau eksis dalam dunia ini. Secara khusus, usia sering kali merujuk 

pada jumlah tahun, bulan, hari, dan jam yang telah berlalu sejak saat 

kelahiran individu atau objek tersebut. Dalam konteks biologi, usia 

manusia dihitung berdasarkan waktu sejak kelahiran. Dalam hal ini, 
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usia memiliki nilai penting dalam memahami perkembangan fisik, 

kognitif, dan sosial seseorang (Yuwono et.al, 2020).  

Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa mayoritas 

responden yang merupakan anak jalanan berusia antara 5 hingga 10 

tahun, yaitu sebanyak 87 orang (57,5%). Sebtalesy (2019) 

menyatakan bahwa ketika anak berusia 5-10 tahun tidak 

memperoleh cukup asupan zat besi, protein, dan vitamin C, sehingga 

risiko terjadinya anemia dapat meningkat. Kekurangan zat besi dan 

protein dapat menghambat pembentukan hemoglobin dan 

mempengaruhi kinerja sel darah merah, sedangkan kekurangan 

vitamin C dapat menghambat penyerapan zat besi yang diperlukan. 

Dengan merujuk pada hasil penelitian, peneliti 

mengasumsikan bahwa sebagian besar anak jalanan yang berusia 5-

10 tahun berisiko mengalami kekurangan zat besi. Zat besi memiliki 

peran penting dalam pembentukan hemoglobin, yang bertugas 

mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Defisiensi zat besi bisa 

mengakibatkan anemia, yang dapat memberikan efek negatif pada 

pertumbuhan, perkembangan kognitif, dan daya tahan tubuh anak-

anak. 

b. Pendidikan 

Pendidikan dapat dijelaskan sebagai suatu upaya sadar yang 

dilakukan oleh individu atau sistem untuk mentransfer pengetahuan, 

keterampilan, nilai-nilai, dan budaya dari satu generasi ke generasi 
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berikutnya. Proses pendidikan tidak terbatas pada lingkungan 

formal seperti sekolah atau perguruan tinggi, melainkan juga dapat 

terjadi dalam berbagai konteks seperti keluarga, komunitas, tempat 

kerja, dan melalui pengalaman sehari-hari. Tujuan utama 

pendidikan adalah membantu individu menjadi lebih sadar, kritis, 

dan berpengetahuan dalam menghadapi tantangan kehidupan, serta 

berkontribusi positif pada perkembangan masyarakat dan dunia 

sekitarnya (Nurmalasari et.al, 2020). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh 

bahwa mayoritas anak jalanan yang menjadi responden mempunyai 

pendidikan belum tamat SD yakni sebanyak 66 (55%) responden. 

Menurut Sari (2020) Pendidikan memainkan peran yang penting 

dalam membentuk perilaku dan kebiasaan masyarakat, termasuk 

pola makan dan pemahaman tentang gizi. Ketika tingkat pendidikan 

rendah, berbagai faktor yang memengaruhi pola makan dan asupan 

nutrisi anak menjadi lebih kompleks dan berpotensi berdampak 

negatif terhadap kesehatan mereka. 

Berdasarkan hasil tersebut, peneliti berasumsi bahwa Anak 

jalanan dengan pendidikan rendah mungkin memiliki pengetahuan 

yang terbatas tentang gizi dan nilai makanan yang sehat. Hal ini bisa 

mengakibatkan mereka cenderung mengonsumsi makanan yang 

tidak seimbang secara gizi dan kurang memperhatikan kebutuhan 

nutrisi tubuh. 
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c. Pendapatan Orang tua 

Pendapatan orang tua mengacu pada jumlah uang atau 

sumber daya finansial yang diperoleh dari orang tua atau pihak yang 

memiliki tanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan ekonomi 

keluarga. Pendapatan ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti 

gaji atau upah dari pekerjaan, bisnis, investasi, atau tunjangan 

lainnya. Pendapatan orang tua memiliki peran yang sangat penting 

dalam menentukan tingkat kesejahteraan keluarga dan kemampuan 

mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar dan keinginan anggota 

keluarga, termasuk biaya pendidikan, makanan, perumahan, 

pakaian, dan berbagai keperluan sehari-hari (Aziza & Mil, 2021). 

Pendapatan orang tua sering digunakan sebagai indikator 

dalam analisis ekonomi dan sosial. Ketersediaan pendapatan yang 

memadai memungkinkan keluarga untuk meningkatkan kualitas 

hidup, akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan yang lebih 

baik, dan juga memberikan stabilitas finansial dalam menghadapi 

situasi tak terduga (Wandani et.al, 2021). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa 

mayoritas pendapatan orang tua anak jalanan yang menjadi 

responden sebesar Rp. 500.000-Rp. 900.000 dalam sebulan. Hal 

menggambarkan bahwa pendapatan orang tua anak jalanan yang 
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rendah jika dibadingkan dengan harga bahan pokok yang saat ini 

melambung tinggi.  Menurut Sirajuddin & Rauf (2020) Ketika 

keluarga mengalami pendapatan rendah, terdapat peluang yang lebih 

besar bagi anak-anak di dalam keluarga tersebut untuk mengalami 

masalah gizi. Salah satunya adalah kekurangan zat besi, yang 

memiliki peran penting dalam membantu pembentukan sel darah 

merah dalam tubuh. Anak-anak yang kekurangan zat besi berisiko 

mengembangkan anemia, kondisi di mana tubuh tidak memiliki 

cukup sel darah merah yang sehat untuk membawa oksigen dengan 

efisien, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kelelahan, 

penurunan energi, dan gangguan kognitif. 

Berdasarkan hasil tersebut, peneliti berasumsi bahwa Anak-

anak dalam keluarga dengan pendapatan rendah cenderung 

menghadapi risiko lebih besar untuk mengalami masalah gizi. 

d. Anemia 

Anemia merupakan suatu kondisi medis di mana konsentrasi 

hemoglobin dalam darah berada di bawah ambang batas normal. 

Hemoglobin, sebuah protein yang terdapat dalam sel darah merah, 

memiliki fungsi mengikat dan membawa oksigen dari paru-paru ke 

seluruh tubuh. Kadar hemoglobin yang rendah mengakibatkan 

kurangnya kemampuan darah untuk membawa oksigen secara 

memadai ke jaringan tubuh (Onyoneho et.al,2019). 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa 

mayoritas Anak Jalanan yang menjadi responden mengalami anemia 

yakni sebanyak 96 (80%) responden. Menurut Mantadakis et.al 

(2020) Anemia dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk 

kekurangan zat besi, kekurangan vitamin B12 atau asam folat, 

gangguan produksi sel darah merah, kerusakan sel darah merah yang 

lebih cepat dari biasanya, dan masalah genetik. Gejala anemia 

mencakup kelelahan berlebihan, sesak napas, kulit yang pucat, detak 

jantung yang cepat, dan kelemahan umum. Pengobatan anemia akan 

disesuaikan dengan penyebabnya, seperti pemberian suplemen zat 

besi, vitamin B12, atau asam folat, dan terapi khusus mungkin 

diperlukan jika ada kondisi penyakit yang mendasarinya. 

Dari hasil tersebut, dapat diasumsikan bahwa anak jalanan 

mungkin menjalani gaya hidup dan pola makan yang tidak teratur. 

Asumsi ini didasarkan pada kemungkinan bahwa mereka mungkin 

mengonsumsi makanan yang rendah nutrisi atau tidak seimbang, 

yang berpotensi menyebabkan kekurangan nutrisi penting seperti zat 

besi dan vitamin. 

2. Analisis Bivariat 

a. Hubungan Asupan Zat Besi Dengan Kejadian Anemia Pada 

Anak Jalanan 

Asupan zat besi mengacu pada kandungan zat besi yang 

dicerna melalui makanan dan minuman dalam pola makan sehari-



 

85 

 

hari. Zat besi merupakan mineral penting yang diperlukan oleh 

tubuh untuk menjaga fungsi normal dan kesehatan. Peran utama zat 

besi terletak dalam pembentukan hemoglobin, yaitu protein dalam 

sel darah merah yang bertanggung jawab untuk mengangkut oksigen 

dari paru-paru ke seluruh tubuh. Selain itu, zat besi juga terlibat 

dalam berbagai proses biologis lainnya, seperti produksi energi, 

pertumbuhan sel, dan dukungan sistem kekebalan tubuh (Armitage 

& Moretti, 2019). 

Berdasarkan temuan penelitian, dapat dinyatakan bahwa 

mayoritas anak jalanan yang menjadi subjek penelitian mengalami 

defisiensi asupan zat besi, yakni mencakup 114 responden (95%). 

Menurut Hurrel (2021) kekurangan asupan zat besi dapat 

menyebabkan anemia, suatu kondisi di mana jumlah sel darah merah 

atau kadar hemoglobin dalam darah menjadi rendah. Anemia dapat 

menimbulkan gejala seperti kelelahan, kelemahan, pusing, dan 

kesulitan berkonsentrasi karena kurangnya pasokan oksigen yang 

memadai ke seluruh jaringan tubuh. 

Sumber utama zat besi dalam pola makan mencakup 

makanan seperti daging merah, unggas, ikan, kacang-kacangan, 

sayuran berdaun hijau tua, dan biji-bijian. Agar dapat memastikan 

asupan zat besi yang memadai, penting bagi seseorang untuk 

mengonsumsi beragam jenis makanan yang mengandung zat besi 

dan memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan 
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zat besi, seperti mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin 

C bersamaan dengan sumber zat besi (Armitage & Moretti, 2019). 

Melalui pemahaman tersebut, peneliti mengasumsikan 

bahwa sumber utama zat besi dalam pola makan, seperti daging 

merah, unggas, ikan, kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau gelap, 

dan biji-bijian, mungkin kurang terpenuhi dalam pola makan anak 

jalanan. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa kebiasaan makan anak 

jalanan yang cenderung berada di luar ruangan dan memiliki 

keterbatasan akses terhadap makanan yang menjadi sumber zat besi, 

dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kekurangan 

asupan zat besi pada mereka. 

Zat besi adalah mikronutrien yang memiliki peranan sangat 

signifikan dalam tubuh, dibutuhkan terutama dalam proses 

pembentukan darah, seperti proses sintesis hemoglobin. Sisa zat besi 

disimpan dalam protein feritin dan hemosiderin, yang disimpan di 

sumsum tulang belakang, hati, serta area lain di dalam sistem otot 

dan limfatik. Defisiensi zat besi dapat menyebabkan penurunan 

tingkat feritin, yang selanjutnya diikuti oleh pengurangan kejenuhan 

transferin atau peningkatan protoporfirin. Apabila situasi ini terus 

berlanjut, dapat mengakibatkan anemia defisiensi besi, di mana 

konsentrasi hemoglobin menurun di bawah ambang batas normal 

(Lestari et al., 2018).  



 

87 

 

Zat besi (Fe) merupakan elemen penting yang sangat 

diperlukan oleh tubuh untuk pembentukan hemoglobin, dan juga 

merupakan komponen krusial dalam sistem enzim pernapasan. 

Dalam proses metabolisme besi, perlu dipahami komposisi dan 

distribusi besi dalam tubuh, cadangan besi tubuh, siklus besi, 

absorbsi besi, dan transportasi besi (Syarfaini et al., 2017). 

Salah satu kendala utama dalam mencukupi kebutuhan zat 

besi adalah rendahnya tingkat penyerapan zat besi dalam tubuh, 

terutama pada sumber zat besi dari tumbuhan yang hanya diserap 

sekitar 1-2%. Kekurangan asupan zat besi sering terjadi pada 

individu yang memiliki pola makan yang kurang bervariasi. Faktor-

faktor seperti keterbatasan ketersediaan makanan, distribusi 

makanan yang tidak merata, kondisi ekonomi yang kurang baik, 

kurangnya pengetahuan tentang gizi, dan kebiasaan mengonsumsi 

makanan yang dapat menghambat penyerapan zat besi (seperti 

minum kopi dan teh) bersamaan dengan waktu makan juga dapat 

menyebabkan penyerapan zat besi yang rendah (Fitriani, 2021). 

Defisiensi besi dapat menyebabkan hambatan pertumbuhan 

dan perkembangan otak, gangguan saluran pencernaan, serta 

penurunan kestabilan sistem kekebalan tubuh. Kekurangan zat besi 

sejak dini juga dikaitkan dengan gangguan fungsi saraf dan 

perkembangan saraf, yang dapat memengaruhi refleks neurologis. 

Pada anak sekolah, kekurangan besi dapat berdampak negatif pada 
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kemampuan belajar matematika. Makanan yang mengandung zat 

besi dalam bentuk heme, seperti daging, ikan, dan unggas, 

merupakan sumber zat gizi besi yang diperlukan oleh tubuh. Di sisi 

lain, zat besi dalam bentuk non-heme, yang biasa terdapat pada biji-

bijian, umbi-umbian, sayuran, kacang-kacangan, dan buah-buahan, 

dapat dipengaruhi oleh hal-hal yang memfasilitasi atau 

memperlambat penyerapan zat besi ketika dikonsumsi pada saat 

bersamaan. (Lestari et al., 2018). 

Sebagaimana dengan firman Allah swt. dalam QS Ghafir/ 40:79 

yang berbunyi:  

وْنَ  
ُ
ل
ُ
ك
ْ
بُوْا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأ

َ
نْعَامَ لِتَركْ

َ
ا
ْ
مُ ال

ُ
ك
َ
 ل
َ
ذِيْ جَعَل

َّ
ُ ال للّٰه

َ
 ۞ا

Terjemahnya : 

”Allahlah yang menjadikan hewan ternak untukmu. Sebagian 

untuk kamu kendarai dan sebagian lagi untuk kamu makan.” (Al-

Qur’an dan terjemahan Departemen Agama RI). 

Menurut penafsiran Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan 

binatang ternak dalam ayat ini adalah unta, karena sifat-sifat yang 

disebutkan pada ayat tersebut sesuai dengan karakteristik unta. Ibnu 

Katsir juga menyatakan bahwa yang dimaksud melibatkan unta, 

sapi, dan kambing. Unta memiliki berbagai manfaat seperti dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber daging, susu, alat transportasi untuk 

membawa barang berat, dan kendaraan perjalanan. Sapi dapat 

dimanfaatkan untuk konsumsi daging, pemerahan susu, dan 

penggunaan tenaga untuk membajak tanah. Kambing, pada sisi lain, 
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dapat dimakan dagingnya dan diperah susunya. Selain itu, semua 

binatang tersebut memberikan manfaat tambahan melalui 

pemanfaatan bulu, kulit, dan rambutnya. 

Allah menciptakan binatang ternak untuk manusia, sebagian 

di antaranya untuk digunakan sebagai alat transportasi dan sebagian 

lagi untuk dijadikan sebagai sumber makanan. Hal ini mencakup 

hewan seperti sapi, kambing, dan ayam dikenal dengan tingginya zat 

besi heme, yang dapat meningkatkan penyerapan zat besi non-heme 

dalam tubuh manusia. Meskipun demikian, zat besi heme seringkali 

memiliki harga yang tinggi, yang membuatnya sulit untuk 

memenuhi kebutuhan harian, terutama bagi mereka yang berada 

dalam kondisi ekonomi yang kurang mampu. 

Salah satu faktor risiko terjadinya anemia adalah kurangnya 

simpanan zat besi. Zat besi merupakan salah satu nutrisi mikro yang 

memiliki dampak signifikan dalam berbagai proses metabolisme 

tubuh. Pentingnya asupan zat besi menjadi krusial, terutama pada 

bayi dan anak selama periode pertumbuhan. Asupan zat besi 

mengacu pada jumlah zat besi yang dikonsumsi untuk memenuhi 

kebutuhan tubuh. Jika asupan zat besi tidak mencukupi, cadangan 

besi dalam tubuh dapat menjadi rendah atau terjadi kehilangan darah 

yang cukup besar, yang kemudian dapat menyebabkan timbulnya 

anemia dengan cepat (Trisnawati, 2019). 
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Dalam rangka studi ini, terdapat 20 anak jalanan, mewakili 

sekitar 17,5% yang mengalami kurangnya asupan zat besi namun 

tidak mengalami anemia. Faktor ini dapat dijelaskan oleh adanya 

asupan protein yang cukup pada anak-anak jalanan tersebut, 

sehingga asupan protein yang memadai dapat mencegah terjadinya 

anemia pada mereka. Ini menunjukkan bahwa kurangnya asupan zat 

besi tidak langsung mengakibatkan anemia. Perlu diperhatikan 

bahwa perkembangan anemia terjadi bertahap sejalan dengan 

penurunan konsentrasi zat besi di dalam darah, namun banyaknya 

sel darah merah tetap stabil. Apabila penurunan konsumsi zat besi 

terus berlangsung tanpa perhatian, hal ini dapat menyebabkan 

pengurangan keseluruhan kandungan zat besi yang kemudian dapat 

mengakibatkan anemia karena kekurangan zat besi atau anemia gizi 

besi beserta tanda-tandanya. 

Dengan memakai metode food recall 2x24 jam dan food 

frequency, wawancara dilakukan terhadap anak jalanan yang 

diambil sebagai sampel, terlihat bahwa mayoritas dari mereka 

memiliki pola konsumsi yang kurang variasi, khususnya dalam 

mengonsumsi sayuran dan buah. Pola konsumsi makanan juga 

terlihat kurang bervariasi, dengan menu yang dikonsumsi pada pagi 

hari seringkali diulang pada siang dan malam hari. Selain itu, 

mayoritas dari mereka cenderung kurang mengonsumsi makanan 

yang berasal dari sumber heme (produk hewani) dibandingkan 
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dengan makanan dari sumber non-heme (produk nabati). Ini bisa 

terjadi karena ketersediaan dan harga yang lebih terjangkau dari 

bahan makanan nabati seperti tempe dan tahu sebagai opsi menu 

harian. Meskipun frekuensi konsumsi sering, namun porsi yang 

sedikit juga dapat berdampak pada asupan zat besi. 

Kemudian, pada rangkaian penelitian ini dicatat juga bahwa 

konsumsi dari sumber zat besi yang cukup mencapai 33,3%, dengan 

2 orang mengalami anemia. Penyebabnya mungkin terletak pada 

fakta bahwa walaupun asupan zat besi termasuk dalam kategori 

baik, banyak dari mereka yang mengalami anemia juga cenderung 

mengonsumsi makanan yang mungkin menghambat penyerapan zat 

besi. Karena itu, walaupun asupan sumber zat besi tergolong 

memadai, kecenderungan untuk mengonsumsi makanan yang 

mengandung zat penghambat penyerapan zat besi dapat 

berkontribusi menyebabkan terjadinya anemia, karena tubuh tidak 

dapat menyerap zat besi dari makanan akibat adanya penghambat 

yang dikonsumsi. 

Dalam studi ini, dengan menganalisis Recall 2x24 jam, 

terungkap bahwa banyak responden mengalami kekurangan asupan 

zat besi. Kondisi ini terjadi karena sebagian besar responden 

cenderung lebih sering mengkonsumsi hidangan nabati yang 

mengandung zat besi dalam bentuk non-heme dibandingkan dengan 

hidangan hewani yang mengandung zat besi dalam bentuk heme. 
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Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa asupan zat besi oleh 

responden masih berada di bawah tingkat Kecukupan Gizi (AKG), 

dengan rata-rata asupan zat besi sekitar 6,24, sementara kebutuhan 

AKG untuk anak-anak berkisar antara 10-15 mg/hari.  

Dalam konteks penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ada 

keterkaitan yang signifikan secara statistik (p < α = 0,05) 

menunjukkan korelasi antara asupan zat besi dan kejadian anemia. 

Temuan dari penelitian mengindikasikan bahwa rendahnya 

konsumsi zat besi meningkatkan risiko terjadinya anemia. Temuan 

ini menyoroti pentingnya peran zat besi dalam pembentukan sel 

darah merah. Hasil ini sesuai dengan temuan yang dilaporkan oleh 

Paputungan, Kapantow, dan Rattu (2018) pada siswi kelas VIII dan 

IX di SMPN 8 Manado, yang juga menyatakan bahwa kekurangan 

asupan zat besi merupakan salah satu penyebab anemia pada anak-

anak (Paputungan et al., 2018). Dalam studi yang dilaksanakan oleh 

Yoni Astuti (2020) terhadap anak-anak berusia 7-15 tahun di Desa 

Sidoharjo, Samigaluh, Kulon Progo, disebutkan bahwa partisipan 

yang mengalami kekurangan asupan zat besi memiliki risiko 1,22 

kali lebih tinggi untuk menderita anemia dibandingkan dengan 

mereka yang mendapatkan asupan zat besi yang mencukupi (Astuti, 

2020). 

b. Hubungan Asupan Protein Dengan Kejadian Anemia Pada 

Anak Jalanan 
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Asupan protein mengacu pada jumlah protein yang 

seseorang konsumsi melalui makanan dan minuman mereka setiap 

hari. Protein adalah salah satu nutrisi makro yang sangat penting 

bagi tubuh manusia karena digunakan dalam berbagai fungsi 

biologis. Protein terdiri dari rantai asam amino yang berperan dalam 

membentuk struktur sel, enzim, hormon, dan jaringan tubuh lainnya 

(Anasilo & Domili, 2019). 

Dari hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa sebanyak 94 

(78,3%) dari anak jalanan yang menjadi responden mengalami 

kekurangan asupan protein. 

Menurut Wadhani & Wijaya (2021) penting untuk 

memperhatikan bahwa kebutuhan protein dapat berbeda antara 

individu tergantung pada faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, 

tingkat aktivitas fisik, kondisi kesehatan, dan tujuan nutrisi. 

Beberapa kelompok, seperti atlet atau orang yang sedang dalam 

proses pemulihan setelah cedera, mungkin memerlukan asupan 

protein yang lebih tinggi. 

Selain itu, menurut Aritonang et.al (2020) dalam mengelola 

asupan protein, penting untuk mencari keseimbangan dengan 

asupan nutrisi lainnya, seperti karbohidrat dan lemak, serta 

memperhatikan kualitas sumber protein yang dikonsumsi. 

Mengenali sumber protein berkualitas tinggi dan memasukkannya 
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ke dalam pola makan sehari-hari dapat berkontribusi pada kesehatan 

dan keseimbangan gizi secara keseluruhan. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti berasumsi bahwa 

Mayoritas anak jalanan dalam penelitian ini mengalami kekurangan 

asupan protein. Ini menunjukkan bahwa ada masalah serius dalam 

akses mereka terhadap makanan yang kaya protein. Hal tersebut 

dapat disebabkan oleh faktor sosioekonomi, seperti akses terhadap 

makanan bergizi, dapat menjadi penyebab utama kekurangan asupan 

protein ini. 

Protein memiliki peran signifikan dalam tubuh, tidak hanya 

sebagai penyedia energi tetapi juga sebagai zat yang membangun 

dan mengatur. Peran penting protein melibatkan regulasi 

transportasi zat besi dalam tubuh. Kekurangan asupan protein dapat 

menghambat proses transportasi zat besi, yang kemudian dapat 

menyebabkan defisiensi besi (Mohammad I Djihu & Nova, 2016). 

Protein dapat dijumpai dalam banyak macam makanan, mau 

yang berasal dari tumbuhan atauupun hewan. Bahan makanan yang 

berasal dari hewan cenderung memiliki kandungan biologis protein 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahan makanan yang berasal 

dari tumbuhan (Tadete et al., 2018). Mengonsumsi lauk pauk seperti 

daging, ikan, seafood, telur, susu, dan produk-produk susu adalah 

bagian dari kelompok makanan yang menyediakan protein yang 

berperan sebagai bahan pembentuk tubuh.  Allah SWT telah 
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menjelaskan perintah untuk mengonsumsi lauk pauk seperti daging, 

ikan, atau seafood.  

Sebagaimana dengan firman Allah swt. dalam QS An-Nahl/ 

16: 14 yang berbunyi:  

يَةً  
ْ
تَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِل حْمًا طَرِيًّا وَّ

َ
وْا مِنْهُ ل

ُ
ل
ُ
ك
ْ
بَحْرَ لِتَأ

ْ
رَ ال ذِيْ سَخَّ

َّ
وَهُوَ ال

مْ  
ُ
ك
َّ
عَل
َ
وَل فَضْلِهٖ  مِنْ  وَلِتَبْتَغُوْا  فِيْهِ  مَوَاخِرَ  كَ 

ْ
فُل
ْ
ال وَتَرَى  بَسُوْنَهَاۚ 

ْ
تَل

رُوْنَ 
ُ
 ۞ تَشْك

Terjemahnya :  

 “Dialah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat 

memakan daging yang segar (ikan) darinya dan (dari lautan itu) 

kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) 

melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari 

sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.” (Al-Qur’an 

dan terjemahan Departemen Agama RI). 

Berdasarkan penafsiran Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa 

melalui ayat ini, Allah yang menundukkan lautan (untuk kalian), 

agar kalian dapat memakan darinya daging yang segar (ikan), dan 

kalian mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kalian pakai; dan 

kalian melihat bahtera berlayar padanya dan supaya kalian mencari 

(keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kalian bersyukur.  

Pada ayat tersebut, Allah kembali menegaskan bahwanya 

tentang lautan yang luas dengan gelombangnya yang menggelegar, 

yang telah dikuasai-Nya. Allah juga menunjukkan kebaikan-Nya 

kepada hamba-Nya dengan menguasai lautan untuk dapat 

menjelajahinya. Dia menciptakan berbagai jenis ikan di dalamnya, 



 

96 

 

yang diizinkan-Nya untuk hamba-Nya untuk mengonsumsi 

dagingnya, baik dalam kondisi hidup maupun sudah mati, baik 

dalam keadaan tidak berihram maupun saat berihram. 

Dari penelitian yang telah dilakukan pada 120 orang anak 

jalanan, mayoritas anak jalanan memiliki asupan protein yang 

kurang dengan mengalami anemia yakni sebanyak 91 (96.8%) anak 

jalanan. Hal tersebut dapat demikian karena memang mayoritas 

anak jalanan juga mengalami kekurangan zat besi yakni sebanyak 

94 (82.5%) responden dan begitupun juga mayoritas anak jalanan 

juga mengalami kekurangan vitamin C yakni 61 (82.4%) responden. 

Sehingga hal tersebut juga menjadi faktor penunjang terjadinya 

anemia selain asupan protein yang kurang. 

Ini terjadi karena sebagian besar responden lebih cenderung 

mengonsumsi makanan protein nabati seperti tahu dan tempe 

dibandingkan dengan protein hewani seperti daging yang 

kandungan besinya lebih tinggi. Kekurangan jumlah protein dalam 

sumber protein nabati inilah yang menyebabkan kurangnya asupan 

protein pada responden. Defisiensi asupan protein dapat 

menghambat pengangkutan zat besi, yang berpotensi menyebabkan 

defisiensi zat besi. Proses penyerapan zat besi di usus halus 

didukung oleh molekul pengangkut protein seperti transferin dan 

feritin. Transferin bertanggung jawab membawa besi dalam bentuk 
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ferro dan berperan dalam mengangkut besi ke sumsum tulang 

belakang untuk proses pembentukan hemoglobin. 

Hasil pengujian tersebut menunjukkan adanya korelasi yang 

signifikan antara asupan protein dan kejadian anemia. Penelitian ini 

mengindikasikan bahwa kurangnya asupan protein dapat 

meningkatkan risiko menderita anemia. Protein menjadi sumber 

primer zat besi dalam makanan, dan proses absorpsi zat besi di usus 

halus diperbantukan oleh molekul pengangkut protein seperti 

transferin dan feritin. Transferin mengandung besi dalam bentuk 

ferro, berfungsi dalam mengangkut besi ke sumsum tulang belakang 

untuk pembentukan hemoglobin (Wandasari, 2019).  

Dalam studi yang dilakukan oleh Yoni Astuti pada tahun 

2020, diungkapkan bahwa ada hubungan positif antara konsumsi 

protein dan insiden anemia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa 

remaja dengan defisiensi protein memiliki risiko 3,48 kali lebih 

besar untuk mengalami anemia dibandingkan dengan remaja yang 

mendapatkan asupan protein yang memadai (Astuti, 2020). 

Studi pada murid sekolah dasar di Kelurahan Bunaken, Kota 

Manado, menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara 

tingkat konsumsi protein hewani dan kadar hemoglobin. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa risiko terkena anemia meningkat 

pada anak-anak yang asupan protein hewani-nya kurang dari 14,4% 

dari standar pola pangan harapan (PPH) (Tadete et al., 2018). 
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c. Hubungan Asupan Vitamin C Dengan Kejadian Anemia Pada 

Anak Jalanan 

Asupan vitamin C mengacu pada jumlah vitamin C yang 

masuk ke tubuh melalui makanan dan minuman yang dikonsumsi 

oleh seseorang. Vitamin C, yang juga dikenal sebagai asam 

askorbat, merupakan nutrisi esensial yang larut dalam air dan tidak 

dapat dihasilkan oleh tubuh manusia. Oleh karena itu, sumber 

vitamin C harus diperoleh melalui konsumsi makanan dan 

penggunaan suplemen (Mandiri, 2019). 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh 

bahwa mayoritas anak jalanan yang menjadi responden dalam 

penelitian ini mengalami asupan vitamin C yang kurang yakni 

sebanyak 74 (61,7%) responden. 

Menurut Thamrin & Masnilawati (2021) Peran vitamin C 

sangat penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Sebagai seorang 

antioksidan, vitamin C membantu melindungi sel-sel tubuh dari 

kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas, yang dapat berperan 

dalam penuaan dini dan penyakit kronis. Selain itu, vitamin C juga 

berfungsi dalam pembentukan kolagen, suatu protein yang esensial 

untuk kesehatan kulit, pembuluh darah, tulang, dan jaringan ikat 

lainnya. Vitamin C juga berperan dalam penyerapan zat besi dari 

makanan nabati, yang membantu mencegah anemia. Makanan yang 

memiliki kandungan vitamin C yang tinggi meliputi buah-buahan 
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seperti jeruk, stroberi, kiwi, mangga, dan pepaya, serta sayuran 

seperti paprika, brokoli, tomat, dan bayam. Kebutuhan vitamin C 

seseorang dapat bervariasi tergantung pada usia, jenis kelamin, 

aktivitas fisik, dan kondisi kesehatan. Kekurangan vitamin C dapat 

mengakibatkan penyakit skorbut, yang ditandai dengan gejala 

seperti lemas, nyeri sendi, masalah gusi, dan penyembuhan luka 

yang lambat. Vitamin C memiliki peran penting dalam 

meningkatkan penyerapan zat besi, karena vitamin C mengubah zat 

besi dari bentuk feri menjadi fero terlebih dahulu, sehingga 

memudahkan penyerapan zat besi oleh tubuh (Rusmin et al., 2014).  

Berdasarkan hal tersebut, peneliti berasumsi bahwa 

kekurangan vitamin C ini dapat berdampak buruk pada kesehatan 

anak jalanan. Vitamin C memiliki peran penting dalam menjaga 

integritas sel-sel tubuh dan mencegah kerusakan akibat radikal 

bebas. Kekurangan vitamin C dapat menyebabkan masalah 

kesehatan seperti penuaan dini, gangguan kulit, gangguan pembuluh 

darah, dan penyerapan zat besi yang buruk, yang dapat berkontribusi 

pada masalah anemia. 

Vitamin C menjadi elemen yang penting bagi tubuh dalam 

pembentukan sel-sel darah merah. Vitamin C berperan dalam 

menghambat pembentukan hemosiderin yang sulit dilepaskan, 

sehingga memungkinkan pelepasan besi ketika diperlukan. Vitamin 

C dalam makanan menciptakan suasana asam yang mendukung 
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perubahan zat besi dari bentuk ferri menjadi ferro, yang lebih mudah 

diserap oleh usus halus. Dalam konteks ini, penyerapan zat besi non-

heme dapat meningkat hingga empat kali lipat ketika vitamin C 

hadir (Wandasari, 2019). 

Memberikan suplemen besi dan vitamin C kepada anak-anak 

yang mengalami anemia akan memberikan hasil peningkatan kadar 

hemoglobin yang paling efektif dibandingkan dengan pendidikan 

gizi saja atau pemberian suplemen tunggal. Vitamin C juga 

berfungsi dalam meningkatkan pelepasan besi yang tidak larut, serta 

merangsang pelepasan besi dari cadangan feritin di dalam sel-sel 

retikuloendotelial. Hal ini memungkinkan besi digunakan dalam 

pembentukan sel darah merah. Selain itu, vitamin C membantu 

mengubah besi dari bentuk feri yang tidak larut menjadi ferro yang 

larut, memfasilitasi penyerapan besi oleh usus halus (Tiastuti, 2018). 

Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi penyerapan 

zat besi dalam tubuh, baik secara positif maupun negatif. Pentingnya 

mengonsumsi buah-buahan yang kaya vitamin C terletak pada 

peningkatan penyerapan zat besi non-heme hingga empat kali lipat. 

Sebaliknya, beberapa faktor yang dapat menghambat penyerapan zat 

besi mencakup tannin dalam teh, fitat, fosfat, dan serat yang terdapat 

dalam makanan (Pradanti et al., 2019).  

Dari 120 responden, mayoritas anak jalanan, khususnya 

sebanyak 61 orang (82,4%), mengalami defisiensi vitamin C dan 
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mengalami anemia. Kondisi ini kemungkinan terjadi karena 

sebagian besar anak jalanan juga memiliki kekurangan asupan 

protein, yakni sebanyak 91 orang (96,8%), yang juga berkontribusi 

pada kejadian anemia. Selain itu, mayoritas anak jalanan juga 

mengalami kekurangan zat besi yakni sebanyak 94 (82.5%). 

Sehingga hal tersebut juga menjadi faktor penunjang terjadinya 

anemia selain asupan vitamin C yang kurang. 

Dari penuturan responden, terlihat bahwa mereka kurang 

sering mengonsumsi buah dan sayur, bahkan sebagian dari mereka 

tidak memiliki selera untuk makan sayuran. Jenis jajanan yang 

tersedia juga tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan nutrisi 

harian anak-anak. Dalam 35 responden yang mengalami anemia, 

walaupun asupan vitamin C seharusnya mencukupi, terdapat 

kesalahan dalam pengisian food recall. Beberapa di antaranya 

cenderung suka minum teh, yang dapat menghambat penyerapan zat 

besi dan vitamin C. 

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada korelasi yang signifikan antara asupan vitamin C dan 

kejadian anemia pada anak jalanan. Hasil ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Alif Erva Deswita Wandasari pada 

tahun 2019, di mana secara statistik tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara asupan vitamin C dan kejadian anemia (Wandasari, 

2019). Penelitian ini memiliki perbedaan dengan studi yang 
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dilakukan oleh Roziqo dan Nuryanto pada tahun 2016, khususnya 

pada anak-anak sekolah dasar, di mana ditemukan bahwa asupan 

vitamin C memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian 

anemia pada kelompok tersebut (Nuryanto & Riziqo, 2016). 

d. Hubungan Status Gizi Dengan Kejadian Anemia Pada Anak 

Jalanan 

Status gizi mencerminkan kondisi tubuh seseorang 

berdasarkan kesejajaran asupan gizi dengan kebutuhan tubuh. Status 

gizi mengindikasikan apakah seseorang menerima asupan nutrisi 

yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Status gizi 

dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti berat badan, tinggi 

badan, lingkar lengan atas, kadar hemoglobin, dan lainnya. Status 

gizi yang baik menunjukkan bahwa seseorang mendapatkan nutrisi 

yang cukup untuk menjaga kesehatan, sementara status gizi buruk 

dapat menunjukkan defisiensi atau kelebihan nutrisi tertentu 

(Apriyanti, 2019). 

Status gizi merupakan indikator keberhasilan dalam 

memenuhi kebutuhan nutrisi anak, yang dapat dilihat dari berat 

badan dan tinggi badan mereka. Status gizi juga dapat diartikan 

sebagai kondisi kesehatan yang timbul dari keseimbangan antara 

kebutuhan nutrisi dan asupan nutrien (Syarfaini et al., 2018).  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui 

bahwa mayoritas anak jalanan yang menjadi responden dalam 
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penelitian ini mengalami gizi yang baik yakni sebanyak 95 (79,2%) 

responden. 

Memonitor status gizi anak secara rutin, terutama saat masa 

pertumbuhan kritis, sangat penting. Peran orang tua, pendidik, dan 

tenaga medis adalah penting dalam mendukung pola makan sehat 

dan gaya hidup aktif untuk mendukung status gizi yang optimal. 

Dengan mengatasi masalah status gizi pada anak, kita dapat 

membantu mereka tumbuh dengan sehat dan mencegah risiko 

masalah kesehatan yang mungkin muncul di masa depan (Anasiru, 

2019). 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti berasumsi bahwa 

pemantauan rutin terhadap status gizi anak sangat penting, terutama 

selama masa pertumbuhan kritis. Hal ini menunjukkan bahwa 

perubahan status gizi anak dapat terjadi seiring pertumbuhan 

mereka, dan pemantauan yang teratur akan membantu mendeteksi 

perubahan tersebut lebih awal. Asumsi ini menyarankan perlunya 

pengembangan program pemantauan gizi yang terjadwal dan 

terarah, terutama untuk populasi anak jalanan yang rentan. 

Status gizi adalah representasi dari keseimbangan tertentu 

dalam bentuk variabel atau pengekspresian nutrien dalam bentuk 

variabel tertentu. Salah satu metode penilaian untuk mengevaluasi 

kondisi gizi adalah melalui status gizi. Pada remaja, pengukuran 
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status gizi dapat dilakukan menggunakan Indeks Masa Tubuh/Umur 

(IMT/U) (Restuti & Susindra, 2017).  

Ini disebabkan oleh mayoritas partisipan yang memiliki 

status gizi yang baik. Evaluasi status gizi, yang didasarkan pada 

indikator Indeks Masa Tubuh/Umur (IMT/U), lebih dipengaruhi 

oleh asupan zat gizi makro seperti karbohidrat, lemak, dan protein. 

Energi utama bagi tubuh diperoleh dari karbohidrat, lemak, dan 

protein. Jika jumlah energi yang masuk lebih sedikit daripada 

kebutuhan tubuh dalam suatu periode waktu, hal ini dapat 

menyebabkan penurunan status gizi. Sebaliknya, konsumsi energi 

yang seimbang dapat membantu menjaga status gizi pada tingkat 

normal. Sementara itu, asupan energi yang berlebihan atau 

penurunan aktivitas fisik dapat meningkatkan risiko kegemukan. 

Kandungan energi yang lebih rendah dalam zat gizi mikro tidak 

mempengaruhi penilaian status gizi berdasarkan IMT/U. 

Kekurangan zat gizi mikro kemungkinan telah berlangsung dalam 

periode yang lama (Tiastuti, 2018). 

Kebiasaan makan yang kurang tepat pada remaja juga dapat 

berdampak pada pemenuhan kebutuhan nutrisi dan status gizi 

mereka. Contohnya, remaja sering mengonsumsi junk food yang 

memiliki tinggi energi tetapi rendah dalam kandungan vitamin dan 

mineral, sehingga meskipun status gizi mereka normal, mereka 

masih berisiko mengalami defisiensi zat besi atau mineral tertentu. 
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Selain itu, ada beberapa faktor yang dapat memicu anemia pada 

remaja, termasuk penyakit infeksi yang bersifat kronis, perdarahan 

menstruasi yang berlebihan pada remaja perempuan, perdarahan 

tiba-tiba seperti dalam kasus kecelakaan, serta jumlah makanan 

yang tidak mencukupi atau penyerapan nutrisi yang buruk (Adiyani 

et al., 2018). 

Sebagaimana dengan firman Allah swt. dalam QS Abasa/ 80: 

24 yang berbunyi:  

 

ى طَعَامِهْٖٓۙ 
ٰ
سَانُ اِل

ْ
اِن
ْ
يَنْظُرِ ال

ْ
 ۞فَل

Terjemahnya : 

 

“Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.” (Al-

Qur’an dan terjemahan Departemen Agama RI). 

 

Berdasarkan penafsiran An-Nafahat Al-Makkiyah, 

dijelaskan bahwa melalui ayat ini, Allah mengajarkan kepada 

manusia untuk merenungkan tentang urusan mereka terkait 

makanan, dan bagaimana makanan tersebut mencapai mereka 

melalui proses yang bervariasi. Allah menyampaikan bahwa Dia 

mampu menurunkan air dari awan ke bumi, lalu air itu mengalir dan 

menumbuhkan berbagai jenis tanaman, seperti gandum dan syair. 

Allah juga menumbuhkan berbagai jenis anggur yang lezat, serta 

sayuran hijau seperti selada, parsley, daun mint, dan jarjir. Di bumi, 

Allah juga menumbuhkan pohon zaitun dan kurma, serta 
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menciptakan kebun-kebun dan ladang-ladang dengan berbagai jenis 

pohon. Allah juga menghasilkan berbagai macam buah-buahan, dan 

melalui semua itu, rumput pun tumbuh. 

Menurut hasil penelitian, mayoritas anak jalanan mengalami 

Gizi yang baik namun, mengalami anemia yakni sebanyak 76 

(80.0%) responden. Adapun yang menyebabkan mayoritas anak 

jalanan mengalami gizi yang baik tapi mengalami anemia 

disebabkan karena mayoritas anak jalanan memiliki zat besi yang 

kurang yakni 94 (82.5%) anak jalanan, jadi meskipun anak jalanan 

memiliki status gizi yang baik tetap bisa mengalami anemia karena 

alasan asupan zat besi yang kurang, dimana salahsatu faktor yang 

menyebabkan terjadinya anemia adalah asupan zat besi yang 

kurang. 

Dari hasil penelitian, analisis data mengenai hubungan 

antara status gizi dan kejadian anemia menunjukkan nilai Sig (0,28) 

> (α) 0,05 dengan koefisien korelasi sebesar 0,277. Ini menandakan 

bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara status gizi 

dan kejadian anemia. Beberapa faktor yang dapat memicu masalah 

gizi pada anak, seperti kebiasaan makan yang tidak tepat, 

pemahaman yang keliru mengenai gizi, di mana tubuh yang langsing 

dianggap sebagai idaman para remaja sehingga kebutuhan gizi tidak 

terpenuhi, dan kecenderungan untuk terlalu menyukai beberapa 

makanan saja, misalnya makanan cepat saji. 
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Temuan dari penelitian ini sejalan dengan hasil studi 

Adiyani, Heriyani, dan Rosida (2018) pada siswi remaja perempuan 

di SMAN PGRI 4 Banjarmasin. Studi tersebut menarik kesimpulan 

bahwa terdapat korelasi antara status gizi dan kejadian anemia pada 

remaja putri. Semakin rendah status gizi pada remaja, semakin 

tinggi probabilitas terjadinya anemia pada remaja putri (Adiyani et 

al., 2018). 

3. Analisis Multivariat 

a. Pengaruh Protein terhadap kejadian anemia 

Menurut Zhang et.al (2021) Protein merupakan komponen 

penting dalam nutrisi yang memiliki peran krusial dalam menjaga 

kesehatan tubuh. Dalam konteks kejadian anemia, yang ditandai 

dengan rendahnya kadar hemoglobin dalam darah, protein 

memainkan peran yang sangat penting dalam beberapa aspek yang 

berkontribusi terhadap pembentukan dan fungsi sel darah merah. 

Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan dari protein terhadap kejadian 

anemia, dengan nilai signifikansi p<0,25, dan protein diidentifikasi 

sebagai variabel utama dengan nilai OR=129.935. Ini berarti bahwa 

variabel protein memiliki pengaruh sebanyak 129.935 kali lebih 

besar terhadap kejadian anemia. 

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Permasari & Soviana (2022) yang menyatakan bahwa  aspek utama 
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peran protein terhadap kejadian anemia adalah keterkaitannya 

dengan pembentukan hemoglobin. Hemoglobin adalah protein yang 

terdapat dalam sel darah merah dan bertugas untuk mengangkut 

oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Defisiensi protein dalam 

pola makan dapat menghambat pembentukan hemoglobin, sehingga 

jumlah hemoglobin yang diperlukan untuk mengangkut oksigen 

menjadi tidak mencukupi. Dampaknya, sel darah merah tidak dapat 

berfungsi secara optimal, menyebabkan penurunan kemampuan 

tubuh dalam mengangkut oksigen yang diperlukan. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti berasumsi bahwa 

pentingnya konsumsi protein yang cukup dalam diet sehari-hari 

untuk mencegah kejadian anemia. Kekurangan protein dapat 

menghambat pembentukan hemoglobin dan mengganggu fungsi sel 

darah merah dalam membawa oksigen, yang dapat menyebabkan 

penurunan kapasitas tubuh dalam membawa oksigen yang 

diperlukan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Angka prevalensi anemia yang terjadi pada anak jalanan di Kota Makassar 

mencapai 19,2%. Terdapat korelasi yang signifikan secara statistik (p < α = 

0,05) antara asupan zat besi dan kejadian anemia pada anak jalanan.  

2. Terdapat hubungan yang bermakna antara asupan protein dengan kejadian 

anemia pada anak jalanan.  

3. Tidak ada hubungan yang bermakna antara asupan vitamin C dengan 

kejadian anemia pada anak jalanan.  

4. Tidak ada hubungan antara status gizi dengan kejadian anemia pada anak 

jalanan. Status gizi pada anak dengan persentase tertinggi yaitu pada status 

gizi baik yaitu sebanyak 95 (79,2%), responden yang kategori status gizi 

kurang yaitu sebanyak 12 (10,0%) dan responden yang kategori status gizi 

lebih 13 (10,8%) sehingga menunjukkan tidak adanya hubungan yang 

bermakna antara status gizi dengan kejadian anemia. 

B. Saran  

1. Bagi Instansi Kesehatan 

Disarankan untuk menjalani pemeriksaan kadar hemoglobin oleh 

Puskesmas setempat setidaknya setiap enam bulan sekali.  

2. Bagi Pihak Pengurus Binaan KPAJ 

Disarankan agar pihak pengurus memberikan edukasi untuk mencegah 

anemia pada anak-anak. Materi penyuluhan yang dapat disampaikan 
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mencakup data mengenai jenis dan jumlah makanan yang tinggi kandungan 

zat besi, protein, dan vitamin C sesuai dengan kebutuhan para remaja. Selain 

itu, juga bisa disampaikan data mengenai jenis dan jumlah makanan atau 

minuman yang dapat menghambat penyerapan zat besi, protein, dan vitamin 

pada anak-anak. Perlu ditekankan peningkatan konsumsi zat besi, protein, 

dan vitamin C, khususnya pada remaja perempuan yang mengalami masalah 

menstruasi. 

3. Peneliti selanjutnya 

Sebaiknya jika peneliti ingin melanjutkan penelitian ini dengan 

menambahkan variabel asam folat, vitamin B12, gaya hidup dan riwayat 

penyakit yang dapat mempengaruhi kejadian anemia pada anak jalanan.  
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Lampiran 1 

INFORMED CONSENT 

(PERNYATAAN PERSETUJUAN IKUT PENELITIAN) 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : 

Umur : 

Jenis Kelamin :  

Pekerjaan :  

Alamat :  

Telah Mendapat keterangan secara terinci dan jelas mengenai : 

1. Penelitian yang berjudul ”Hubungan Antara Asupan Zat Besi, Protein, 

Vitamin C Dan Status Gizi Dengan Kejadian Anemia Pada Anak Jalanan Di 

Kota Makassar Tahun 2022”  

2. Perlakuan yang akan diterapkan pada subyek 

3. Manfaat ikut sebagai subyek penelitian 

4. Bahaya yang akan timbul  

5. Prosedur Penelitian 

Dan prosedur penelitian mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai 

segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu saya 

bersedia/tidak bersedia secara sukarela untuk menjadi subyek penelitian dengan 

penuh kesadaran serta tanpa keterpaksaan.  

Demikian pertanyaan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak 

manapun. 

 Gowa, 10 November 2022 

     

 Peneliti              

Responden 

 

Alifya Nurul Izzha Deddy 



 

 

 

Lampiran 2 

 

LEMBAR PERMOHONAN UNTUK MENJADI RESPONDEN 

 
Kepada 

Yth.saudara(I) 

Di 

Tempat 

 

Dengan hormat, 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

 

Nama : Alifya Nurul Izzha Deddy 

 Nim : 70200118106 

Alamat: Btn Bonto Ramba Blok D no.1 Kec. Tamalanrea 

 

Adalah mahasiswa program studi kesehatan masyarakat Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar (UINAM), akan melakukan kegiatan penelitian dalam 

rangka penyusunan skripsi untuk mendapatkan gelar sarjana kesehatan masyarakat 

pada program studi Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ”Hubungan Antara 

Asupan Zat Besi, Protein, Vitamin C Dan Status Gizi Dengan Kejadian Anemia Pada 

Anak Jalanan Di Kota Makassar Tahun 2022”. Untuk itu saya memohon ketersediaan 

Bapak (i) saudara (i) untuk menjadi responden dalam penelitian ini, kerahasiaan dan 

identitasnya akan saya jaga dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian saja. 

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kesediaan Bapak (i) saudara (i),saya 

mengucapkan banyak terima kasih. 

 

Makassar, Juli 2023 

 

 

 

 
Peneliti 

  



 

 

Lampiran 3 

 

LEMBAR SURAT PERSETUJUAN RESPONDEN 

 
Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

 

Nama Responden : 

Jenis kelamin/umur : 

Alamat : 

Menyatakan bersedia menjadi subjek (responden) dalam penelitian dari :  

  

Nama : Alifya Nurul Izzha Deddy 

 Nim : 70200118106 

Alamat: Btn Bonto Ramba Blok D no.1 Kec. Tamalanrea 

Judul : Hubungan Antara Asupan Zat Besi, Protein, Vitamin C Dan Status 

Gizi Dengan Kejadian Anemia Pada Anak Jalanan Di Kota Makassar 

Tahun 2022”.  

Setelah mendengar penjelasan dan membaca surat permohonan menjadi responden 

penelitian yang diajukan peneliti, saya memahami bahwa penelitian ini akan 

menjunjung tinggi hak-hak saya selaku responden. Saya berhak tidak melanjutkan 

untuk berpartisipasi dalam penelitian ini apabila suatu saat penelitian ini akan 

merugikan saya. Saya sangat memahami bahwa penelitian ini sangat besar 

manfaatnya bagi pengembangan keilmuan khususnya dalam bidang kesehatan 

masyarakat. Dengan menandatangani lembar persetujuan ini berarti saya bersedia 

ikut berpartisipasi dalam penelitian ini secara ikhlas tanpa paksaan dari siapapun. 

 

Makassar,      Juni 2023 

 

Responden 

 

 

 

(…………………………..) 
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Lampiran 6 

 

KUESIONER  

I. IDENTITAS ANAK 

Petunjuk : Anda diminta untuk memberikan data-data 

berdasarkan identitas diri anda : 

1. Nama    : 

2. Tempat tanggal lahir : 

3. Umur   : Tahun 

4. Berat Badan   : kg 

5. Tinggi Badan   :  cm 

6. Pendidikan  : 

7. Alamat   :  

8. Penghasilan orang tua  : 

I.       KARAKTERISTIS ORANG TUA 

1.  Berapa banyak jumlah anggota rumah tangga dalam keluarga anak 

:………Orang 

2. Keberadaan orang tua kandung :  

A. Ayah : 1. Masih hidup  

2. Meninggal  

3. Cerai  

B. Ibu :  1. Masih hidup  

2. Meninggal  

3. Cerai 

Jika cerai dan atau kedua orang tua meninggal dengan siapa anak tinggal bersama: 

 1. Ayah kandung   

2. Ibu kandung  

3. Ayah kandung dan ibu tiri  

4. Ibu kandung dan Ayah tiri  

5. Kakek/Nenek 

6. Keluarga lainnya ….. 

3.  Jumlah saudara : ........... orang 

4.  Pendidikan Ayah : 1. Tidak sekolah  

2. Tamat SD/MI 

3. Tamat SMP/MTs 

4. Tamat SMA/MAN  

5. Tamat Sarjana 

5.  Pendidikan ibu : 1. Tidak sekolah  

2. Tamat SD/MI 

3. Tamat SMP/MTs 



 

 

4. Tamat SMA/MAN  

5. Tamat Sarjana 

 

 6. Pekerjaan Ayah :  1. Tidak Bekerja     

      2. PNS/TNI/Polri/     

      3. Pegawai Swasta   

      5. Petani/ buruh tani  

      6. Nelayan      

      7. Sopir/tukang ojek 

      8. Buruh harian  

      9. Lainnya: …… 

 

 7. Pekerjaan Ibu :  1. Tidak Bekerja      

     2. PNS/TNI/Polri/      

     3. Pegawai Swasta      

      5. Petani/ buruh tani  

      6. Nelayan      

      7. Sopir/tukang ojek 

      8. Buruh harian  

      9. Lainnya: …… 

 

 

III.      FOOD RECLL 24 JM  

Petunjuk : Anda diminta memberikan keterengan tentang apa saja 

yang dimakan dari pagi hingga malam pada hari sebelumnya 

(kemarin). Jika tidak melakukan makan pagi atau ngemil pada 

malam hari atau lainnya, silahkan kolom tersebut dikosongkan 

saja. Pada kolom jenis makanan ditulis nama makanan yang 

dimakan seperti nasi, ayam goreng, sayur sawi dan lainnya. Pada 

kolom bahan dasar ditulis bahan dasar pada makanan tersebut, 

seperti jenis makanan gulai ayam, maka bahan dasarnya adalah 

menggunakan satuan yang umum digunakan seperti sendok, gelas, 

piring dan lain-lain. 

 

 

 

Hari Pertama 

Waktu makan Menu URT Gram 

 Pagi/Jam 

 

 

   



 

 

 

Selingan Pagi/jam 

 

 

 

 

   

Siang/Jam 

 

 

 

 

   

Selingan Siang/Jam 

 

 

 

 

   

Malam/Jam 

 

 

 

 

   

Selingan Malam/Jam 

 

 

 

   

 

 

  



 

 

Lampiran 7 

Output Uji Univariat dan Bivariat 

Uji Univariat 

 

ALAMAT 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ADIYAKSA 21 17.5 17.5 17.5 

BTP 16 13.3 13.3 30.8 

KERUNG-KERUNG 21 17.5 17.5 48.3 

MANGGALA 21 17.5 17.5 65.8 

TELKOMAS 20 16.7 16.7 82.5 

UNHAS 21 17.5 17.5 100.0 

Total 120 100.0 100.0  

 

USIA 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 6 tahun 

7 tahun 

8 tahun 

5 

8 

22 

4,2 

6,7 

18,3 

4,2 

6,7 

18,3 

4,2 

10,8 

29,2 

9 tahun 

10 tahun 

11 tahun 

12 tahun 

13 tahun 

16 

29 

32 

6 

2 

13,3 

24,2 

26,7 

5,0 

1,7 

13,3 

24,2 

26,7 

5,0 

1,7 

42,5 

66,7 

93,3 

98,3 

100,0 

Total 120 100.0 100.0  

 

 

PENDIDIKAN 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid BELUM TAMAT SD 66 55.0 55.0 55.0 

PUTUS SEKOLAH 2 1.7 1.7 56.7 

TAMAT SD 15 12.5 12.5 69.2 

TIDAK SEKOLAH 37 30.8 30.8 100.0 

Total 120 100.0 100.0  



 

 

Pekerjaan Ortu 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  Tukang Las 8 6.7 6.7 6.7 

Servis Elektronik 19 15.8 15.8 22.5 

Pemulung 93 77.5 77.5 100.0 

Total 120 100.0 100.0  

 

 

PENDAPATAN ORANG TUA 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 500.000 Rp-900.000 Rp 110 91.7 91.7 91.7 

1.000.000 Rp-1.500.000 Rp 10 8.3 8.3 100.0 

Total 120 100.0 100.0  

 

STATUS GIZI 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Gizi Baik 95 79.2 79.2 79.2 

Gizi Kurang 12 10.0 10.0 89.2 

Gizi Lebih 13 10.8 10.8 100.0 

Total 120 100.0 100.0  

 

 

PROTEIN 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Cukup 26 21.7 21.7 21.7 

Kurang 94 78.3 78.3 100.0 

Total 120 100.0 100.0  

 

VITAMIN C 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Cukup 46 38.3 38.3 38.3 

Kurang 74 61.7 61.7 100.0 

Total 120 100.0 100.0  

 



 

 

ZAT BESI 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Cukup 6 5.0 5.0 5.0 

Kurang 114 95.0 95.0 100.0 

Total 120 100.0 100.0  

 

 

 

ANEMIA 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Anemia 24 20.0 20.0 20.0 

Anemia 96 80.0 80.0 100.0 

Total 120 100.0 100.0  

 

 

Statistics 

  ZAT BESI PROTEIN VITAMIN C 
STATUS 

GIZI 
ANEMIA 

N 
Valid 120 120 120 120 120 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 6.24 24.83 25.14 -.24 12.51 

Std. Error of 
Mean 

.119 1.188 2.633 .108 .191 

Median 6.10 20.55 6.70 -.01 12.55 

Mode 6 20 0 0 12 

Std. Deviation 1.302 13.018 28.841 1.179 2.097 

Variance 1.695 169.465 831.802 1.390 4.399 

Range 7 65 127 5 11 

Minimum 4 11 0 -3 7 

Maximum 11 75 127 2 19 

Sum 749 2980 3016 -29 1501 

 

 

 

 



 

 

Uji Bivariat 

Zat Besi dan Anemia 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 8.596a 1 .003   

Continuity Correctionb 5.800 1 .016   

Likelihood Ratio 6.574 1 .010   

Fisher's Exact Test    .014 .014 

Linear-by-Linear Association 8.525 1 .004   

N of Valid Cases 120     

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 

 

Protein dan Anemia 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 76.608a 1 .000   

Continuity Correctionb 71.836 1 .000   

Likelihood Ratio 68.069 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 75.970 1 .000   

N of Valid Cases 120     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.20. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

Vitamin C dan Anemia 

Chi-Square Tests 



 

 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .714a 1 .398   

Continuity Correctionb .372 1 .542   

Likelihood Ratio .703 1 .402   

Fisher's Exact Test    .483 .269 

Linear-by-Linear Association .708 1 .400   

N of Valid Cases 120     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.20. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

 

Status Gizi dan Anemia 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2.564a 2 .277 

Likelihood Ratio 2.693 2 .260 

Linear-by-Linear Association .305 1 .581 

N of Valid Cases 120   

a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2.40. 

 

Uji Multivariat 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 

Step 

1a 

PROTEIN 4.867 .804 36.630 1 .000 129.935 26.867 628.399 

ZAT BESI -.105 1.213 .008 1 .931 .900 .083 9.703 

Constant -6.112 2.264 7.289 1 .007 .002   

a. Variable(s) entered on step 1: PROTEIN, ZAT BESI. 
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Mastel Tabel 

No. Nama Domisili Tanggal lahir Umur BB TB Pendikan Pekerjaan Ortu Pengasilan Ortu 

1 Azizah 1 Adiaksa 03/01/2017 6 tahun 12,9 99,9 Belum tamat SD servis elektronik 900.000 

2 fajar Kerung-Kerung 08/01/2012 11tahun 24,2 123 Belum tamat SD pemulung 900.000 

3 Aji Kerung-Kerung 22/02/2015 8 tahun 17,8 114 Belum tamat SD pemulung 500.000 

4 Abrianti telkomas 02/01/2017 6 tahun 14,1 100 Belum tamat SD pemulung 600.000 

5 fatir kecil Unhas 24/01/2016 7 tahun 12,4 95,1 Belum tamat SD servis elektronik 900.000 

6 Rifal telomas 09/02/2015 8 tahun 20,5 121,5 Belum tamat SD pemulung 700.000 

7 Amran telkomas 22/02/2013 10 tahun 25 128,1 Belum tamat SD pemulung 500.000 

8 Aerul kecil Adiaksa 08/01/2016 7 tahun 16,5 114 Belum tamat SD tukang las 900.000 

9 Bajang Kerung-Kerung 06/04/2012 11 tahun 30,5 134 Belum tamat SD pemulung 500.000 

10 rani BTP 16/01/2016 7 tahun 15,3 110,8 Belum tamat SD servis elektronik 1.000.000 

11 akbar Kerung-Kerung 22/01/2017 6 tahun 16,5 113,4 Belum tamat SD pemulung 500.000 

12 ijal Manggala 02/04/2015 8 tahun 20,2 115,7 Belum tamat SD pemulung 700.000 

13 faisal telkomas 14/01/2015 8 tahun 19,9 112,5 Belum tamat SD servis elektronik 1.200.000 

14 faril 1 Adiaksa 05/01/2016 7 tahun 20,4 114,7 Belum tamat SD pemulung 600.000 

15 bagas Manggala 07/03/2017 6 tahun 22 117,6 Belum tamat SD tukang las 900.000 

16 asma Manggala 22/02/2016 7 tahun 15,3 113,1 Belum tamat SD pemulung 500.000 

17 fatir besar Unhas 19/03/2015 8 tahun 20 115,6 Belum tamat SD pemulung 700.000 

18 anang Unhas 21/01/2016 7 tahun 13,9 96,3 Belum tamat SD tukang las 900.000 

19 ilham BTP 09/03/2017 6  tahun 18,6 97,9 Belum tamat SD pemulung 800.000 

20 amran Adiaksa 20/01/2014 9 tahun 23,9 123,8 Belum tamat SD pemulung 500.000 

21 AS Unhas 01/04/2015 8 tahun 21,3 118,5 Belum tamat SD pemulung 600.000 

22 SF telkomas 24/01/2016 7 tahun 15,1 94,9 Belum tamat SD pemulung 700.000 

23 EE Adiaksa 12/03/2012 11 tahun 20,8 124,6 Belum tamat SD pemulung 500.000 

24 DF Kerung-Kerung 18/01/2012 11 tahun 21 124 Belum tamat SD tukang las 900.000 

25 RT BTP 14/01/2015 8 tahun 17,1 112,7 Belum tamat SD servis elektronik 1.300.00 

26 GH Kerung-Kerung 11/02/2013 10 tahun 20,5 113,1 Belum tamat SD pemulung 800.000 



 

 

27 YY telkomas 23/03/2012 10 tahun 23,1 124,1 Belum tamat SD pemulung 500.000 

28 JH Manggala 13/03/2013 10 tahun 16,1 98,4 Belum tamat SD pemulung 400.000 

29 UU Manggala 29/01/2012 11 tahun 19,3 120,7 Belum tamat SD pemulung 300.000 

30 KK Manggala 05/02/2013 10 tahun 18,6 110,5 Belum tamat SD pemulung 500.000 

31 UY Unhas 05/03/2011 12 tahun 23,4 125,5 Belum tamat SD pemulung 600.000 

32 LK Kerung-Kerung 06/03/2011 12 tahun 24,7 125 Belum tamat SD pemulung 500.000 

33 WD BTP 05/01/2012 11 tahun 23,7 119,6 Belum tamat SD pemulung 400.000 

34 HH Adiaksa 02/02/2014 9 tahun 20 124,4 Belum tamat SD pemulung 600.000 

35 FR telkomas 26/03/2012 11 tahun 21,8 123,3 Belum tamat SD servis elektronik 1.500.000 

36 TT BTP 25/01/2012 11 tahun 18,5 99,1 Belum tamat SD pemulung 400.000 

37 FR Kerung-Kerung 13/03/2013 10 tahun 22,4 112,2 Belum tamat SD servis elektronik 1.200.000 

38 EE telkomas 28/03/2013 10 tahun 27,7 128,2 Belum tamat SD pemulung 400.000 

39 GH telkomas 03/02/2012 11 tahun 20,4 114,8 Belum tamat SD pemulung 500.000 

40 FR Adiaksa 07/02/2012 11 tahun 28,7 130,2 Belum tamat SD pemulung 400.000 

41 DD Adiaksa 03/04/2011 12 tahun 22,2 121,2 Belum tamat SD pemulung 500.000 

42 DF Manggala 10/01/2013 10 tahun 22 123,6 Belum tamat SD tukang las 1.500.00 

43 RR Telokomas 17/02/2011 12 tahun 20,4 115,4 Belum tamat SD pemulung 300.000 

44 WE Unhas 28/01/2011 12 tahun 27,1 123,6 Belum tamat SD pemulung 500.000 

45 WW Kerung-Kerung 19/03/2010 13 tahun 43,9 145,6 Belum tamat SD pemulung 600.000 

46 QQ telkomas 28/02/2010 13 tahun 43,2 148,9 Belum tamat SD servis elektronik 1.200.000 

47 GH telkomas 21/06/2015 8 tahun 16 113 Belum tamat SD pemulung 400.000 

48 DD Manggala 21/03/2012 11 tahun 22,9 112,8 Belum tamat SD pemulung 500.000 

49 SD Unhas 01/03/2014 9 tahun 19,3 119 Belum tamat SD pemulung 600.000 

50 DD Adiaksa 19/03/2012 11 tahun 30,5 133,6 Belum tamat SD servis elektronik 900.000 

51 BB Manggala 06/01/2012 11tahun 45,3 141,5 Belum tamat SD pemulung 700.000 

52 RT Manggala 25/01/2013 10 tahun 23,8 122,3 Blum tamat Sd pemulung 500.000 

53 VC Unhas 02/03/2012 11 tahun 41,7 145,6 Belum tamat SD pemulung 600.000 

54 XC Unhas 01/04/2014 9 tahun 19,8 118,6 Belum tamat SD servis elektronik 900.000 

55 ZZ Adiaksa 04/03/2013 10  tahun 35,8 130 Belum tamat SD tukang las 1.200.000 



 

 

56 XX Unhas 24/02/2012 11 tahun 35,8 132 Belum tamat SD servis elektronik 1.400.00 

57 AS BTP 05/03/2014 9 tahun 28,1 137,6 Belum tamat SD pemulung 600.000 

58 SS Kerung-Kerung 28/01/2013 10 tahun 34,2 134,7 Belum tamat SD pemulung 700.000 

59 XX BTP 12/03/2012 11 tahun 26,7 130,5 Belum tamat SD pemulung 800.000 

60 AX BTP 07/01/2014 9 tahun 18 113 Blum tamat Sd servis elektronik 900.000 

61 XX Manggala 23/02/2015 8 tahun 22,6 124,6 Belum tamat SD servis elektronik 1.200.000 

62 XX Manggala 15/01/2015 8 tahun 24,8 117,1 Belum tamat SD pemulung 400.000 

63 CX Unhas 30/01/2013 10 tahun 23,1 115,7 Belum tamat SD pemulung 500.000 

64 ZZ Kerung-Kerung 05/02/2015 8 tahun 15,3 97,2 Belum tamat SD pemulung 700.000 

65 VB Adiaksa 24/02/2012 11 tahun 36,9 138,2 Belum tamat SD pemulung 500.000 

66 SC Adiaksa 12/02/2014 9 tahun 34,5 135,9 Belum tamat SD pemulung 600.000 

67 XC telkomas 10/02/2011 12 tahun 20,7 122,4 tidak sekolah pemulung 400.000 

68 VX telkomas 25/01/2014 9 tahun 20,5 119,9 tidak sekolah pemulung 500.000 

69 ZZ Adiaksa 03/04/2015 8 tahun 18,4 119,8 tidak sekolah pemulung 600.000 

70 SD BTP 27/01/2015 8 tahun 17,8 98,3 tidak sekolah tukang las 900.000 

71 JH Manggala 29/01/2012 11 tahun 31,3 132,4 tidak sekolah pemulung 700.000 

72 HK BTP 24/02/2013 10 tahun 29,9 126,2 tidak sekolah pemulung 500.000 

73 OP Kerung-Kerung 06/04/2014 9 tahun 22,8 123,7 tidak sekolah pemulung 600.000 

74 PL Kerung-Kerung 01/04/2012 11 tahun 32,4 133,5 tidak sekolah pemulung 400.000 

75 MN telkomas 07/04/2013 10 tahun 19,8 116,9 Tamat SD pemulung 500.000 

76 LK Adiaksa 16/03/2015 8 tahun 21,7 115,2 Tamat Sd pemulung 600.000 

77 KK Unhas 06/02/2013 10 tahun 28 121,4 Tamat SD servis elektronik 900.000 

78 KL BTP 06/04/2012 11 tahun 41,3 144,9 Tamat Sd pemulung 700.000 

79 LK telkomas 23/03/2013 10 tahun 21,4 119 Tamat SD pemulung 500.000 

80 LJ BTP 08/03/2013 10 tahun 23 122,7 Tamat Sd pemulung 600.000 

81 LN Manggala 03/01/2015 8 tahun 17,6 98,9 Tamat SD pemulung 400.000 

82 LM Kerung-Kerung 21/02/2014 9 tahun 16,6 96 Tamat Sd pemulung 500.000 

83 LN Unhas 26/02/2012 11 tahun 28,6 133,7 Tamat SD pemulung 600.000 

84 LJ BTP 23/02/2015 8 tahun 17,3 119,4 Tamat Sd servis elektronik 900.000 



 

 

85 LK Manggala 20/02/2013 10 tahun 15,4 92,1 Tamat SD pemulung 700.000 

86 PI Manggala 15/03/2015 8 tahun 24,1 129,5 Tamat Sd pemulung 500.000 

87 OR Kerung-Kerung 20/03/2016 7 tahun 14,1 98,4 Tamat SD pemulung 600.000 

88 YT Adiaksa 30/01/2012 11 tahun 32,9 135,3 Tamat Sd pemulung 400.000 

89 UY Adiaksa 17/02/2015 8 tahun 20,8 116,4 Tamat SD pemulung 500.000 

90 IJ Unhas 12/01/2015 8 tahun 25,6 128,8 Tidak sekolah pemulung 600.000 

91 KN Manggala 21/02/2012 11 tahun 37,1 147,7 tidak sekolah tukang las 900.000 

92 IG Unhas 08/04/2015 8 tahun 20 120,2 tidak sekolah pemulung 700.000 

93 JH Kerung-Kerung 03/01/2012 11 tahun 33,2 130,2 tidak sekolah pemulung 500.000 

94 KF Kerung-Kerung 29/01/2014 9 tahun 30,8 132,5 tidak skolah pemulung 600.000 

95 KL BTP 09/02/2014 9 tahun 29,2 134,8 tidak sekolah pemulung 400.000 

96 NB Adiaksa 08/03/2011 10 tahun 33,3 136,8 tidak sekolah pemulung 500.000 

97 HG Kerung-Kerung 25/01/2015 8 tahun 21 113,8 tidak sekolah pemulung 600.000 

98 FG Unhas 23/01/2014 9 tahun 28,7 129,1 tidak sekolah servis elektronik 900.000 

99 DG Unhas 19/01/2015 8 tahun 16,4 97,1 tidak sekolah pemulung 700.000 

100 BV BTP 18/01/2011 10 tahun 38,6 140 tidak sekolah pemulung 500.000 

101 IU Unhas 03/01/2012 11 tahun 37 138,3 tidak sekolah pemulung 600.000 

102 TY Kerung-Kerung 17/01/2012 11 tahun 36,2 137,4 tidak sekolah pemulung 400.000 

103 RT Adiaksa 02/02/2013 10 tahun 21,6 122,8 tidak sekolah pemulung 500.000 

104 ER Adiaksa 02/02/2011 10 tahun 37,7 138 tidak skolah pemulung 600.000 

105 ER Unhas 11/02/2014 9 tahun 21,3 122 tidak sekolah servis elektronik 900.000 

106 GF Adiaksa 03/02/2014 9 tahun 22,9 123,1 tidak sekolah pemulung 700.000 

107 DF telkomas 08/04/2014 9 tahun 23 122,5 tidak sekolah pemulung 500.000 

108 GF Kerung-Kerung 17/03/2011 10 tahun 37 146,6 tidak sekolah pemulung 600.000 

109 HG Adiaksa 18/03/2011 10 tahun 40,1 142,4 tidak sekolah pemulung 400.000 

110 RE Kerung-Kerung 01/04/2012 11 tahun 35,6 138,9 tidak sekolah pemulung 500.000 

111 AQ Manggala 26/01/2011 10 tahun 36,8 137,1 tidak sekolah pemulung 600.000 

112 SZ Manggala 04/04/2011 10 tahun 36,4 137,4 tidak sekolah servis elektronik 900.000 

113 DX telkomas 26/02/2012 11 tahun 33,7 134,7 tidak sekolah pemulung 700.000 



 

 

114 FC Manggala 30/01/2011 10 tahun 40,8 141,9 tidak skolah pemulung 500.000 

115 GV Unhas 11/03/2012 11 tahun 31,9 136,4 tidak sekolah pemulung 600.000 

116 HB telkomas 05/03/2012 11 tahun 37 138,6 tidak sekolah pemulung 400.000 

117 JN telkomas 01/01/2012 11 tahun 35,6 136,7 tidak sekolah pemulung 500.000 

118 KM Manggala 25/01/2012 11 tahun 32,6 134,6 tidak sekolah pemulung 600.000 

119 LM BTP 14/02/2011 10 tahun 35,8 139,3 Putus sekolah servis elektronik 900.000 

120 QW Unhas 08/04/2011 10 tahun 37,7 141,1 Putus sekolah pemulung 700.000 
          

 

Fe1 Fe 2 Rata2 Kategori P 1 P 2 Rata2 Kategori Vit C 1 
Vit C 
2 

Rata2 Kategori IMT/U Status gizi Kadar HB 
Kategori 

8,1 8,8 8,45 kurang 67,4 83,5 75,45 cukup 0 0 0 kurang -2,12 Gizi kurang 9,2 anemia 

6,5 7,8 7,15 kurang 55,6 54,6 55,1 cukup 43,5 41,1 42,3 kurang -0,55 gizi baik 12,5 anemia 

6,1 7,8 6,95 kurang 15,6 16,4 16 kurang 20,1 21,1 20,6 kurang -1,6 gizi baik 14,6 anemia 

5,6 6,7 6,15 kurang 32,6 34,1 33,35 cukup 46,1 45,8 45,95 cukup -0,82 gizi baik 12,1 anemia 

10,2 10,4 10,3 cukup 43,6 45,6 44,6 cukup 59,1 58,2 58,65 cukup -1,53 gizi baik 12,6 anemia 

7,8 6,7 7,25 kurang 41,8 43,1 42,45 cukup 55,6 67,1 61,35 cukup -1,43 gizi baik 13,7 anemia 

6,1 6,7 6,4 kurang 53,7 52,1 52,9 cukup 68,7 52,5 60,6 cukup -0,74 gizi baik 15,1 anemia 

8,6 6,8 7,7 kurang 17,2 17,4 17,3 kurang 55,6 66,4 61 cukup -2,48 Gizi kurang 9,1 anemia 

7,8 7,6 7,7 kurang 19,7 19,1 19,4 kurang 3,2 4,1 3,65 kurang 0,09 gizi baik 13,9 anemia 

7,5 6,7 7,1 kurang 17,6 17,4 17,5 kurang 51,3 56,7 54 cukup -2,26 Gizi kurang 8,2 anemia 

5,6 6,2 5,9 kurang 21,3 21,2 21,25 kurang 4,5 4,1 4,3 kurang -1,88 gizi baik 13,6 anemia 

6,7 7,4 7,05 kurang 20,1 22,6 21,35 kurang 11,4 10,2 10,8 kurang -0,41 gizi baik 12,5 anemia 

6,1 4,6 5,35 kurang 46,9 44,5 45,7 cukup 61,2 54,2 57,7 cukup -0,01 gizi baik 13,7 anemia 

4,5 6,5 5,5 kurang 42,7 45,1 43,9 cukup 0,4 0,6 0,5 kurang 0,01 gizi baik 11,4 anemia 

5,7 7,8 6,75 kurang 28,9 26,7 27,8 cukup 0,6 8,2 4,4 kurang 0,45 gizi baik 13,3 anemia 

6,7 5,4 6,05 kurang 20,9 10,1 15,5 kurang 27,8 21.4 27,8 kurang -2,76 Gizi kurang 9,2 anemia 

5,6 7,8 6,7 kurang 45,9 41,2 43,55 cukup 3,9 4,2 4,05 kurang -0,51 gizi baik 14,2 anemia 



 

 

7,5 7,1 7,3 kurang 41 45,1 43,05 cukup 51,7 55,7 53,7 cukup -0,36 gizi baik 12,5 anemia 

4,5 6,7 5,6 kurang 32,3 30,1 31,2 cukup 5,5 4,1 4,8 kurang 2,48 gizi lebih 13,4 anemia 

5,6 6,1 5,85 kurang 52,8 52,4 52,6 cukup 3,5 4,2 3,85 kurang -0,27 gizi baik 13,7 anemia 

10,2 10,5 10,35 cukup 47,9 48,1 48 cukup 42,1 41,1 41,6 kurang -0,36 gizi baik 14,2 anemia 

7,5 7,6 7,55 kurang 30,1 30,4 30,25 cukup 44,5 41,3 42,9 kurang 0,75 gizi baik 12,3 anemia 

4,9 7,1 6 kurang 50,4 51,2 50,8 cukup 46,1 51,6 48,85 cukup -2,57 Gizi kurang 9,1 anemia 

4,3 4,6 4,45 kurang 13,4 12,1 12,75 kurang 45,1 46,4 45,75 cukup -2,36 Gizi kurang 8,2 anemia 

4,8 5,7 5,25 kurang 40,2 40,1 40,15 cukup 45,4 65,4 55,4 cukup -1,5 gizi baik 12,2 anemia 

6,7 7,1 6,9 kurang 52,4 53,2 52,8 cukup 0,6 0,4 0,5 kurang -0,22 gizi baik 12 anemia 

4,2 5,6 4,9 kurang 50,3 50,1 50,2 cukup 3,5 5,4 4,45 kurang -1,15 gizi baik 13,1 anemia 

4,3 5,7 5 kurang 53,8 52,7 53,25 cukup 66,5 56,5 61,5 cukup 0,06 gizi baik 14,4 anemia 

6,7 7,8 7,25 kurang 13,9 15,4 14,65 kurang 21 24 22,5 kurang -2,5 Gizi kurang 8,3 anemia 

3,5 4,6 4,05 kurang 51,9 51,3 51,6 cukup 62,1 56,7 59,4 cukup -0,75 gizi baik 13,4 anemia 

5,6 7,4 6,5 kurang 21,6 20,4 21 kurang 3 4,1 3,55 kurang -1,62 gizi baik 8,4 anemia 

5,6 7,6 6,6 kurang 20,2 20,1 20,15 kurang 11,4 3,2 7,3 kurang -0,93 gizi baik 7,3 anemia 

4,3 5,1 4,7 kurang 53 52,1 52,55 cukup 56,7 67,5 62,1 cukup -0,21 gizi baik 9,4 anemia 

7,2 7,5 7,35 kurang 20,9 21,6 21,25 kurang 0,4 0,2 0,3 kurang -2,57 Gizi kurang 10,2 anemia 

6,7 7,1 6,9 kurang 52,9 51,1 52 cukup 0,6 0 0,3 kurang -1,69 gizi baik 9,3 anemia 

4,5 6,7 5,6 kurang 53,9 54,2 54,05 cukup 0 0 0 kurang 0,89 gizi baik 14,1 anemia 

5,6 7,6 6,6 kurang 21,5 20,2 20,85 kurang 5,1 7,1 6,1 kurang 0,58 gizi baik 7,9 anemia 

4,8 5,6 5,2 kurang 20,2 20,6 20,4 kurang 56,1 65,1 60,6 cukup 0,17 gizi baik 13,8 anemia 

3,5 4,1 3,8 kurang 20,6 22,6 21,6 kurang 5,7 6,2 5,95 kurang -0,89 gizi baik 8,9 anemia 

7,2 4,6 5,9 kurang 22,6 21,2 21,9 kurang 0,4 0,1 0,25 kurang 0,02 gizi baik 9 anemia 

4,8 5,1 4,95 kurang 21,2 23,6 22,4 kurang 60,1 56,7 58,4 cukup -1,42 gizi baik 13,4 anemia 

6,1 7,2 6,65 kurang 23,6 22,1 22,85 kurang 5,7 0,1 2,9 kurang -1,29 gizi baik 9,7 anemia 

8,1 8,9 8,5 cukup 22,4 20,1 21,25 kurang 3,4 3,2 3,3 kurang -1,34 gizi baik 10 anemia 

6,5 5,7 6,1 kurang 11,2 11,2 11,2 kurang 3,1 4,2 3,65 kurang 0,12 gizi baik 7,8 anemia 

4,9 6,1 5,5 kurang 23,3 22,1 22,7 kurang 54,1 45,6 49,85 cukup 1,02 gizi lebih 13,7 anemia 

7,3 6,7 7 kurang 11,9 20,2 16,05 kurang 45,6 76,5 61,05 cukup 0,57 gizi baik 9,6 anemia 
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3,3 6,1 4,7 kurang 23,7 20,6 22,15 kurang 3,5 5,4 4,45 kurang -2,76 Gizi kurang 9,3 anemia 

8,8 9,2 9 cukup 21,5 22,6 22,05 kurang 56,7 76,5 66,6 cukup 0,57 gizi baik 9,4 anemia 

7,5 7,8 7,65 kurang 23,4 21,2 22,3 kurang 45,6 45,7 45,65 cukup -1,84 gizi baik 11 anemia 

4,9 4,6 4,75 kurang 24,3 23,6 23,95 kurang 45,8 54,7 50,25 cukup 0,13 gizi baik 15,6 anemia 

4,8 7,4 6,1 kurang 23,2 22,1 22,65 kurang 56,7 45,6 51,15 cukup 2,04 gizi lebih 11,7 anemia 

3,5 7,6 5,55 kurang 19,6 20,1 19,85 kurang 5,7 4,3 5 kurang -0,31 gizi baik 12,7 anemia 

7,2 5,1 6,15 kurang 50,1 50,2 50,15 cukup 0,4 0,2 0,3 kurang 1,23 gizi lebih 14,6 anemia 

4,8 7,5 6,15 kurang 18,2 24,1 21,15 kurang 50,4 59,3 54,85 cukup -1,41 gizi baik 12,5 anemia 

3,5 7,1 5,3 kurang 19,6 20,6 20,1 kurang 5,7 5,4 5,55 kurang 1,7 gizi lebih 11,5 anemia 

8,1 9,3 8,7 cukup 17,4 18,7 18,05 kurang 50 50,2 50,1 cukup 1,25 gizi lebih 14,2 anemia 

6,5 7,6 7,05 kurang 15,2 14,6 14,9 kurang 60 55,1 57,55 cukup -0,8 gizi baik 13,6 anemia 

4,9 5,6 5,25 kurang 23,3 23,6 23,45 kurang 45,6 65,1 55,35 cukup 1,17 gizi lebih 15,7 anemia 

7,3 4,1 5,7 kurang 19,9 20,1 20 kurang 47,7 46,7 47,2 cukup -0,7 gizi baik 15,4 anemia 

3,3 4,6 3,95 kurang 19,7 20,4 20,05 kurang 3,5 3,4 3,45 kurang -1,24 gizi baik 12,5 anemia 

11,2 10,5 10,85 cukup 13,5 12,6 13,05 kurang 50,3 50,1 50,2 cukup -0,85 gizi baik 12,3 anemia 

7,5 7,2 7,35 kurang 12,4 13,5 12,95 kurang 45,1 45.6 45,1 cukup 1,32 gizi lebih 12,4 anemia 

4,9 7,8 6,35 kurang 13,3 14,6 13,95 kurang 46,7 56,4 51,55 cukup 0,45 gizi baik 13,4 anemia 

7,7 4,6 6,15 kurang 13,5 14,6 14,05 kurang 90 50,2 70,1 cukup 0,31 gizi baik 13,5 anemia 

7,5 7,4 7,45 kurang 12,4 13,5 12,95 kurang 110 55,1 82,55 cukup 1,09 gizi lebih 14,6 anemia 

3,4 7,6 5,5 kurang 10,7 11,5 11,1 kurang 70 65,1 67,55 cukup 1,15 gizi lebih 14,5 anemia 

5,4 5,1 5,25 kurang 13,5 12,4 12,95 kurang 80 46,7 63,35 cukup -2,54 Gizi kurang 10,1 anemia 

4,7 7,5 6,1 kurang 19,3 22,1 20,7 kurang 184,3 45,8 115,05 cukup -1,29 gizi baik 13,2 anemia 

7,8 7,1 7,45 kurang 19,9 20,6 20,25 kurang 50 58,2 54,1 cukup -2,47 Gizi kurang 10 anemia 

7,5 6,7 7,1 kurang 10,7 11,2 10,95 kurang 60 67,1 63,55 cukup 1,29 gizi lebih 12,2 anemia 

6,5 7,6 7,05 kurang 13,5 13,7 13,6 kurang 196,9 52,5 124,7 cukup 0,47 gizi baik 13,2 anemia 

4,6 5,6 5,1 kurang 18,2 19,1 18,65 kurang 188,2 66,4 127,3 cukup 0,94 gizi baik 14,3 anemia 

5,6 4,1 4,85 kurang 19,6 20,1 19,85 kurang 50 50,1 50,05 cukup -0,74 gizi baik 14,2 anemia 

6,6 4,6 5,6 kurang 22,1 20,9 21,5 kurang 0,4 0,1 0,25 kurang 0,47 gizi baik 12,1 anemia 

6 5,1 5,55 kurang 15,2 15,7 15,45 kurang 4,2 3,2 3,7 kurang -1,28 gizi baik 12,4 anemia 



 

 

5,6 7,2 6,4 kurang 19,6 20,1 19,85 kurang 4,4 4,2 4,3 kurang 0,4 gizi baik 13,3 anemia 

7,5 6,7 7,1 kurang 19,3 20,2 19,75 kurang 10 4,2 7,1 kurang 1,23 gizi lebih 12,1 anemia 

5,5 6,7 6,1 kurang 19,9 20,6 20,25 kurang 5,7 5,2 5,45 kurang 1,01 gizi lebih 12,3 anemia 

7,7 6,8 7,25 kurang 20,7 21,7 21,2 kurang 0,4 4,2 2,3 kurang -0,81 gizi baik 13,4 anemia 

7,6 7,6 7,6 kurang 15,2 15,7 15,45 kurang 0,6 6,4 3,5 kurang -0,68 gizi baik 12,3 anemia 

6,6 6,7 6,65 kurang 19,6 19,5 19,55 kurang 3,5 7,2 5,35 kurang 1,27 gizi lebih 12,1 anemia 

7,5 6,2 6,85 kurang 20,6 20,1 20,35 kurang 5,2 5,1 5,15 kurang 0,91 gizi baik 13,9 anemia 

6,9 7,4 7,15 kurang 13,5 14,5 14 kurang 7,2 8,1 7,65 kurang -0,58 gizi baik 14,5 anemia 

7,4 4,6 6 kurang 18,2 18,9 18,55 kurang 7,4 9,1 8,25 kurang -2,71 Gizi kurang 10 anemia 

6,4 6,5 6,45 kurang 15,2 16,1 15,65 kurang 6,4 2,2 4,3 kurang 0,89 gizi baik 12,3 anemia 

5,6 7,8 6,7 kurang 19,6 19 19,3 kurang 6,4 5,6 6 kurang -0,79 gizi baik 14,1 anemia 

6,5 5,4 5,95 kurang 13,3 13,5 13,4 kurang 10,2 8,1 9,15 cukup -0,52 gizi baik 11,3 anemia 

6,5 7,8 7,15 kurang 15,2 15,6 15,4 kurang 6,4 7,2 6,8 cukup 0,33 gizi baik 12,1 anemia 

6,4 7,1 6,75 kurang 18,8 19 18,9 kurang 5,4 4,5 4,95 cukup -0,25 gizi baik 12,2 anemia 

5,4 6,7 6,05 kurang 14,6 15,6 15,1 kurang 7,5 6,2 6,85 kurang -0,14 gizi baik 13,7 anemia 

6,1 6,1 6,1 kurang 18 20,2 19,1 kurang 5 0,1 2,55 kurang 0,07 gizi baik 12,7 anemia 

7,2 6,7 6,95 kurang 19 20,6 19,8 kurang 6,5 3,2 4,85 kurang -1,44 gizi baik 14,6 anemia 

3,3 6,7 5 kurang 13,9 12,2 13,05 kurang 7,5 4,2 5,85 kurang 0,9 gizi baik 11,5 anemia 

7,4 6,8 7,1 kurang 22,1 21,2 21,65 kurang 6,5 4,2 5,35 kurang 0,7 gizi baik 18,5 anemia 

7,5 7,6 7,55 kurang 21,9 20,1 21 kurang 6,5 5,2 5,85 kurang 0 gizi baik 14,2 anemia 

4,9 6,7 5,8 kurang 20,2 21,1 20,65 kurang 6,5 4,2 5,35 kurang 0,17 gizi baik 12,6 anemia 

4,3 6,2 5,25 kurang 21,6 20,6 21,1 kurang 6,3 6,4 6,35 kurang 0,3 gizi baik 15,7 anemia 

4,8 7,4 6,1 kurang 20,7 22,6 21,65 kurang 7,3 7,2 7,25 kurang 0,55 gizi baik 15,4 anemia 

3,2 4,6 3,9 kurang 22,5 21,2 21,85 kurang 6,3 5,1 5,7 kurang 0,98 gizi baik 15,5 anemia 

4,2 6,5 5,35 kurang 18,6 23,6 21,1 kurang 5,1 8,1 6,6 kurang 0,65 gizi baik 12,3 anemia 

4,3 7,8 6,05 kurang 21,3 22,1 21,7 kurang 4,1 9,1 6,6 kurang 0,82 gizi baik 12,4 anemia 

1,8 5,4 3,6 kurang 24,9 23,5 24,2 kurang 5,2 2,2 3,7 cukup 0,77 gizi baik 13,4 anemia 

3,5 7,8 5,65 kurang 18,7 21,4 20,05 kurang 6,1 5,6 5,85 kurang -1,33 gizi baik 13,5 anemia 

2 7,1 4,55 kurang 52 50,7 51,35 cukup 4,1 8,1 6,1 kurang 0,96 gizi baik 14,6 anemia 



 

 

1,7 6,7 4,2 kurang 19,6 20,2 19,9 kurang 5,2 7,2 6,2 kurang -1,07 gizi baik 14,5 anemia 

4,3 6,1 5,2 kurang 20,6 20,6 20,6 kurang 9,2 4,5 6,85 kurang -0,54 gizi baik 15,6 anemia 

7,2 6,7 6,95 kurang 13,5 12,3 12,9 kurang 7,2 6,2 6,7 cukup -0,43 gizi baik 13,2 anemia 

2,3 6,7 4,5 kurang 21,5 21,2 21,35 kurang 6,4 0,1 3,25 kurang -0,1 gizi baik 12,1 anemia 

1,5 6,8 4,15 kurang 15,2 14,6 14,9 kurang 10,2 3,2 6,7 kurang 0,99 gizi baik 12,2 anemia 

2,2 7,6 4,9 kurang 19,6 19,1 19,35 kurang 6,4 4,2 5,3 kurang 0,78 gizi baik 13,2 anemia 

4,8 6,7 5,75 kurang 20,1 20,2 20,15 kurang 5,4 4,2 4,8 cukup 0,88 gizi baik 14,3 anemia 

3,5 6,2 4,85 kurang 15,2 16,7 15,95 kurang 7,5 5,2 6,35 kurang 0,57 gizi baik 14,2 anemia 

7,2 7,4 7,3 kurang 12,8 22,6 17,7 kurang 5 4,2 4,6 kurang 0,59 gizi baik 12,1 anemia 

4,8 4,6 4,7 kurang 22,2 21,2 21,7 kurang 6,5 6,4 6,45 kurang 0,85 gizi baik 12,4 anemia 

3,5 6,5 5 kurang 20 19,7 19,85 kurang 7,5 7,2 7,35 kurang 0,15 gizi baik 15,3 anemia 

7,1 7,8 7,45 kurang 12,9 12,3 12,6 kurang 6,5 5,1 5,8 kurang 0,84 gizi baik 15,1 anemia 

6,5 5,4 5,95 kurang 13,9 20,6 17,25 kurang 6,5 8,1 7,3 kurang 0,95 gizi baik 12,3 anemia 

4,9 7,8 6,35 kurang 18,4 22,6 20,5 kurang 6,5 9,1 7,8 kurang 0,53 gizi baik 13,4 anemia 

7,3 7,1 7,2 kurang 21,9 21,2 21,55 kurang 6,3 2,2 4,25 kurang 0,45 gizi baik 12,3 anemia 

3,3 6,7 5 kurang 20,2 19,1 19,65 kurang 7,3 5,6 6,45 kurang 0,45 gizi baik 12,1 anemia 

 

 


