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ABSTRAK 

Nama : Rasyidah Rahman 
NIM : 70200120089 
Judul : Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Status Gizi pada Lansia Aktif 

Posyandu Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep 
 
 Salah satu target SDGs adalah memastikan cakupan kesehatan yang 
berkualitas bagi setiap orang, atau kemudian disebut dengan Cakupan Kesehatan 
Universal (Universal Health Coverage/UHC). Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi pada lansia aktif 
posyandu di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep. 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan desain 
cross-sectional dengan jumlah populasi 2067 lansia dan sampel sebanyak 127 
menggunakan teknik purposive sampling dengan melihat kriteria inklusi yakni 
lansia yang aktif posyandu di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep. 
Instrumen penelitian menggunakan kuesioner, microtoise dan timbangan berat 
badan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Labakkang dan dilaksanakan sejak 
tanggal 24 Juni hingga 12 Juli 2024. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang 
signifikan antara jenis kelamin (p=0,822), umur (p=0,333), isolasi sosial 
(p=1,000), penyakit degeneratif (p=0,071), asupan energi (p=0,752), asupan 
kalsium (p=0,752) dengan status gizi pada lansia aktif posyandu di Kecamatan 
Labakkang Kabupaten Pangkep. Lansia aktif posyandu di Kecamatan Labakkang 
Kabupaten Pangkep diharapkan untuk memperhatikan lingkungan sosialnya, 
meningkatkan aktivitas fisiknya dan menjaga pola makan agar dapat menjaga 
status gizi yang baik untuk kelanjutan usia. 

Diharapkan peneliti selanjutnya untuk menggunakan analisis statistik 
yang lebih canggih untuk menganalisis data. Misalnya, menggunakan analisis 
regresi, analisis cluster, atau analisis faktor untuk mendapatkan hasil yang lebih 
akurat dan relevan. Diharapkan juga untuk memperhatikan faktor lain selain 
variabel yang telah diteliti dalam penelitian ini seperti pengetahuan dan status 
sosial ekonomi. 
 
Kata Kunci:  status gizi, lansia, aktivitas fisik, isolasi sosial, asupan
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Dalam laporan Voluntary National Reviews yang dirilis pada 2018, 

mencakup periode 2016 hingga 2018, Indonesia menekankan perhatian 

terhadap kelompok lansia dalam konteks SDGs dengan fokus pada 

peningkatan layanan sosial dan perluasan sistem perlindungan sosial untuk 

kesejahteraan lansia (United Nations, 2018). Pada tahun 2016, Indonesia 

memperluas Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memastikan lansia 

dengan status sosial ekonomi rendah dapat memenuhi kebutuhan dasar 

mereka. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah meluncurkan program 

jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan program pensiun. Program 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah memberikan hasil yang signifikan, 

dengan hampir semua lansia di Indonesia kini terdaftar dalam program ini 

(Djamhari et al., 2021). 

Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi lansia dan merupakan 

bagian dari tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan 

ketiga yang bertujuan untuk menjamin kehidupan sehat dan kesejahteraan 

bagi semua usia (Badan Pusat Statistik, 2018). SDGs menetapkan beberapa 

target, termasuk cakupan kesehatan universal (UHC), yang menjamin akses 
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adil dan merata terhadap layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau, 

mencakup layanan promotif, kuratif, preventif, dan rehabilitatif (WHO, 2023). 

UHC juga memperhatikan status gizi, terutama pada lansia. Status gizi 

dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kesehatan, pengetahuan, ekonomi, 

lingkungan, budaya, serta pola konsumsi energi dan protein (Kanah, 2020). 

Faktor-faktor lain yang memengaruhi status gizi lansia meliputi lingkungan, 

asupan makanan, penyakit, aktivitas fisik, dan kondisi mental (Sunaryo, 

2015). 

Dengan meningkatnya populasi lansia di seluruh dunia, prevalensi 

malnutrisi diperkirakan akan mencapai 29,1% pada tahun 2080 (European 

Commission, 2019). Di Asia, prevalensi malnutrisi pada lansia adalah 14,6%, 

sementara di Asia Tenggara (ASEAN) mencapai 24,6% pada tahun 2018 

(Crichton, 2019). Data Riskesdas (2018) menunjukkan bahwa 11,7% lansia di 

Indonesia berusia 60-64 tahun mengalami kekurangan gizi, sementara 20,7% 

lansia berusia di atas 65 tahun mengalami hal yang sama. Prevalensi obesitas 

adalah 19,3% untuk usia 60-64 tahun dan 11,9% untuk usia di atas 65 tahun. 

Di Sulawesi Selatan, prevalensi kekurangan gizi adalah 13,74% untuk usia 60-

64 tahun dan 21,86% untuk usia di atas 65 tahun, sedangkan obesitas 

mencapai 17,68% untuk usia 60-64 tahun dan 10% untuk usia di atas 65 tahun 

(Kemenkes RI, 2018). 
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Data dari Puskesmas Labakkang pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 

hipertensi adalah penyakit paling umum dengan 1681 penderita, diikuti oleh 

nasofaringitis akut, infeksi saluran pernapasan akut tidak spesifik, diabetes 

melitus, dyspepsia, kelainan perkembangan dan erupsi gigi, demam, penyakit 

jaringan pulpa dan periapikal, pulpitis, dan dermatitis. Hipertensi dan 

diabetes melitus adalah penyakit degeneratif yang sering diderita lansia. Data 

Puskesmas Labakkang juga mencatat bahwa 7,7% lansia mengalami 

kekurangan gizi, 24,3% mengalami gizi lebih, dan 23,3% mengalami obesitas 

(Puskesmas Labakkang, 2023). 

Penelitian oleh Anita (2023) di Wredha Rineksa, yang berada di bawah 

Puskesmas Tugu Kota Depok, menemukan hubungan signifikan antara usia, 

tingkat pendidikan, pendapatan, dan asupan energi dengan status gizi. 

Penelitian Faridi dkk (2020) menunjukkan adanya hubungan antara asupan 

energi dan karbohidrat dengan status gizi lansia, namun tidak ditemukan 

hubungan signifikan dengan asupan protein dan lemak. Cristy (2019) 

melaporkan hubungan signifikan antara riwayat penyakit dan status gizi 

lansia, serta hubungan signifikan antara asupan gizi (energi dan protein) 

dengan status gizi di wilayah kerja Puskesmas Padangmatinggi Kota Padang 

Sidimpuan. 

Berdasarkan informasi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi pada lansia di 
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Kecamatan Labakkang. Penelitian ini bertujuan memberikan informasi 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi lansia dan 

mengidentifikasi tindakan pencegahan yang efektif untuk meningkatkan 

status gizi dan memperpanjang Usia Harapan Hidup di Indonesia, khususnya 

di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Studi ini berbeda dari penelitian 

sebelumnya karena fokus pada lansia yang aktif dan rutin memeriksakan 

kesehatan mereka di posyandu di Kecamatan Labakkang, sementara studi-

studi sebelumnya (Anita, 2023; Faridi, 2020; Cristy, 2019) tidak memiliki 

kriteria khusus pada lansia. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Status Gizi 

pada Lansia Aktif Posyandu di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep. 

C. Definisi Operasional 

1. Status Gizi Lansia 

 Keadaan gizi pada lansia dapat dievaluasi menggunakan suatu 

standar tertentu. Dalam penelitian ini, penilaian dilakukan menggunakan 

indeks antropometri berupa berat badan dibagi tinggi badan dalam meter 

kuadrat, yang dikenal sebagai Indeks Massa Tubuh (IMT)  

(Kemenkes, 2014). 

Kriteria objektif : 
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a. Normal  : Jika IMT ≤ 25 kg/m2 

b. Berisiko : Jika IMT > 25 kg/m2 

2. Jenis Kelamin 

Jenis kelamin merujuk pada perbedaan biologis antara perempuan 

dan laki-laki yang sudah ada sejak kelahiran (Hungu, 2016). 

Kriteria Objektif: 

a. Laki-laki 

b. Perempuan 

3. Usia 

Usia adalah indikator atau fase kehidupan yang memengaruhi 

kondisi fisik seseorang (WHO, 2013). 

Kriteria Objektif: 

a. Pra-lansia: usia 45-54 tahun 

b. Lansia : usia ≥ 55 tahun 

4. Aktivitas Fisik 

 Aktivitas fisik yang dilakukan oleh responden, baik yang berat 

maupun ringan, mencakup gerakan otot yang terjadi dalam aktivitas 

sehari-hari selama seminggu. Istilah MET (Metabolic Equivalent of Task) 

digunakan untuk mendefinisikan aktivitas fisik ini (WHO, 2012). 
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Kriteria objektif: 

a. Ringan : jika total skor < 600 MET 

b. Sedang : jika total skor = 600 - 2999 MET. 

5. Isolasi Sosial 

 Isolasi sosial merujuk pada situasi di mana individu mengalami 

penurunan kemampuan atau bahkan ketidakmampuan untuk berinteraksi 

dengan orang-orang di sekitarnya (Damaiyanti, 2012). 

Kriteria objektif : 

a. Terisolasi  : jika persentase jumlah skor responden ≥ 48% 

b. Tidak terisolasi : jika persentase jumlah skor responden < 48% 

6. Penyakit Degeneratif 

 Penyakit degeneratif adalah kondisi kesehatan yang disebabkan 

oleh perubahan pada fungsi atau struktur tubuh, yang mengakibatkan 

kerusakan pada jaringan dan organ seiring waktu. Contoh penyakit 

degeneratif meliputi diabetes melitus, penyakit jantung, osteoporosis, 

kanker, dan hipertensi (Putu, 2012). 

Kriteria objektif : 

a. Sehat  : Jika responden tidak dan belum pernah didiagnosis 

menderita penyakit degeneratif. 

b. Sakit  : Jika responden telah didiagnosis menderita 

penyakit degeneratif. 
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7. Asupan Energi 

 Asupan energi merujuk pada data mengenai jumlah dan jenis 

makanan yang dikonsumsi oleh individu atau kelompok pada waktu 

tertentu (Maretha, 2009). 

Kriteria Objektif: 

a. Cukup : Jika rata-rata konsumsi energi dan kalsium ≥ 80% dari 

standar AKG 

b. Kurang : Jika rata-rata konsumsi energi dan kalsium < 80% dari 

standar AKG 

6. Asupan Kalsium 

 Kalsium adalah mineral yang paling banyak terdapat dalam tubuh 

manusia, menyumbang sekitar 1,5-2% dari berat badan orang dewasa, 

atau sekitar 1 kg. Sebagian besar, yaitu 99%, terdapat dalam jaringan keras 

seperti tulang dan gigi, sementara 1% lainnya terdapat di jaringan tubuh 

dan cairan tubuh, dengan total distribusi sekitar 1200 gram di seluruh 

tubuh (Maretha, 2009). 

Kriteria Objektif: 

a. Cukup : Jika rata-rata konsumsi energi dan kalsium ≥ 80% dari 

standar AKG 

b. Kurang : Jika rata-rata konsumsi energi dan kalsium < 80% dari 

standar AKG
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D. Kajian Pustaka 

Tabel 1.1 

Kajian Pustaka Status Gizi pada Lansia 

No
. 

Judul/ Nama 
Peneliti/ Tahun/ 

Nama Jurnal 

Metodologi 

Hasil Penelitian 
Subjek 

Jenis/Pendek
atan 

Variabel Instrumen Link 

1. Nutritional Status 
and Associated 
Factors Among 
Community-
Dwelling Elderly 
(Status Gizi dan 
Faktor Terkait di 
Kalangan Lansia 
Yang Tinggal di 
Komunitas/ 
Gustave Mabiama, 
Dieudonne Adiogo, 
Pierre Marie Preux, 
Jean-Claude 
Desport, Philippe 
Fayemendy, Pierre 
Jesus/ 2021/ 

Lansia yang 
tinggal di 
komunitas 

Deskriptif 
dengan 
pendekatan 
cross sectional 

Dependen: 
Status gizi 
lansia 

Independen: 
Faktor-faktor 
yang 
mempengaruh
i status gizi 
lansia 

Kuesioner 
elektronik 

https://www.
sciencedirect.c
om/science/a
rticle/abs/pii/
S2405457721
003090 

 

Populasi yang mewakili lansia 
berusia 68,9 ± 7,2 tahun, dengan 
rasio jenis kelamin M/F ¼ 0,93, 
berat badan 68,5 ± 14,7 kg, BMI 
24,7 ± 5,3, WC 90,1 ± 12,8 cm, dan 
MUAC 28,2 ± 5,0 cm. Menurut BMI, 
gizi kurang 19,7%, status normal 
37,9%, kelebihan berat badan 
24,9%, obesitas 17,5%. Kesesuaian 
gizi kurang antara BMI dan MUAC 
lemah (kappa ¼ 0,3). Dalam 
analisis multinomial, hanya tidak 
ada pengobatan yang berhubungan 
negatif dengan kekurangan gizi (OR 
¼ 0,3). Obesitas berhubungan 
positif dengan lingkungan 
perkotaan (OR ¼ 4.8) dan 
ketidakaktifan (OR ¼ 2.9) dan 
berhubungan negatif dengan jenis 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2405457721003090
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2405457721003090
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2405457721003090
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2405457721003090
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2405457721003090
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2405457721003090
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No
. 

Judul/ Nama 
Peneliti/ Tahun/ 

Nama Jurnal 

Metodologi 

Hasil Penelitian 
Subjek 

Jenis/Pendek
atan 

Variabel Instrumen Link 

Clinical Nutrition 
ESPEN 

kelamin laki-laki (OR ¼ 0.4), janda 
(OR ¼ 0.2), kepala rumah tangga 
(OR ¼ 0.4), tidak ada pendapatan 
(OR ¼ 0,3), satu patologi (OR ¼ 
0,4), tidak ada pengobatan (OR ¼ 
0,2), memiliki tekanan diastolik 
normal (OR ¼ 0,2). 

2. Nutrition and 
Health Status of 
Elderly People in 
Bangladesh: 
Evidence From a 
Nationwide Survey 
(Status Gizi dan 
Kesehatan Lansia di 
Bangladesh: Bukti 
Dari Survei 
Nasional)/ Malay 
Kanti Mridha, Md 
Mokbul Hossain, 
Md Showkat Ali 
Khan, Abu abdullah 
Mohammad Hanif, 
Mehedi Hasan, 

Lansia Survei Status Gizi 
Lansia 

Kuesioner https://www.
sciencedirect.c
om/science/a
rticle/pii/S24
75299123105
579 

 

Mayoritas (59% di pedesaan, 53% 
di daerah non-permukiman kumuh, 
dan 69% di daerah kumuh) lansia 
mengkonsumsi makanan yang 
kurang beragam (4 atau kurang 
dari 10 kelompok makanan). 
Secara keseluruhan, 89% lansia 
mengalami gizi buruk (20%) atau 
berisiko mengalami gizi buruk 
(69%). Prevalensi gizi buruk 
tertinggi terdapat di divisi 
Mymensingh (37%) diikuti oleh 
divisi Sylhet (27%). Prevalensi 
obesitas adalah 5%, 16%, dan 11%, 
masing-masing di pedesaan, 
perkotaan non-kumuh, dan daerah 
kumuh. Prevalensi nasional 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2475299123105579
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2475299123105579
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2475299123105579
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2475299123105579
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2475299123105579
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2475299123105579


10  

  

No
. 

Judul/ Nama 
Peneliti/ Tahun/ 

Nama Jurnal 

Metodologi 

Hasil Penelitian 
Subjek 

Jenis/Pendek
atan 

Variabel Instrumen Link 

Moyazzam 
Hossaine, Abu 
Ahmed Shamim, 
Mohammad Aman 
Ullah, S M 
Mustafizur Rahman, 
Samir Kanti Sarker, 
Md Mofijul Islam 
Bulbul, Dipak 
Kumar Mitra/ 
2021/ Current 
Development in 
Nutrition 

merokok, konsumsi tembakau 
tanpa asap, dan kurangnya 
aktivitas fisik masing-masing 
adalah 18%, 52%, dan 38%. 
Terdapat beban hipertensi yang 
tinggi (49% di pedesaan, 53% di 
perkotaan non-kumuh, dan 39% di 
daerah kumuh). Secara 
keseluruhan, 16% lansia menderita 
penyakit jantung, 14% menderita 
penyakit pernapasan kronis, 3% 
menderita penyakit ginjal, 9% 
menderita diabetes, 8% menderita 
stroke, 0,5% menderita kanker, dan 
1,4% mengalami gangguan 
kesehatan mental. 
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No
. 

Judul/ Nama 
Peneliti/ Tahun/ 

Nama Jurnal 

Metodologi 

Hasil Penelitian 
Subjek 

Jenis/Pendek
atan 

Variabel Instrumen Link 

3. Nutritional Status 
and Household Food 
Insecurity Among 
Elderly in Mugu 
Karmarong Rural 
Municipality of 
Western Nepal 
(Status Gizi dan 
Kerawanan Pangan 
Rumah Tangga 
pada Lansia di Kota 
Pedesaan Mugu 
Karmarong, Nepal 
Barat)/ Hemanta 
Bhandari, Per Ole 
Iversen, Heidi 
Fjeld/ 2021/ 
Current 
Developments in 
Nutrition 

Lansia Deskriptif 
dengan 
pendekatan 
cross sectional 

Status gizi dan 
kerawanan 
pangan rumah 
tangga pada 
lansia 

Antropometri 
dan Mini 
Nutritional 
Assessment 
Short Form 
(MNA-SF) 
digunakan 
untuk 
menentukan 
status gizi dan 
Household 
Food 
Insecurity 
Access Scale 
(HFIAS) 
digunakan 
untuk 
mengkategori
kan rumah 
tangga 
menurut skala 
kerawanan 
pangan. 

https://www.
sciencedirect.c
om/science/a
rticle/pii/S24
75299123106
24X 

 

Usia rata-rata (kisaran) peserta 
adalah 69 (60–84) tahun. 
Mayoritas (81%) dari 128 peserta 
tidak memiliki pendidikan apa pun, 
sebagian besar (86%) beragama 
Buddha dan 72% sudah menikah. 
Berdasarkan skor MNA-SF, 30,5% 
berstatus gizi normal, 40,6% 
berisiko mengalami gizi buruk, dan 
28,9% berstatus gizi buruk. 
Sebaliknya, pengukuran BMI kami 
(menggunakan nilai batas survei 
nasional) menunjukkan bahwa 
mayoritas (79,7%) memiliki nilai 
BMI dalam kisaran referensi 
normal. Berdasarkan HFIAS, hanya 
30,4% rumah tangga yang dinilai 
tahan pangan, sedangkan 29% 
rumah tangga termasuk dalam 
kategori kerawanan pangan berat, 
diikuti oleh 26% rumah tangga 
rawan pangan sedang dan 11% 
rumah tangga rawan pangan 
ringan. Temuan  menunjukkan 
bahwa tipe rumah tangga, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S247529912310624X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S247529912310624X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S247529912310624X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S247529912310624X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S247529912310624X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S247529912310624X
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No
. 

Judul/ Nama 
Peneliti/ Tahun/ 

Nama Jurnal 

Metodologi 

Hasil Penelitian 
Subjek 

Jenis/Pendek
atan 

Variabel Instrumen Link 

penggunaan garam beryodium, 
migrasi musiman, dan status 
ketahanan pangan rumah tangga 
berhubungan secara signifikan 
dengan status gizi lansia. Mereka 
yang tinggal di rumah tangga yang 
sangat rawan pangan memiliki 
kemungkinan 3,2 kali lebih besar 
untuk mengalami kekurangan gizi, 
sedangkan mereka yang tinggal di 
rumah tangga dengan tingkat 
kerawanan pangan sedang 
memiliki risiko 1,8 kali lebih besar 
untuk mengalami kekurangan gizi 
dibandingkan mereka yang tinggal 
di rumah tangga dengan kondisi 
rawan pangan. 
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No
. 

Judul/ Nama 
Peneliti/ Tahun/ 

Nama Jurnal 

Metodologi 

Hasil Penelitian 
Subjek 

Jenis/Pendek
atan 

Variabel Instrumen Link 

4. Status Gizi dan 
Kualitas Hidup 
Lansia di Wilayah 
Kerja Puskesmas 
Dungaliyo 
Kabupaten 
Gorontalo Tahun 
2020/Sunarti 
Hanapi, Marselia 
Sandalayuk, 
Wahyuni Hafid, 
Fahira 
dilapanga/2020/M
edia Publikasi 
Promosi Kesehatan 
Indonesia 

Lansia Deskriptif 
kuantitatif 

Status gizi dan 
kualitas hidup 

Kuesioner https://www.j
urnal.unismuh
palu.ac.id/ind
ex.php/MPPKI
/article/view/
1883 

Untuk  Status  gizi  lansia  lebih  
tinggi  terdistribusi  pada  status  
gizi  normal  berjumlah  158  orang  
(49%)  dan  terendah  yang  
terendah status gizi kurang 
berjumlah 35 orang (10%). 
Kualitas hidup lansia paling tinggi 
terdistribusi pada kategori sedang 
yaitu berjumlah 313 orang  
(96,9%) sedangkan yang terendah 
ada pada kualitas hidup rendah 
yaitu berjumlah 0 orang (0%) 
 

5. Karakteristik, 
Aktivitas Fisik dan 
Asupan Zat Gizi 
Terhadap Status 
Gizi Lansia di Panti 
Tresna 
Werdha/Ahmad 
Faridi, Vianingsih, 
Nur Setiawati 

Lansia Analitik 
dengan 
pendekatan 
survei cross 
sectional 

Independen: 
Karakteristik, 
aktivitas fisik 
dan asupan 
zat gizi 
Dependen: 
Status gizi 
lansia 

Pedoman 
wawancara, 
food weighing 

https://journa
l.poltekkes-
mks.ac.id/ojs2
/index.php/m
ediagizi/articl
e/view/1503 

Ada hubungan antara asupan 
energi dan asupan karbohidrat 
sampel terhadap status gizi lansia 
sedangkan untuk asupan protein 
dan asupan lemak diketahui tidak 
ada hubungan dengan status gizi 
lansia. Untuk aktivitas fisik lansia 
tidak ada hubungan yang 
bermakna. 
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No
. 

Judul/ Nama 
Peneliti/ Tahun/ 

Nama Jurnal 

Metodologi 

Hasil Penelitian 
Subjek 

Jenis/Pendek
atan 

Variabel Instrumen Link 

Rahayu, Asri 
Werdhasari/ 
2020/Media 
Pangan Gizi 
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No
. 

Judul/ Nama 
Peneliti/ Tahun/ 

Nama Jurnal 

Metodologi 

Hasil Penelitian 
Subjek 

Jenis/Pendek
atan 

Variabel Instrumen Link 

6. Gambaran Status 
Gizi terhadap 
Simtom Demensia 
pada Pasien Lanjut 
Usia di Posyandu 
Lansia Puskesmas 
Kampung Baru 
Kota 
Medan/Mawarni 
Siahaan, Lita 
Septina/2020/ 
Jurnal Ilmiah 
Simantek 

Pasien 
lansia 

Deskriptif 
dengan desain 
cross sectional 

Independen: 
Status gizi 
Dependen: 
Simtom 
demensia 

Kuesioner https://www.
simantek.scie
ncemakarioz.o
rg/index.php/
JIK/article/do
wnload/211/
186 

Hasil penelitian menunjukkan 
sebagian besar pasien lansia 
mempunyai status gizi normal 
berdasarkan BMI, risiko malnutrisi 
berdasarkan MNA dan memiliki 
hasil skor MMSE yang berpeluang 
mengalami gejala demensia. 
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No
. 

Judul/ Nama 
Peneliti/ Tahun/ 

Nama Jurnal 

Metodologi 

Hasil Penelitian 
Subjek 

Jenis/Pendek
atan 

Variabel Instrumen Link 

7. Profil Status Gizi 
Kelompok Lansia di 
Jemaat Karmel 
Pinokalan Kota 
Bitung/Dewianti 
Monicha 
Rumahmury, Maxi 
L. Moleong, 
Agustinus Butar-
Butar 

Kelompok 
lansia 

Survei 
deskriptif 

Profil status 
gizi lansia 

Indeks Massa 
Tubuh (IMT) 

https://ejurna
l.unima.ac.id/i
ndex.php/oly
mpus/article/
view/5548 

Berdasarkan hasil penelitian 
disimpulkan bahwa sebanyak 60% 
berjenis kelamin perempuan 
dengan rata-rata usia 60-65 tahun, 
dengan berat badan terbanyak >61 
kg dan tinggi badan 130 - 140 cm, 
serta status gizi berdasarkan IMT 
didapati sebanyak 70% tergolong 
dalam status gizi buruk. 

8. Pengaruh 
Suplementasi 
Minyak Ikan Lele 
(Clarias Gariepinus) 
Terhadap Status 
Gizi dan Profil Lipid 
pada Lansia/Taufiq 
Firdaus A. Atmadja, 
Clara M. Kusharto, 
Tiurma 
Sinaga/2018/ 
Prosiding Seminar 
Nasional 

Lansia Single blind 
randomized 
control trial 

Independen: 
suplementasi 
minyak ikan 
lele 
Dependen: 
Status gizi dan 
profil lipid 
pada lansia 

Timbangan 
berat badan, 
microtoise, 
pita meter, 
tabung kapsul, 
jarum suntik, 
pipet tetes, 
spectrophotom
eter dan 
kuesioner 

https://dspac
e.uii.ac.id/han
dle/12345678
9/11456 

Pengaruh perlakuan terhadap 
status gizi MNA dan profil lipid 
subjek tidak berbeda nyata. Setiap 
perlakuan memiliki 
kecenderungan yang sama dalam 
meningkatkan skor MNA subjek 
selama suplementasi. Perlakuan 
MIL secara signifikan 
meningkatkan skor MNA subjek 
selama suplementasi sebesar 
3.0±3.59. Perlakuan MIL tidak 
signifikan menurunkan kadar 
kolesterol, trigliserida, dan 
meningkatkan HDL selama 
suplementasi. Perlakuan MIL 
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No
. 

Judul/ Nama 
Peneliti/ Tahun/ 

Nama Jurnal 

Metodologi 

Hasil Penelitian 
Subjek 

Jenis/Pendek
atan 

Variabel Instrumen Link 

memiliki kecenderungan 
menurunkan kadar kolesterol dan 
trigliserida serta meningkatkan 
kadar HDL dan LDL secara 
berurutan sebesar -8.60±12.86 
mg/dL, -37.29±117.62 mg/dL, 
1.00±25.58 mg/dL, 20.30±47.07 
mg/dL. 

9. Hubungan Asupan 
Makan dan Lingkar 
Pinggang dengan 
Status Gizi pada 
Lansia di Panti 
Wreda Rindang 
Asih I/ Natalia Desy 
Putriningtyas, Wiga 
Nurlatifa 
Romadhoni, Adiska 
Rani Ditya 
Candra/2021/ 
Darussalam 
Nutrition Journal 

Lansia Observasi 
analitik 
dengan 
pendekatan 
cross sectional 

Independen: 
Asupan 
makanan dan 
lingkar 
pinggang 
Dependen: 
Status gizi 

Timbangan 
injak digital, 
food recall 

https://ejourn
al.unida.gonto
r.ac.id/index.p
hp/nutrition/
article/view/5
043 

Penelitian menunjukkan bahwa 
status gizi memiliki korelasi 
dengan berat badan, lingkar 
pinggang, asupan energi, asupan 
protein, asupan lemak dan asupan 
karbohidrat (p<0,01). Uji lanjut 
multivariat menggunakan uji 
regresi linear menunjukkan bahwa 
variabel berat badan, lingkar 
pinggang, asupan energi, asupan 
lemak dan asupan karbohidrat 
dapat menjelaskan variasi status 
gizi sebesar 93,8% pada lansia di 
Panti Wreda Rindang Asih I. 
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No
. 

Judul/ Nama 
Peneliti/ Tahun/ 

Nama Jurnal 

Metodologi 

Hasil Penelitian 
Subjek 

Jenis/Pendek
atan 

Variabel Instrumen Link 

10. Hubungan Riwayat 
Sakit dan Asupan 
Gizi (Energi dan 
Protein) dengan 
Status Gizi Lansia di 
Wilayah Kerja 
Puskesmas 
Padangmatinggi 
Kota 
Padangsidimpuan/ 
Johanna 
Cristy/2019/Jurnal 
Ilmiah Perekam dan 
Informasi 
Kesehatan Imelda 

Lansia Kuantitatif 
dengan desain 
cross sectional 

Independen: 
Riwayat sakit 
dan asupan 
gizi 
Dependen: 
Status gizi 

Kuesioner, 
pengukuran 
antropometri 
dan formulir 
food recall 

https://jurnal.
uimedan.ac.id
/index.php/JI
PIKI/article/v
iew/90 

Terdapat hubungan yang signifikan 
antara riwayat sakit dengan status 
gizi lansia di wilayah kerja 
puskesmas Padangmatinggi kota 
Padang sidimpuan. Terdapat 
hubungan yang signifikan antara 
asupan gizi (energi dan protein) 
dengan status gizi lansia di wilayah 
kerja puskesmas Padangmatinggi 
kota Padang sidimpuan. 

 Perbedaan studi ini merupakan subjek penelitian yaitu lansia yang aktif dan rutin memeriksakan kondisinya 

di posyandu tiap daerah di Kecamatan Labakkang yang merupakan kriteria inklusi dan studi sebelumnya dari 

(Mabiama et.al, 2021; Mridha et.al, 2021; Bhandari et.al, 2021)  memilih subjek penelitian lansia secara umum di 

daerah atau wilayah tertentu tanpa memperhatikan kriteria tertentu.
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E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

 Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi 

pada lansia aktif posyandu di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui status gizi pada lansia aktif posyandu di Kecamatan 

Labakkang. 

b. Untuk mengetahui hubungan aktivitas fisik dengan status gizi pada 

lansia aktif posyandu di Kecamatan Labakkang. 

c. Untuk mengetahui hubungan isolasi sosial dengan status gizi pada 

lansia aktif posyandu di Kecamatan Labakkang. 

d. Untuk mengetahui hubungan riwayat penyakit dengan status gizi pada 

lansia aktif posyandu di Kecamatan Labakkang. 

e. Untuk mengetahui hubungan asupan makanan dengan status gizi pada 

lansia aktif posyandu di Kecamatan Labakkang. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Ilmiah 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain 

yang melakukan studi serupa, serta dapat digunakan sebagai dasar untuk 

pengambilan keputusan. 
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2. Manfaat Bagi Peneliti 

 Penelitian ini dapat memberikan pengalaman dan memperluas 

wawasan serta pengetahuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah 

diperoleh selama perkuliahan. 

3. Manfaat Bagi Lansia 

 Penelitian ini dapat memberikan informasi dan memperluas 

pemahaman lansia tentang faktor-faktor yang memengaruhi status gizi 

mereka, sehingga lansia dapat lebih memperhatikan faktor-faktor tersebut 

dan meningkatkan kondisi gizi mereka. 

4. Manfaat Bagi Instansi 

 Hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi instansi terkait 

untuk memperluas pengetahuan, referensi, dan informasi bagi peneliti 

berikutnya di bidang kesehatan masyarakat, khususnya dalam usaha 

meningkatkan status gizi lansia dan memperpanjang Usia Harapan Hidup 

di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Teori Tentang Status Gizi pada Lansia 

 Seiring bertambahnya usia, berbagai aspek kehidupan mengalami 

perubahan, termasuk fisik, sosial ekonomi, dan psikososial. Perubahan fisik 

seperti sarcopenia (penurunan massa otot) dan penurunan kemampuan indra 

pengecap sering terjadi pada lansia dan dapat mempengaruhi fungsi serta 

respons tubuh. Selain itu, perubahan sosial ekonomi dan psikososial seperti 

perubahan pendapatan, akses transportasi, dan peraturan hidup dapat 

menyebabkan isolasi sosial. Kombinasi dari perubahan fisik, sosial ekonomi, dan 

psikososial ini dapat berdampak pada status gizi lansia (Skates & Anthony, 2012). 

Status gizi menggambarkan kondisi tubuh yang ditentukan oleh konsumsi 

makanan dan penggunaan zat gizi. Malnutrisi adalah kondisi kekurangan, 

kelebihan, atau ketidakseimbangan protein, energi, dan nutrisi lainnya yang 

diperlukan tubuh, dan dapat mengganggu fungsi tubuh (Supariasa, 2002). 

Masalah kesehatan pada lansia sering kali terkait dengan status gizi, termasuk 

kekurangan gizi, gizi baik, gizi berlebih, dan obesitas. Kondisi ini dapat memicu 

berbagai penyakit degeneratif seperti penyakit jantung koroner, hipertensi, 

diabetes melitus, batu empedu, gout, penyakit ginjal, sirosis hati, dan kanker 

(Christy & Bancin, 2020). 
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Sebagian besar lansia pria cenderung memiliki berat badan yang ideal, 

sedangkan lansia wanita sering menghadapi masalah lingkar perut dengan 

prevalensi obesitas yang lebih tinggi. Obesitas adalah gangguan metabolisme 

akibat ketidakseimbangan energi positif, di mana kalori yang berlebih tidak 

diimbangi dengan pembakaran kalori melalui aktivitas fisik, sehingga 

menyebabkan kenaikan berat badan. Obesitas, khususnya obesitas perut, dapat 

meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan kadar trigliserida, yang pada 

gilirannya berpotensi menambah risiko penyakit kardiovaskular (Rizal, 2023). 

Untuk menurunkan berat badan pada lansia, langkah-langkah yang dapat 

diambil meliputi perubahan gaya hidup, latihan fisik, dan pola makan. Selain itu, 

penting untuk melibatkan lansia dalam posyandu lansia untuk mendapatkan 

edukasi tentang pola hidup sehat, serta menyediakan makanan sehat dan fasilitas 

untuk aktivitas fisik atau olahraga. Lansia juga disarankan untuk menjalani diet 

seimbang, melakukan aktivitas fisik yang baik, terukur, dan teratur, serta 

mengonsumsi sayur dan buah yang terjangkau guna mendukung keseimbangan 

gizi dan menghindari penggunaan obat-obatan untuk menambah berat badan 

(Rizal, 2023). 

B. Karakteristik Lansia 

Lansia cenderung lebih rentan terhadap penyakit karena pada tahap 

kehidupan ini, proses pemecahan sel melebihi pembentukan sel, sehingga 

penuaan atau aging mulai terjadi (Pratiwi dkk, 2023). 
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Karakteristik lansia menurut (Kemenkes RI, 2017) yaitu: 

1. Lansia adalah individu yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. 

2. Menurut data dari Badan Pusat Statistik RI SUPAS 2015, sebagian besar 

lansia berada dalam status perkawinan yang masih menikah (60%) atau 

cerai mati (37%). Rinciannya mengungkapkan bahwa sekitar 56,04% 

lansia perempuan berstatus cerai mati, sedangkan 82,84% lansia laki-laki 

masih menikah. Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh harapan hidup 

perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, sehingga persentase 

lansia perempuan yang berstatus cerai mati lebih tinggi, sementara lansia 

laki-laki cenderung menikah lagi setelah bercerai. 

3. Lansia menghadapi berbagai kebutuhan dan masalah, mulai dari kondisi 

sehat hingga penyakit, yang mencakup aspek biopsikososial dan spiritual, 

serta situasi adaptif dan maladaptif. 

4. Lingkungan tempat tinggal lansia juga bervariasi. 

C. Tinjauan Teori Tentang Indeks Massa Tubuh 

 Indeks Massa Tubuh (IMT) adalah indikator lemak tubuh yang dihitung 

berdasarkan perbandingan antara tinggi badan dan berat badan. IMT 

menggunakan ukuran standar untuk mengevaluasi apakah berat badan 

seseorang berada dalam rentang sehat atau tidak. Perhitungan IMT dilakukan 

dengan membagi berat badan dalam kilogram dengan kuadrat tinggi badan 

dalam meter (Rizal, 2023). Mengetahui IMT penting untuk memahami kondisi 
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tubuh dan mencegah masalah kesehatan. Kelebihan berat badan yang tidak 

ideal dapat mengganggu aktivitas sehari-hari (Santika, 2015).  

Lansia sering kali berisiko mengalami kegemukan, terutama akibat 

ketidakseimbangan antara asupan kalori dan pengeluaran energi melalui 

aktivitas. Oleh karena itu, lansia disarankan untuk memantau berat badan 

mereka secara rutin, mengatur pola makan yang seimbang, dan melakukan 

aktivitas fisik yang memadai (Rizal, 2023). 

1. Faktor yang Mempengaruhi IMT 

 Indeks Massa tubuh setiap orang berbeda- beda. Faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi Indeks Massa Tubuh diantaranya: 

a. Usia 

 Usia dapat mempengaruhi Indeks Massa Tubuh (IMT) karena 

seiring bertambahnya usia, individu cenderung mengurangi aktivitas 

fisiknya. Penurunan aktivitas ini sering mengakibatkan kenaikan berat 

badan, yang selanjutnya berdampak pada IMT (Arisman, 2014). 

Klasifikasi usia lansia menurut WHO (2013) adalah sebagai berikut: 

1) Usia pertengahan, mencakup kelompok umur 45-54 tahun. 

2) Lansia, merujuk pada kelompok usia 55-65 tahun. 

3) Lansia muda, yaitu kelompok umur 66-74 tahun. 

4) Lansia tua, mencakup kelompok usia 75-90 tahun. 
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b. Aktivitas Fisik 

 Aktivitas fisik adalah gerakan tubuh yang dihasilkan dari kontraksi 

otot. Terdapat hubungan invers antara aktivitas fisik dan Indeks Massa 

Tubuh (IMT); peningkatan aktivitas fisik biasanya membantu menjaga 

IMT pada tingkat yang sehat, sedangkan penurunan aktivitas fisik 

dapat mengakibatkan peningkatan IMT (Ramadhani, 2013). 

c. Jenis Kelamin 

Kelebihan berat badan umumnya lebih sering terjadi pada pria, 

sedangkan obesitas cenderung lebih prevalen pada wanita 

dibandingkan pria. Selain itu, pola distribusi lemak tubuh juga berbeda 

antara pria dan wanita (Asil dkk, 2014). 

d. Pola Makan 

 Abramowitz menjelaskan bahwa pola makan merujuk pada 

kebiasaan berulang dalam pemilihan makanan saat makan. Pola makan 

meliputi jenis, proporsi, dan kombinasi makanan yang dikonsumsi oleh 

individu, kelompok, atau populasi tertentu. Makanan cepat saji dapat 

berkontribusi pada peningkatan Indeks Massa Tubuh karena tingginya 

kandungan lemak dan gula. Selain itu, peningkatan porsi dan frekuensi 

makan juga mempengaruhi Indeks Massa Tubuh. Konsumsi makanan 

tinggi lemak sering menyebabkan kenaikan berat badan yang lebih 
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cepat dibandingkan dengan konsumsi makanan tinggi karbohidrat 

dengan jumlah kalori yang sama (Prada, 2014). 

e. Berat Badan 

 Pemantauan berat badan secara normal sangat penting untuk 

mencegah perubahan berat badan yang tidak diinginkan. Kenaikan 

berat badan dapat mencerminkan efektivitas penyerapan nutrisi oleh 

tubuh, dan berat badan merupakan salah satu faktor yang 

memengaruhi hasil Indeks Massa Tubuh (Kemenkes, 2014). 

2. Kelebihan dan Kekurangan IMT 

 Indeks Massa Tubuh (IMT), sebagai salah satu metode pengukuran 

antropometri, memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan 

IMT meliputi kemudahan dalam pengukuran dan kemampuannya untuk 

mengidentifikasi kekurangan atau kelebihan berat badan. Di sisi lain, IMT 

juga memiliki kekurangan, seperti hanya berlaku untuk orang dewasa 

yang berusia di atas 18 tahun dan tidak dapat digunakan untuk bayi, anak-

anak, remaja, atau atlet. Selain itu, IMT kurang efektif dalam menilai status 

gizi individu dengan kondisi medis tertentu seperti edema, asites, atau 

hepatomegali (Irianto, 2017). 

D. Aktivitas Fisik 

 Melakukan aktivitas fisik dan olahraga secara rutin adalah metode yang 

efektif untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hidup lansia. Aktivitas fisik 
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bertujuan untuk memperbaiki kemampuan tubuh dengan memperhatikan 

frekuensi, intensitas, dan durasi (FIT). Lansia dapat terlibat dalam berbagai 

jenis aktivitas fisik, seperti ketahanan (endurance), kelenturan (flexibility), 

dan kekuatan (strength). Olahraga menawarkan berbagai manfaat bagi lansia, 

termasuk meningkatkan fungsi otak, melawan efek penuaan, mengurangi 

stres, dan meningkatkan perasaan bahagia secara alami. Selain itu, olahraga 

dapat membantu mencegah berbagai penyakit umum pada lansia, seperti 

hipertensi, diabetes, penyakit jantung, stroke, obesitas, osteoporosis, serta 

meningkatkan rasa percaya diri dan mengurangi stres serta kelemahan. 

Olahraga harus dilakukan secara bertahap, dengan penyesuaian bentuk, 

durasi, dan intensitas berdasarkan kebiasaan olahraga sebelumnya dan 

kondisi fisik lansia (Sarbini dkk, 2020). 

Olahraga secara teratur dapat membantu tubuh menjadi lebih sehat dan 

bugar, terutama pada lansia, dengan meningkatkan daya tahan, massa otot, 

dan elastisitas otot. Meskipun proses penuaan menyebabkan penurunan 

kondisi fisiologis, hal ini tidak harus menghalangi lansia untuk berolahraga. 

Lansia dapat memilih jenis olahraga ringan sesuai kemampuan mereka, 

seperti senam khusus lansia. Penelitian menunjukkan bahwa banyak lansia 

jarang berolahraga, seringkali karena kondisi fisik yang tidak mendukung atau 

karena kesibukan dalam pekerjaan rumah, terutama bagi ibu rumah tangga 

(Salman et al., 2020). 
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Aktivitas fisik dapat dikelompokkan dalam beberapa tingkat, yaitu tidak 

dinamis, kurang dinamis, dan sangat dinamis. Tingkat tidak dinamis 

mencakup aktivitas dengan intensitas minimal dan tidak melibatkan latihan 

fisik yang signifikan dalam kegiatan sehari-hari. 

Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ) adalah alat ukur aktivitas fisik 

yang mengklasifikasikan aktivitas berdasarkan MET (Metabolic Equivalent of 

Task), yaitu rasio laju metabolisme saat bekerja dibandingkan dengan saat 

istirahat, yang dinyatakan dalam satuan kkal/kg/jam. 1 MET mencerminkan 

energi yang dikeluarkan saat duduk tenang. Aktivitas dengan intensitas 

sedang dikalikan dengan 4 MET, sementara aktivitas berat dikalikan dengan 8 

MET, karena intensitas aktivitas berat 8 kali lebih besar daripada duduk 

tenang. GPAQ telah tervalidasi untuk mengukur aktivitas fisik pada rentang 

usia 16-84 tahun (Dwi Firtanto & Maksum S-, 2022). 

 Total aktivitas fisik MET (menit/minggu) dapat dihitung dengan cara: 

[(P2×P3×8) + (P5×P6×4) + (P8×P9×4) + (P11×P12×8) + (P14×P15×4)] 

 Setelah menghitung total aktivitas fisik dalam satuan MET menit/minggu, 

status aktivitas fisik responden diklasifikasikan ke dalam tiga tingkat, seperti 

yang dijelaskan dalam tabel berikut: 

Tabel 2.1 Kategori Aktivitas Fisik 

Kategori MET (menit/minggu) 
Sedang ≥ 600 
Rendah < 600 

Sumber: WHO, 2012 
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 Menurut tabel tersebut, kategori yang digunakan dalam GPAQ telah 

diperbarui dengan peluncuran GPAQ versi 2, yang menganalisis data 

berdasarkan total volume aktivitas fisik dalam satuan MET-menit per minggu. 

Dalam panduan analisis GPAQ versi 2, tingkat aktivitas fisik dikategorikan 

sebagai berikut: 1. Sedang: Melibatkan aktivitas intensitas tinggi setidaknya 

20 menit per hari selama 3 hari atau lebih, atau aktivitas moderat selama 5 

hari atau lebih, atau berjalan minimal 30 menit per hari, atau kombinasi 

aktivitas berat, moderat, dan berjalan selama 5 hari atau lebih dengan total 

intensitas minimal 600 MET-menit per minggu. 2. Rendah: Termasuk aktivitas 

ringan jika tidak memenuhi kriteria untuk kategori aktivitas berat atau 

moderat (Dwi Firtanto & Maksum, 2022). 

E. Isolasi Sosial 

 Isolasi sosial merujuk pada pengalaman merasa sendiri dan sikap enggan 

terhadap orang lain, yang dapat dianggap negatif atau mengancam (Dewi, 

2023). 

Isolasi sosial bisa muncul sebagai akibat dari berbagai emosi, perilaku, dan 

gangguan fisik. Selain itu, perubahan sistem tubuh pada lansia akibat proses 

penuaan dapat mengakibatkan penurunan kemampuan, yang sering kali 

menyebabkan perasaan negatif seperti putus asa, kesedihan, dan perasaan 

terasing, sehingga lansia cenderung mengurangi interaksi dengan orang lain 

(Syarniah, 2010). 
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Isolasi sosial atau kecenderungan untuk menarik diri dapat dipengaruhi 

oleh faktor predisposisi dan faktor presipitasi. 

a. Faktor predisposisi 

 Faktor predisposisi yang mempengaruhi masalah isolasi sosial 

yaitu (Fitria, 2019): 

1) Faktor tumbuh kembang 

 Dalam setiap tahap pertumbuhan dan perkembangan, ada tugas-

tugas spesifik yang harus diselesaikan untuk memastikan hubungan 

sosial berjalan lancar. Jika tugas-tugas ini tidak dipenuhi, hal itu dapat 

mengganggu perkembangan sosial yang akan datang dan berpotensi 

menimbulkan masalah di kemudian hari (Fitria, 2019). 

2) Faktor komunikasi dalam keluarga 

 Masalah komunikasi dalam keluarga dapat memicu gangguan 

dalam hubungan sosial. Teori ini mencakup masalah komunikasi yang 

menyebabkan kebingungan, seperti situasi di mana seorang anggota 

keluarga menerima pesan yang bertentangan secara bersamaan, atau 

ekspresi emosi yang kuat dalam keluarga yang dapat memengaruhi 

interaksi dengan lingkungan luar (Fitria, 2019). 

3) Faktor sosial budaya 

 Standar yang rendah dalam keluarga atau lingkungan dapat 

menyebabkan pengucilan dalam hubungan sosial. Anggota keluarga 
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yang kurang produktif, seperti lansia, orang dengan penyakit kronis, 

atau penyandang disabilitas, seringkali mengalami isolasi dari 

lingkungan sosial (Fitria, 2019). 

4) Faktor biologis 

 Faktor biologis juga memiliki peranan signifikan dalam masalah 

hubungan sosial. Salah satu organ yang berpengaruh adalah otak. 

Sebagai contoh, pada pasien dengan skizofrenia, gangguan dalam 

hubungan sosial sering kali berhubungan dengan kelainan struktur 

otak, seperti atrofi otak dan perubahan dalam ukuran serta bentuk sel-

sel di area limbik dan kortikal otak (Fitria, 2019). 

b. Faktor presipitasi 

 Gangguan interaksi sosial juga dipengaruhi oleh faktor-faktor 

internal dan eksternal individu, antara lain (Fitria, 2019): 

1) Faktor eksternal 

 Contohnya adalah stresor sosiokultural, yaitu stres yang timbul 

akibat faktor-faktor sosiokultural seperti lingkungan keluarga. 

2) Faktor internal 

 Contohnya adalah stresor psikologis, yaitu stres yang timbul akibat 

ketakutan atau kecemasan yang berkepanjangan, terutama ketika 

individu mengalami kesulitan dalam mengatasi situasi tersebut. 
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Ketakutan ini sering muncul ketika harus berpisah dari orang-orang 

terdekat atau ketika kebutuhan individu tidak terpenuhi. 

 Menurut (Mista et al., 2018), tanda dan gejala isolasi sosial adalah sebagai 

berikut: 

a. Wajah murung, 

b. Gangguan tidur, 

c. Gelisah, 

d. Lemah, 

e. Kurang semangat, 

f. Malas dalam beraktivitas, 

g. Penarikan diri, 

h. Menjauhi orang lain, 

i. Tidak atau jarang berkomunikasi, tidak ada kontak mata, 

j. Kehilangan minat, 

k. Malas melakukan aktivitas sehari-hari atau sosial, 

l. Menyendiri di kamar, 

m. Menolak berhubungan dengan orang lain, dan 

n. Tidak mau berteman. 

F. Penyakit Degeneratif 

 Seiring bertambahnya usia, seseorang menjadi lebih rentan terhadap 

berbagai penyakit seperti diabetes mellitus dan hipertensi, yang dapat 
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memperburuk kondisi gizi mereka. Penyakit yang diderita bisa memengaruhi 

ketersediaan nutrisi dalam tubuh. 

Penyakit degeneratif adalah kondisi di mana fungsi sel saraf menurun 

secara bertahap tanpa penyebab yang jelas. Proses ini menyebabkan sel saraf 

yang sebelumnya berfungsi normal menjadi rusak dan tidak berfungsi sama 

sekali. Penyebab penyakit ini sering kali tidak diketahui, termasuk pengaruh 

faktor genetik. Proses degeneratif mempercepat kerusakan neuron, myelin, 

dan jaringan, yang menghasilkan produk degeneratif dan reaksi destruktif 

pada sel, sehingga mengurangi daya tahan sel saraf dan mempercepat 

kematian sel (Suiraoka, 2012). 

Konsep ini menunjukkan bahwa proses penuaan dan penyakit degeneratif 

pada sel memiliki dasar yang serupa. Seiring bertambahnya usia, berbagai 

masalah seperti kekakuan tubuh, gangguan tidur, tremor, dan disfungsi organ 

menjadi lebih terasa. Penyakit degeneratif yang tidak diketahui penyebabnya 

dan sulit disembuhkan perlu diwaspadai dan dicegah sejak dini. Penyakit ini 

dapat mulai muncul pada usia tiga puluhan dan lebih umum terjadi pada usia 

empat puluhan hingga enam puluhan tahun (Suiraoka, 2012). 

Ada sekitar 50 jenis penyakit degeneratif, termasuk diabetes melitus, 

stroke, penyakit jantung koroner, penyakit kardiovaskular, obesitas, 

dislipidemia, osteoporosis, osteoarthritis, dan prostatitis. Untuk menjaga 

kesehatan, penting untuk mengontrol tekanan darah, kadar lemak darah, 
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mempertahankan berat badan ideal, mengikuti pola makan yang seimbang, 

rutin berolahraga, tidak merokok, dan menghindari alkohol (Suiraoka, 2012). 

G. Asupan Energi 

 Asupan energi merujuk pada jumlah serta jenis makanan yang dikonsumsi 

oleh individu atau kelompok pada waktu tertentu (Maretha, 2009). Dari 

konsumsi makanan tersebut, tubuh memperoleh zat gizi esensial yang 

diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan kesehatan yang optimal 

(Budianto, 2009). 

Secara umum, asupan energi mencakup informasi tentang jumlah dan 

jenis makanan yang dimakan oleh seseorang atau kelompok dalam jangka 

waktu tertentu. Zat gizi yang diperoleh dari asupan makanan ini sangat 

penting untuk mempertahankan pertumbuhan dan kesehatan yang baik 

(Rahayu, 2018). Menetapkan batas IMT yang ideal sangat berguna untuk 

mengontrol dan mengelola berat badan secara tepat. Penghitungan IMT 

dilakukan dengan menggunakan berat badan (kg) dan tinggi badan (m) (Amar 

et al., 2018). 

Islam mengajarkan para Muslim untuk menjaga kesehatan dengan 

berbagai cara, salah satunya adalah dengan mengonsumsi makanan dan 

minuman yang halal lagi baik bagi tubuh untuk menunjang status gizi yang 

baik dalam menjaga kesehatan tubuh sejak bayi hingga lanjut usia. Allah SWT 

berfirman dalam QS Al-Baqarah/2:168 
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 ٌِ بِي ْ  مُّ

 Terjemahnya:  
“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal 
lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. 
Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata” (Kemenag, 
2019). 

 Tafsir Al-Mishbah menjelaskan ayat tersebut bahwa “Ajakan ayat di atas 

ditujukan bukan hanya kepada orang-orang beriman - tetapi untuk seluruh 

manusia — seperti terbaca di atas. Hal ini menunjukkan bahwa bumi 

dipersiapkan Allah untuk seluruh manusia, mukmin atau kafir. Setiap upaya 

dari siapapun untuk memonopoli hasil membuahkan hasil, baik ia kelompok 

kecil maupun besar, keluarga, suku, bangsa atau kawasan, dengan merugikan 

yang lain, maka itu bertentangan dengan ketentuan Allah. Oleh karena itu, 

semua manusia diajak untuk makan yang halal yang ada di bumi. Namun 

demikian, tidak semua makanan yang halal otomatis baik. Karena yang 

disebut halal terdiri dari empat macam: wajib, sunnah, mubah dan makruh. 

Aktivitas pun demikian. Ada aktivitas yang walaupun halal, namun makruh 

atau sangat tidak disukai Allah, misalnya pemutusan hubungan. Selanjutnya 

tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing. Ada halal yang 

baik buat si A yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang 

kurang baik untuknya, walaupun baik buat yang lain. Ada makanan yang 

halal, tetapi tidak bergizi, dan ketika itu menjadi kurang baik. Yang 
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diperintahkan oleh ayat di atas adalah yang halal lagi baik” (Quraish Shihab, 

2008). 

 Berdasarkan ayat beserta terjemahan dan tafsirnya dapat disimpulkan 

bahwa Allah mengajak seluruh manusia untuk mengonsumsi makanan yang 

tak hanya halal tetapi juga baik dalam segi gizi untuk pemenuhan nutrisi 

dalam mempertahankan dan meningkatkan kesehatan. 

H. Asupan Kalsium 

 Protein, sebagai makronutrien kedua setelah karbohidrat, sangat penting 

bagi kebutuhan nutrisi lansia, terutama untuk regenerasi sel-sel tubuh. 

Dengan bertambahnya usia, sel-sel tubuh menjadi lebih rentan terhadap 

kerusakan, sehingga asupan protein pada lansia perlu diperhatikan dengan 

seksama. Selain makronutrien, mikronutrien seperti kalsium juga sangat 

penting untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian lansia. Kalsium, yang 

sebagian besar disimpan di tulang dan gigi (sekitar 99%), berperan penting 

dalam mendukung struktur dan fungsi tubuh. Kalsium diperlukan untuk 

kontraksi otot, transmisi saraf, sinyal intraseluler, dan sekresi hormon. 

Meskipun jumlah total kalsium dalam tubuh untuk mendukung fungsi 

metabolisme kurang dari 1%, kalsium bisa ditemukan dalam berbagai 

makanan, ditambahkan ke produk lain, serta tersedia dalam bentuk suplemen 

dan obat-obatan (seperti antasida). 
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Survei konsumsi makanan digunakan untuk menilai status gizi secara 

tidak langsung dengan memeriksa jumlah dan jenis zat gizi yang dikonsumsi. 

Kesalahan dalam survei ini bisa terjadi karena estimasi yang tidak akurat 

mengenai jumlah makanan yang dikonsumsi, kecenderungan untuk 

mengurangi laporan tentang makanan yang banyak dimakan, dan menambah 

laporan makanan yang sedikit dikonsumsi (Supariasa, 2001). 

Frekuensi konsumsi makanan sering digunakan untuk menilai pola makan 

dalam penelitian epidemiologi. Kuesioner frekuensi makanan (FFQ) biasanya 

diisi sendiri oleh responden dan bisa berupa daftar makanan dengan kategori 

frekuensi (FFQ non-kuantitatif) atau mencakup rincian ukuran porsi untuk 

setiap jenis makanan (FFQ semi-kuantitatif). FFQ adalah metode yang cost-

effective dan meminimalkan beban pada responden, sehingga cocok untuk 

studi besar. Namun, daftar makanan dalam FFQ mungkin tidak mencakup 

semua jenis makanan yang dikonsumsi, terutama makanan baru. Daftar yang 

panjang bisa menambah beban pada responden, dan pengelompokan 

makanan yang tidak akurat dapat meningkatkan jumlah asupan makanan 

yang dilaporkan (Kowalkowska & Wadolowska, 2022). 
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Gambar 2.1 Kerangka Teori 

Sumber: Maxwell et al., 2000 modifikasi dari teori status gizi UNICEF, 1990; 

modifikasi Nelms, 2016 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

 Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dengan desain cross-

sectional. Metode kuantitatif, yang didasarkan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk mempelajari sampel dan populasi penelitian. Penelitian 

kuantitatif menyajikan hasil dalam bentuk data numerik (Sugiyono, 2016). 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi 

 Penelitian ini akan dilaksanakan di setiap Posyandu Lansia 

Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 

2. Waktu 

 Penelitian ini akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juni sampai 

dengan 12 Juli 2024. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

 Populasi dari penelitian ini adalah semua lansia di Kecamatan 

Labakkang Kabupaten Pangkep berjumlah 2067 lansia. 

2. Sampel 

 Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan 

teknik purposive sampling dengan melihat kriteria tertentu yakni lansia 
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yang aktif datang ke posyandu lansia di Kecamatan Labakkang sehingga 

jumlah sampel sebanyak 127 lansia. 

D. Pengumpulan Data 

1. Metode pengumpulan data 

 Pengumpulan data adalah aspek krusial dalam proses penelitian, 

dan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data bergantung pada 

tujuan pemecahan masalah yang ingin dicapai. Oleh karena itu, perhatian 

yang cermat terhadap metode pengumpulan data sangat penting bagi 

seorang peneliti. Dalam penelitian ini, beberapa metode pengumpulan 

data yang diterapkan meliputi: 

a. Penetapan sampel atau responden yang akan didata. 

b. Pengukuran tinggi badan dan berat badan untuk menentukan IMT. 

c. Pengisian kuesioner. 

d. Pengisian SQ-FFQ 

2. Sumber Data 

a. Data primer 

 Data primer dikumpulkan dengan mengukur tinggi badan dan 

berat badan serta dengan memberikan kuesioner kepada para 

responden. 
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b. Data sekunder 

 Data sekunder diperoleh dari informasi yang tersedia di posyandu 

lansia dan puskesmas Labakkang di Kecamatan Labakkang. 

E. Instrumen Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan instrumen berupa: 

1. Kuesioner: Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara guna 

mengumpulkan data dari responden, dengan referensi dari GPAQ WHO 

(2021) dan Renidayati (2008), serta menggunakan kuesioner Semi 

Quantitative Food Frequency Questionnaire (SQ-FFQ). 

2. Microtoise untuk mengukur tinggi badan MT-701. 

3. Timbangan berat badan GEA Medical EB9370. 

4. Kamera HP Iphone 11: digunakan untuk pengambilan dokumentasi. 

F. Pengolahan Data 

1. Pengolahan Data 

 Data yang dikumpulkan oleh peneliti akan diproses menggunakan 

SPSS untuk menghasilkan informasi yang akurat dan sesuai dengan tujuan 

penelitian. Proses pengolahan melibatkan langkah-langkah berikut: 

a. Penyuntingan Data (Editing) 

 Sebelum proses pengolahan, data akan diperiksa untuk 

memastikan kelengkapannya serta memeriksa konsistensi jawaban 

pada setiap item dalam kuesioner penelitian. 
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b. Pengkodean Data (Coding) 

 Data yang telah dikumpulkan diberi kode pada setiap variabel 

untuk mempermudah pengelompokan dan proses pengolahan data. 

c. Penginputan Data (Data Entry) 

 Ini adalah langkah memasukkan data ke dalam sistem perangkat 

lunak untuk pemrosesan dan analisis lebih lanjut. 

d. Pembersihan Data (Data Cleaning) 

 Ini adalah tahap memeriksa ulang data yang telah dimasukkan 

untuk memastikan bahwa data tersebut telah diinput dengan akurat. 

2. Analisis Univariat 

 Analisis univariat digunakan untuk menggambarkan ciri-ciri dari 

setiap variabel independen yang diteliti. 

3. Analisis Bivariat 

 Analisis bivariat bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan 

antara variabel independen dan variabel dependen. Karena kedua variabel 

tersebut bersifat kategorik, analisis dilakukan dengan uji chi-square. Jika 

terdapat setidaknya satu sel dengan jumlah harapan kurang dari 5, uji chi-

square tidak dapat dilakukan dan harus digantikan dengan uji Fisher exact. 

Secara statistik, hubungan yang dianggap signifikan antara variabel 

independen dan dependen ditandai dengan nilai p ≤ 0,05. Sebaliknya, jika 
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nilai p > 0,05, maka tidak terdapat hubungan signifikan antara kedua 

variabel tersebut.
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis dan Topografi 

Kecamatan Labakkang memiliki luas wilayah sebesar 98,46 km² 

yang terletak pada koordinat 40°-45° lintang utara, 40°-45° lintang 

selatan, 11°-12° bujur timur, dan 11°-12° bujur barat. Batas 

administratifnya adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Ma’rang 

b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bungoro 

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bungoro 

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Liukang Tupabbiring 

Secara administratif, Kecamatan Labakkang terdiri dari tiga 

desa/kelurahan dan berjarak 8 km dari ibu kota Kabupaten. Wilayah 

Kecamatan Labakkang adalah daratan dengan elevasi antara 0-150 meter 

di atas permukaan laut, dan empat dari area tersebut merupakan daerah 

pesisir. 

2. Keadaan Kependudukan 

Penduduk Kecamatan Labakkang, yang mencakup tiga belas 

desa/kelurahan, berjumlah 46.983 orang. Kelurahan Labakkang memiliki 

jumlah penduduk terbanyak, yakni 5.053 orang, dengan kepadatan 
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penduduk mencapai 1.123 jiwa per km². Selanjutnya, Kelurahan 

Mangalekana memiliki 4.825 orang dengan kepadatan 701 jiwa per km². 

Sementara itu, desa dengan jumlah penduduk terendah adalah Desa 

Gentung. 

B. Analisis Univariat 

1. Jenis Kelamin Responden 

 Jenis kelamin lansia aktif posyandu di Kecamatan Labakkang 

Kabupaten Pangkep dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 
Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Lansia di Kecamatan Labakkang 

Kabupaten Pangkep 
Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

Laki-laki 41 32,3 
Perempuan 86 67,7 

Total 127 100 

 Sumber: Data Primer, 2024 

 Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa dari 127 lansia aktif 

posyandu, terdapat 86 (67,7%) orang berjenis kelamin perempuan dan 41 

(32,3%) orang berjenis kelamin laki-laki di Kecamatan Labakkang 

Kabupaten Pangkep. 

2. Pendidikan Terakhir 

 Pendidikan terakhir lansia aktif posyandu di Kecamatan Labakkang 

Kabupaten Pangkep dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.2 
Distribusi Frekuensi Pendidikan Terakhir Lansia di Kecamatan 

Labakkang Kabupaten Pangkep 
Pendidikan Terakhir  Frekuensi  Persentase (%) 

SD 66 52 
SMP 29 22,8 
SMA 9 7,1 

D3/S1 1 0,8 
Tidak sekolah 22 17,3 

Total 127 100 

 Sumber: Data Primer, 2024 

 Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa dari 127 lansia terdapat 

66 (52%) orang berpendidikan terakhir SD dan 1 (0,8%) orang 

berpendidikan terakhir D3/S1 di Kecamatan Labakkang Kabupaten 

Pangkep. 

3. Jenis Pekerjaan 

 Jenis pekerjaan lansia aktif posyandu di Kecamatan Labakkang 

Kabupaten Pangkep dapat dilihat berikut: 

Tabel 4.3 
Distribusi Frekuensi Jenis Pekerjaan Lansia di Kecamatan 

Labakkang Kabupaten Pangkep 
Jenis Pekerjaan Frekuensi Persentase (%) 

PNS 4 3,1 
Swasta 2 1,6 
Buruh 17 13,4 

Wiraswasta 4 3,1 
Tidak bekerja 100 78,7 

Total 127 99,9 

 Sumber: Data Primer, 2024 
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 Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa dari 127 lansia terdapat 

100 (78,7%) orang tidak bekerja dan 2 (1,6%) orang bekerja di sektor 

swasta di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep. 

4. Agama 

 Agama lansia aktif posyandu di Kecamatan Labakkang Kabupaten 

Pangkep dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 
Distribusi Frekuensi Agama Lansia di Kecamatan Labakkang 

Kabupaten Pangkep 
Agama Frekuensi Persentase (%) 
Islam 127 100 
Total 127 100 

 Sumber: Data Primer, 2024 

 Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa dari 127 lansia terdapat 

127 (100%) orang yang beragama Islam di Kecamatan Labakkang 

Kabupaten Pangkep. 

5. Umur 

 Umur lansia aktif posyandu di Kecamatan Labakkang Kabupaten 

Pangkep dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.5 
Distribusi Frekuensi Umur Lansia di Kecamatan Labakkang 

Kabupaten Pangkep 
Umur Frekuensi Persentase (%) 

Pra-lansia 54 42,5 
Lansia 73 57,5 
Total 127 100 

 Sumber: Data Primer, 2024 
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 Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa dari 127 lansia terdapat 

73 (57,5%) orang termasuk lansia sesuai umurnya dan terdapat 54 

(42,5%) orang termasuk pra-lansia sesuai umurnya di Kecamatan 

Labakkang Kabupaten Pangkep. 

6. Indeks Massa Tubuh 

 Indeks massa tubuh lansia aktif posyandu di Kecamatan Labakkang 

Kabupaten Pangkep dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.6 
Distribusi Frekuensi Indeks Massa Tubuh Lansia di Kecamatan 

Labakkang Kabupaten Pangkep 
IMT Frekuensi Persentase (%) 

Normal 31 24,4 
Berisiko 96 75,6 

Total 127 100 

 Sumber: Data Primer, 2024 

 Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa dari 127 lansia terdapat 

96 (75,6%) orang termasuk berisiko sesuai IMT-nya dan 31 (24,4%) orang 

termasuk normal sesuai IMT-nya di Kecamatan Labakkang Kabupaten 

Pangkep. 
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7. Aktivitas Fisik 

 Aktivitas fisik lansia aktif posyandu di Kecamatan Labakkang 

Kabupaten Pangkep dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.7 
Distribusi Frekuensi Aktivitas Fisik Lansia di Kecamatan Labakkang 

Kabupaten Pangkep 
Aktivitas Fisik Frekuensi Persentase (%) 

Ringan 127 100 
Total 127 100 

 Sumber: Data Primer, 2024 

 Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat bahwa dari 127 lansia terdapat 

127 (100%) orang yang aktivitas fisiknya ringan. 

8. Isolasi Sosial 

 Isolasi sosial lansia aktif posyandu di Kecamatan Labakkang 

Kabupaten Pangkep dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.8 
Distribusi Frekuensi Isolasi Sosial Lansia di Kecamatan Labakkang 

Kabupaten Pangkep 
Isolasi Sosial Frekuensi Persentase (%) 

Terisolasi 54 42,5 
Tidak terisolasi 73 57,5 

Total 127 100 

 Sumber: Data Primer, 2024 

 Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa dari 127 lansia terdapat 

54 (42,5%) orang terisolasi sosial dan 73 (57,5%) orang tidak terisolasi 

sosial. 
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9. Penyakit Degeneratif 

 Penyakit degeneratif lansia aktif posyandu di Kecamatan 

Labakkang Kabupaten Pangkep dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.9 
Distribusi Frekuensi Penyakit Degeneratif Lansia di Kecamatan 

Labakkang Kabupaten Pangkep 
Penyakit Degeneratif Frekuensi Persentase (%) 

Ya 62 48,8 
Tidak 65 51,2 
Total 127 100 

 Sumber: Data Primer 

 Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa dari 127 lansia terdapat 

65 (51,2%) orang yang tidak memiliki penyakit degeneratif dan 62 

(48,8%) orang yang memiliki penyakit degeneratif di Kecamatan 

Labakkang Kabupaten Pangkep. 

10. Asupan Energi 

 Asupan energi pada lansia aktif posyandu di Kecamatan Labakkang 

Kabupaten Pangkep dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.10 
Distribusi Frekuensi Asupan Energi Lansia di Kecamatan Labakkang 

Kabupaten Pangkep 
Asupan Energi Frekuensi Persentase (%) 

Kurang 124 97,6 
Cukup 3 2,4 
Total 127 100 

 Sumber: Data Primer, 2024 

 Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa dari 127 lansia 

terdapat 124 (97,6%) yang asupan energinya kurang dan 3 (2,4%) orang 
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yang asupan energinya cukup di Kecamatan Labakkang Kabupaten 

Pangkep. 

11. Asupan Kalsium 

Asupan kalsium pada lansia aktif posyandu di Kecamatan 

Labakkang Kabupaten Pangkep dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.11 
Distribusi Frekuensi Asupan Kalsium Lansia di Kecamatan 

Labakkang Kabupaten Pangkep 
Asupan Kalsium Frekuensi Persentase (%) 

Kurang 124 97,6 
Cukup 3 2,4 
Total 127 100 

Sumber: Data Primer, 2024 

 Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat bahwa dari 127 lansia 

terdapat 124 (97,6%) yang asupan kalsiumnya kurang dan 3 (2,4%) orang 

yang asupan kalsiumnya cukup di Kecamatan Labakkang Kabupaten 

Pangkep. 

C. Analisis Bivariat 

1. Hubungan Jenis Kelamin dengan Status Gizi 

Tabel 4.12 
Hubungan Jenis Kelamin dengan Status Gizi pada Lansia Aktif 

Posyandu di Kecamatan Labakkang 
 Status Gizi     

Jenis 
Kelamin 

Berisiko % Normal % Total % OR p-
value 

Laki-laki 9 22 32 78 41 100 
0,818 0,822 

Perempuan 22 25,6 64 74,4 86 100 

 Sumber: Data Primer, 2024 
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 Berdasarkan 4.12 dapat dilihat bahwa dari 41 responden yang 

berjenis kelamin laki-laki terdapat 32 (78%) orang yang status gizinya 

normal dan 9 (22%) orang yang status gizinya berisiko. Selain itu, dari 86 

perempuan terdapat 64 (74,4%) orang yang status gizinya normal dan 22 

(25,6%) orang yang status gizinya berisiko. Pada hasil uji chi-square antara 

jenis kelamin dengan status gizi didapatkan p-value = 0,822 yang artinya 

tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan 

status gizi pada lansia aktif posyandu di Kecamatan Labakkang Kabupaten 

Pangkep. Nilai OR = 0,818 yang artinya lansia memiliki status gizi berisiko 

lebih besar 0,818 kali daripada pra-lansia. 

2. Hubungan Umur dengan Status Gizi 

Tabel 4.13 
Hubungan Umur dengan Status Gizi pada Lansia Aktif Posyandu di 

Kecamatan Labakkang 
  Status Gizi      

Umur Berisiko % Normal % Total % OR p-
value 

Lansia 15 20,5 58 79,5 73 100 
1,628 0,333 Pra-

lansia 
16 29,6 38 70,4 54 100 

 Sumber: Data Primer, 2024 

 Berdasarkan 4.13 dapat dilihat bahwa dari 73 responden yang 

termasuk lansia terdapat 15 (20,5%) orang yang status gizinya berisiko 

dan 58 (79,5%) orang yang status gizinya normal. Selain itu, dari 54 

responden yang termasuk pra-lansia terdapat 38 (70,4%) orang yang 

status gizinya normal dan 16 (29,6%) orang yang status gizinya berisiko. 
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Pada hasil uji chi-square antara umur dengan status gizi didapatkan p-

value = 0,333 yang artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 

umur dengan status gizi pada lansia aktif posyandu di Kecamatan 

Labakkang Kabupaten Pangkep. Nilai OR = 1,628 yang artinya lansia 

memiliki status gizi berisiko lebih besar 1,628 kali daripada pra-lansia. 

3. Hubungan Isolasi Sosial dengan Status Gizi 

Tabel 4.14 
Hubungan Isolasi Sosial dengan Status Gizi pada Lansia Aktif 

Posyandu di Kecamatan Labakkang 
 Status Gizi     

Isolasi 
Sosial 

Berisiko % Normal % Total % OR p-
value 

Sedang 13 24,1 41 75,9 8 100 
0,969 1,000 Tidak 

terisolasi 
18 24,7 55 75,3 119 100 

 Sumber: Data Primer, 2024 

 Berdasarkan tabel 4.14 dapat dilihat bahwa dari 8 lansia yang 

terisolasi sosial sedang terdapat 4 (50%) orang yang status gizinya 

berisiko dan 4 (50%) orang yang status gizinya normal. Selain itu, dari 119 

lansia yang tidak terisolasi sosial terdapat 71 (59,7%) orang yang status 

gizinya normal dan 48 (40,3%) orang yang status gizinya berisiko. Pada 

hasil uji chi-square antara isolasi sosial dengan status gizi didapatkan p-

value = 1,000 yang artinya tidak terdapat hubungan antara isolasi sosial 

dengan status gizi pada lansia aktif posyandu di Kecamatan Labakkang 

Kabupaten Pangkep. Nilai OR = 0,969 yang artinya lansia memiliki status 

gizi berisiko lebih besar 0,969 kali daripada pra-lansia. 
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4. Hubungan Penyakit Degeneratif dengan Status Gizi 

Tabel 4.15 
Hubungan Penyakit Degeneratif dengan Status Gizi pada Lansia 

Aktif Posyandu di Kecamatan Labakkang 
 Status Gizi     

Penyakit 
Degeneratif 

Berisiko % Normal % Total % OR p-
value 

Ya 20 32,3 42 67,7 62 100 
2,338 0,071 

Tidak 11 16,9 54 83,1 65 100 

 Sumber: Data Primer, 2024 

 Berdasarkan tabel 4.15 dapat dilihat bahwa dari 62 lansia yang 

memiliki penyakit degeneratif terdapat 20 (32,3%) orang yang status 

gizinya berisiko dan 42 (67,7%) orang yang status gizinya normal. Selain 

itu, dari 65 lansia yang tidak memiliki penyakit degeneratif terdapat 54 

(83,1%) orang yang status gizinya normal dan 11 (16,9%) orang yang 

status gizinya berisiko. Pada hasil uji chi-square didapatkan p-value = 

0,071 yang artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 

penyakit degeneratif dengan status gizi pada lansia aktif posyandu di 

Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep. Nilai OR = 2,338 yang artinya 

yang memiliki penyakit degeneratif status gizinya berisiko lebih besar 

2,338 kali daripada yang tidak memiliki penyakit degeneratif. 
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5. Hubungan Asupan Energi dengan Status Gizi 

Tabel 4.16 
Hubungan Asupan Energi dengan Status Gizi pada Lansia Aktif 

Posyandu di Kecamatan Labakkang 
 Status Gizi     

Asupan 
Energi 

Berisiko % Normal % Total % OR p-
value 

Kurang 31 25 93 75 124 100 
0,338 0,752 

Cukup 0 0 3 100 3 100 

 Sumber: Data Primer, 2024 

 Berdasarkan tabel 4.16 dapat dilihat bahwa dari 124 lansia yang 

asupan energinya kurang terdapat 31 (25%) orang yang status gizinya 

berisiko dan 93 (75%) orang yang status gizinya normal. Selain itu, dari 3 

lansia yang asupan energinya cukup terdapat 3 (100%) orang yang status 

gizinya normal. Pada hasil uji chi-square didapatkan p-value = 0,752 yang 

artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara asupan energi 

dengan status gizi pada lansia aktif posyandu di Kecamatan Labakkang 

Kabupaten Pangkep. Nilai OR = 0,338 yang artinya lansia memiliki status 

gizi berisiko lebih besar 0,338 kali daripada pra-lansia. 

6. Hubungan Asupan Kalsium dengan Status Gizi 

Tabel 4.17 
Hubungan Asupan Kalsium dengan Status Gizi pada Lansia Aktif 

Posyandu di Kecamatan Labakkang 
 Status Gizi     

Asupan 
Kalsium 

Berisiko % Normal % Total % OR p-
value 

Kurang 31 25 93 75 124 100 
0,319 0,752 

Cukup 0 0 3 100 3 100 

Sumber: Data Primer, 2024 
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 Berdasarkan tabel 4.17 dapat dilihat bahwa dari 124 lansia yang 

asupan kalsiumnya kurang terdapat 31 (25%) orang yang status gizinya 

berisiko dan 93 (75%) orang yang status gizinya normal. Selain itu, dari 3 

lansia yang asupan kalsiumnya cukup terdapat 3 (100%) orang yang 

status gizinya normal. Pada hasil uji chi-square didapatkan p-value = 0,752 

yang artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara asupan 

kalsium dengan status gizi pada lansia aktif posyandu di Kecamatan 

Labakkang Kabupaten Pangkep. Nilai OR = 0,319 yang artinya lansia 

memiliki status gizi berisiko lebih besar 0,319 kali daripada pra-lansia. 

D. Pembahasan 

1. Hubungan Jenis Kelamin dengan Status Gizi  

 Jenis kelamin berpengaruh pada status gizi seseorang secara 

internal. Ada hubungan antara jenis kelamin dan status gizi, karena pria 

umumnya memerlukan lebih banyak nutrisi dibandingkan wanita untuk 

mendukung metabolisme yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh 

aktivitas fisik yang lebih berat dan massa tubuh yang lebih besar pada pria. 

Karena pria memiliki massa tubuh yang lebih besar dibandingkan wanita, 

mereka memerlukan asupan makanan yang lebih tinggi, dengan pria 

biasanya membutuhkan setidaknya 400 kalori lebih banyak daripada 

wanita, tergantung pada tingkat aktivitas mereka (Ibrahim, 2012). 



58 
 

 
 

Namun, hasil uji chi-square menunjukkan bahwa tidak ada 

hubungan signifikan antara jenis kelamin dan status gizi pada lansia yang 

aktif di posyandu Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep. Jenis 

kelamin tidak mempengaruhi status gizi lansia di Kecamatan Labakkang, 

kemungkinan karena kurangnya edukasi yang memadai mengenai gizi 

untuk baik pria maupun wanita. Pengetahuan tentang gizi mempengaruhi 

konsumsi zat gizi; mereka yang memahami jumlah, frekuensi, kandungan, 

jenis, dan manfaat zat gizi akan lebih cenderung memilih makanan yang 

sesuai dengan kebutuhan tubuh mereka (Dewi, 2013). Penelitian oleh 

Faridi dkk. (2020) juga menunjukkan tidak ada hubungan signifikan 

antara jenis kelamin dan status gizi, sementara Srirahayu (2011) 

menemukan adanya hubungan signifikan antara jenis kelamin dan status 

gizi. 

2. Hubungan Umur dengan Status Gizi  

 Seiring bertambahnya usia, penurunan berat badan pada lansia, 

baik pria maupun wanita, sering terjadi. Penurunan ini disebabkan oleh 

pengeluaran udara tubuh dan berkurangnya Indeks Massa Tubuh (BMI) 

(Fatmah, 2010). Usia lanjut dapat meningkatkan risiko penurunan status 

gizi, tetapi usia tidak selalu menjadi faktor utama dalam menentukan 

risiko perubahan nutrisi pada lansia (Maas, 2011). 
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Hasil uji chi-square menunjukkan bahwa tidak ada hubungan 

signifikan antara usia dan status gizi pada lansia yang aktif di posyandu 

Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep. Temuan ini disebabkan oleh 

menurunnya nafsu makan seiring bertambahnya usia, yang 

mempengaruhi perilaku makan mereka dalam upaya memenuhi 

kebutuhan gizi. Perilaku makan mencakup kebiasaan makan, frekuensi 

makan, pola diet, preferensi makanan, dan pilihan makanan (Herawati 

dkk., 2016). 

Perilaku menghindari makanan dapat mengakibatkan gangguan 

terkait asupan makanan, seperti kegagalan menaikkan berat badan dan 

tinggi badan sesuai harapan, kekurangan gizi, kebutuhan akan makanan 

tambahan, dan kemungkinan masalah psikologis (Spetiggue dkk., 2018). 

Penelitian oleh Vuspitasari & Ulfa (2017) dan Faridi dkk. (2020) juga 

menunjukkan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara usia dan status 

gizi. 

3. Hubungan Isolasi Sosial dengan Status Gizi  

 Walaupun penelitian ini menggunakan desain cross-sectional, 

kesepian mungkin berdampak pada status gizi melalui berbagai aspek, 

mulai dari nafsu makan hingga kemampuan untuk berbelanja. Studi 

mengenai interaksi antara nutrisi dan kesepian pada lansia, seperti studi 

SOLINUT yang diterbitkan oleh Ferry dkk., mengungkapkan adanya 
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hubungan antara kesepian dan kekurangan gizi pada 150 lansia yang 

tinggal sendirian di Prancis (Ferry dkk., 2005). 

Hasil uji chi-square menunjukkan bahwa tidak ada hubungan 

antara isolasi sosial dan status gizi pada lansia yang aktif di posyandu 

Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep. Temuan ini disebabkan oleh 

mayoritas responden di Kecamatan Labakkang yang tidak mengalami 

isolasi sosial, baik dari keluarga maupun lingkungan pertemanan, 

sehingga status gizi mereka tidak terpengaruh. Penelitian oleh Srirahayu 

(2011) juga menemukan hasil serupa, yaitu tidak adanya hubungan 

signifikan antara isolasi sosial dan status gizi. 

4. Hubungan Penyakit Degeneratif dengan Status Gizi 

 Perubahan dalam tubuh dan penurunan fungsi organ dapat 

mempengaruhi cara tubuh menyerap dan menggunakan zat besi. 

Kekurangan zat besi pada lansia bisa menyebabkan penurunan 

kemampuan fisik dan sistem kekebalan tubuh yang lebih lemah (Maryam, 

2011). Beberapa faktor kesehatan seperti peningkatan kejadian penyakit 

degeneratif dan non-degeneratif dapat mempengaruhi perubahan status 

gizi. Ini bisa terjadi karena perubahan pola makan, penurunan 

kemampuan tubuh dalam menyerap zat gizi di tingkat sel, dan dalam 

beberapa kasus, penggunaan obat-obatan tertentu yang harus diatur 
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dengan hati-hati oleh lansia yang menderita penyakit tertentu (Bahri dkk, 

2017). 

Lebih dari dua per tiga dari penyakit yang dialami oleh lansia 

berkaitan erat dengan asupan gizi. Menurut para ahli, sekitar 30-50% dari 

faktor gizi berperan penting dalam mencapai dan menjaga kesehatan yang 

optimal pada lansia. Contohnya, meningkatkan asupan gizi dapat 

membantu menjaga atau bahkan meningkatkan kondisi kesehatan lansia, 

seperti dalam kasus penyakit hipertensi (Kemenkes, 2013). 

 Menurut WHO, malnutrisi pada dasarnya adalah 

ketidakseimbangan nutrisi yang dapat menyebabkan dampak negatif pada 

jaringan tubuh, fungsi tubuh, dan kesehatan secara keseluruhan. Secara 

klinis, malnutrisi merujuk pada kondisi gizi yang bisa meliputi 

kekurangan, kelebihan, atau ketidakseimbangan nutrisi dalam makanan. 

Definisi ini mengakibatkan efek yang dapat diukur dan dapat 

menyebabkan penurunan kesehatan. Malnutrisi dapat terjadi baik dalam 

bentuk kelebihan nutrisi (overnourished), yang berhubungan dengan 

masalah kesehatan, ekonomi, dan sosial-budaya terkait pola penyakit yang 

berlebihan, maupun kekurangan nutrisi (undernourished) (Lestari dan 

Weta, 2017). 

Hasil uji chi-square menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan 

yang signifikan antara penyakit degeneratif dengan status gizi pada lansia 
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aktif posyandu di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep. Hasil 

tersebut dipengaruhi oleh kebanyakan responden yang terdiagnosis 

penyakit degeneratif seperti hipertensi dan diabetes mellitus belum 

sepenuhnya menghindari makanan dan minuman yang meningkatkan 

tingkat tekanan darah dan kadar gula dalam darah yang disebabkan oleh 

pangan yang masih kurang terjangkau baik secara jarak maupun harga. 

Hasil yang berbeda didapatkan dalam penelitian (Agustiningrum dkk, 

2021) bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara penyakit 

degeneratif dengan status gizi. Hasil yang berbeda juga didapatkan dalam 

penelitian (Sukatemin dkk, 2022) bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara penyakit degeneratif dengan status gizi. 

5. Hubungan Asupan Energi dengan Status Gizi 

 Islam membawa ajaran yang tak hanya menyangkut terkait 

spiritual tetapi Islam juga membawa ajaran untuk menjaga kesehatan 

serta menyembuhkan penyakit. Salah satu cara untuk menjaga kesehatan 

adalah dengan menjaga pola makan. Sebagaimana Allah berfirman dalam 

QS. Al-Baqarah/2:168 
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Terjemahnya:  

Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal 
lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. 
Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. 

(Kemenag, 2019). 

 Tafsir Al-Mishbah menjelaskan ayat tersebut bahwa: Ajakan ayat di 

atas ditujukan bukan hanya kepada orang-orang benman - tetapi untuk 

seluruh manusia — seperti terbaca di atas. Hal ini menunjukkan bahwa 

bumi dipersiapkan Allah untuk seluruh manusia, mukmin atau kafir. Setiap 

upaya dari siapapun untuk memonopoli hasil membuahkan hasil, baik ia 

kelompok kecil maupun besar, keluarga, suku, bangsa atau kawasan, 

dengan merugikan yang lain, maka itu bertentangan dengan ketentuan 

Allah. Oleh karena itu, semua manusia diajak untuk makan yang halal yang 

ada di bumi. Namun demikian, tidak semua makanan yang halal otomatis 

baik. Karena yang disebut halal terdiri dari empat macam: wajib, sunnah, 

mubah dan makruh. Aktivitas pun demikian. Ada aktivitas yang walaupun 

halal, namun makruh atau sangat tidak disukai Allah, misalnya pemutusan 

hubungan. Selanjutnya tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi 

masing-masing. Ada halal yang baik buat si A yang memiliki kondisi 

kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya, walaupun 

baik buat yang lain. Ada makanan yang halal, tetapi tidak bergizi, dan 

ketika itu menjadi kurang baik. Yang diperintahkan oleh ayat di atas adalah 

yang halal lagi baik (Quraish Shihab, 2008). 
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 Berdasarkan ayat beserta terjemahan dan tafsirnya dapat 

disimpulkan bahwa Allah mengajak seluruh manusia untuk mengonsumsi 

makanan yang tak hanya halal tetapi juga baik dalam segi gizi untuk 

pemenuhan gizi dalam mempertahankan dan meningkatkan kesehatan. 

Selain itu, dalam pemenuhan gizi juga perlu diperhatikan untuk tidak 

berlebihan dalam mengonsumsi suatu zat gizi dalam mencegah penyakit 

dan meningkatkan kesehatan. Allah berfirman dalam QS. Al-A’raf/7:31. 
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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 (Kemenag, 2019). 

 Tafsir Al-Mishbah menjelaskan ayat tersebut bahwa: Penggalan 

akhir ayat ini merupakan salah satu prinsip yang mendasari agama 

mengenai kesehatan dan diakui pula oleh para ilmuan terlepas dari 

pandangan hidup atau agama mereka. Perintah makan dan minum, lagi-

lagi tidak berlebihan-lebihan, yakni tidak melampaui batas, merupakan 

tuntutan yang harus disesuaikan dengan kondisi setiap orang. Ini karena 

kadar tertentu yang diukur cukup untuk seseorang boleh jadi telah dinilai 

melampaui batas atau belum cukup buat orang lain, Atas dasar itu, kita 

dapat berkata bahwa penggalan ayat tersebut mengajarkan sikap 
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proporsional dalam makan dan minum, - Dalam konteks berlebih-lebihan 

ditemukan pesan Nabi saw: “Tidak ada wadah yang diisikan manusia, lebih 

buruk dari perut. Cukuplah bagi putra-putri Adam beberapa suap yang 

dapat menegakkan tubuhnya. Kalau pun harus (memenuhkan perut), 

maka hendaklah mengekstraksi untuk makanannya, mengekstraksi untuk 

minumannya, dan mengekstraksi untuk pernafasannya.” (HR. at-Tirmidzi, 

Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban melalui Miqdam Ibnu Ma'dikarib) (Quraish 

Shihab, 2008). 

 Berdasarkan ayat beserta terjemahan dan tafsirnya dapat 

disimpulkan bahwa selain ajakan untuk mengonsumsi makanan dan 

minuman yang halal dan baik. Allah juga mengajak seluruh manusia untuk 

mengonsumsi makanan dan minuman yang halal lagi baik sesuai dengan 

kadar yang cukup atau normal dan tidak berlebihan untuk menjaga 

kesehatan. 

 Asupan energi sangat penting dalam menentukan status gizi karena 

diperlukan untuk metabolisme basal, serta untuk pemulihan sel, jaringan, 

atau sistem setelah penyakit atau kerusakan (Syarfaini dkk, 2020). 

Frekuensi makan yang lebih tinggi dapat meningkatkan kemungkinan 

terpenuhinya kebutuhan gizi, termasuk energi. Masalah gizi seringkali 

terkait dengan kebiasaan makan yang tidak memadai dan kualitas gizi 

yang rendah akibat frekuensi makan yang tidak cukup (Widawati, 2018). 
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Energi yang dibutuhkan tubuh diperoleh dari makanan dan 

minuman, diukur dalam kilojoule atau kilokalori. Jika asupan energi 

kurang dari kebutuhan, tubuh akan menggunakan cadangan energi dari 

otot. Kekurangan energi dalam jangka waktu panjang dapat menyebabkan 

penurunan berat badan dan kekurangan zat gizi lainnya (Gibney, 2008). 

Proses penuaan mengakibatkan perubahan dalam komposisi kimia dan 

struktur tubuh, meningkatkan risiko malnutrisi akibat penurunan asupan 

makanan, perubahan fungsi usus, metabolisme yang kurang efisien, dan 

masalah dalam pemanfaatan nutrisi. Akibatnya, kekurangan asupan gizi 

dapat menurunkan indeks massa tubuh pada lansia (Wulandari dkk, 

2013). 

Hasil uji chi-square menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan 

yang signifikan antara asupan energi dan status gizi pada lansia yang aktif 

di posyandu Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep. Temuan ini 

disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang gizi di kalangan 

responden, yang membuat mereka hanya mengonsumsi makanan yang 

tersedia dan dapat mereka peroleh. Penelitian Dewi & Putri (2021) juga 

menemukan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara asupan 

makanan dan status gizi, sementara penelitian Pramadhari & Lola (2023) 

menunjukkan adanya hubungan signifikan antara keduanya. 

6. Hubungan Asupan Kalsium dengan Status Gizi 
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 Kadar kalsium yang rendah memicu kelenjar paratiroid untuk 

memproduksi hormon 1-hidroksilase, yang mengubah kalsidiol menjadi 

kalsitriol. Kalsitriol berfungsi dengan menghambat hormon lipase—yang 

memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol—serta meningkatkan 

penyerapan kalsium melalui membran reseptor vitamin D dan sintase. 

Hormon lipase, yang dihasilkan oleh pankreas, berperan dalam 

pencernaan lemak dan dapat meningkatkan produksi serta akumulasi 

lemak tubuh. Kalsitriol yang meningkat juga merangsang 11-

hidroksisteroid dehidrogenase-1, yang mengubah kortison dalam jaringan 

lemak menjadi kortisol. Kadar kortisol yang tinggi terkait dengan 

penumpukan lemak tubuh, khususnya di area perut, yang dapat 

menyebabkan obesitas (Cunha et al., 2015). 

Hasil uji chi-square menunjukkan bahwa tidak ada hubungan 

signifikan antara asupan energi dan status gizi pada lansia yang aktif di 

posyandu Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep. Hal ini disebabkan 

oleh kurangnya pengetahuan tentang gizi, khususnya kalsium, di kalangan 

responden, yang hanya mengonsumsi makanan yang tersedia dan 

terjangkau. Penelitian Massie (2022) menemukan hubungan signifikan 

antara asupan kalsium dan status gizi, sedangkan Parama (2018) juga 

menunjukkan adanya hubungan signifikan antara keduanya. 



68 
 

 
 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti tidak 

memperhitungkan variabel-variabel penting seperti kondisi ekonomi dan 

pengetahuan gizi yang berpengaruh signifikan di Kecamatan Labakkang. 

Selain itu, beberapa responden yang mengalami pikun menghasilkan data 

yang tidak konsisten. Analisis bivariat menunjukkan tidak adanya 

hubungan antara variabel independen dan dependen, yang mungkin 

disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan perilaku gizi di kalangan 

lansia serta keterbatasan akses pangan bergizi karena kondisi ekonomi 

yang rendah. Pengetahuan gizi memegang peranan penting dalam 

menentukan kesehatan masyarakat, dan kekurangan pengetahuan dapat 

mengarah pada pola makan yang tidak sehat. Pola makan yang buruk 

dapat menyebabkan ketidakseimbangan energi, mempengaruhi asupan 

gizi, dan berdampak pada status gizi serta kesehatan (Fitriani Rika et al., 

2020). 

Kondisi ekonomi juga mempengaruhi status gizi pada lansia yang 

aktif di posyandu Kecamatan Labakkang. Keluarga dengan kondisi 

ekonomi rendah sering menghadapi kesulitan dalam memenuhi 

kebutuhan dasar, sehingga makanan yang dikonsumsi sering kurang 

bergizi. Selain itu, keluarga dengan status ekonomi yang buruk juga 

menghadapi kesulitan dalam memperoleh layanan kesehatan karena 

keterbatasan finansial (Fatmasari & Widodo, 2017).
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada lansia aktif 

posyandu di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

1. Tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan status gizi pada 

lansia aktif posyandu di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep. 

2. Tidak terdapat hubungan antara umur dengan status gizi pada lansia aktif 

posyandu di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep. 

3. Tidak terdapat hubungan antara isolasi sosial dengan status gizi pada 

lansia aktif posyandu di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep. 

4. Tidak terdapat hubungan antara penyakit degeneratif dengan status gizi 

pada lansia aktif posyandu di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep. 

5. Tidak terdapat hubungan antara asupan makanan dengan status gizi pada 

lansia aktif posyandu di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep. 

B. Implikasi Penelitian 

 Implikasi yang dapat disampaikan kepada lansia aktif posyandu di 

Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep adalah memperhatikan lingkungan 

sosialnya agar lebih bersosialisasi untuk menghindari isolasi, meningkatkan 

aktivitas fisiknya guna menjaga daya akomodasi tubuh terutama tulang dan sendi 
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serta menjaga pola makan agar dapat menjaga status gizi yang baik untuk 

kelanjutan usia. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menerapkan teknik 

analisis statistik yang lebih canggih dalam menganalisis data, seperti analisis 

regresi, analisis cluster, atau analisis faktor, guna memperoleh hasil yang lebih 

akurat dan relevan. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor 

tambahan yang belum diteliti dalam penelitian ini, seperti pengetahuan dan 

status sosial ekonomi.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

1. Kuesioner Penelitian 

 

 

KUESIONER PENELITIAN 

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS GIZI PADA 

LANSIA AKTIF POSYANDU DI KECAMATAN LABAKKANG KABUPATEN 
PANGKEP 

Identitas Responden 

No. Urut  : 

Umur   : 

Jenis kelamin  : 

Pendidikan terakhir : 

Pekerjaan/pensiunan: 

Agama   : 

Alamat  : 

Identitas Pengasuh/Wali 

No. Urut  : 

Alamat  : 

Pendidikan  : 

Pekerjaan  : 

Hubungan dengan responden : 

Pengukuran Antropometri 

a. Berat badan :……..kg 
b. Tinggi badan :……..cm 
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DAFTAR PERTANYAAN 

Aktivitas Fisik 

Jenis Aktivitas Jenis Kegiatan Contoh Aktivitas 

Aktivitas ringan 75% dari waktu yang 

digunakan adalah untuk 

duduk atau berdiri dan 

25% untuk kegiatan 

berdiri dan berpindah 

Duduk, berdiri, mencuci piring, 

memasak, menyetrika, 

bermain musik, menonton tv, 

mengemudikan kendaraan, 

berjalan perlahan (Global 

Physical Activity Questionnaire 

WHO, 2021) 

Aktivitas sedang 40% dari waktu yang 

digunakan adalah untuk 

duduk atau berdiri dan 

60% adalah untuk 

kegiatan kerja khusus 

dalam bidang 

pekerjaannya 

Menggosok lantai, mencuci mobil, 

menanam tanaman, bersepeda 

pergi pulang beraktivitas, berjalan 

sedang dan cepat. 

Aktivitas berat 25% dari waktu yang 

digunakan adalah untuk 

duduk atau berdiri dan 

75% adalah untuk 

kegiatan kerja khusus 

dalam bidang 

pekerjaannya 

Membawa barang berat, berkebun, 

bersepeda (16- 22 km/jam). 

No Pertanyaan Jawaban Responden Kode 

Aktivitas saat bekerja (aktivitas termasuk belajar, 

pekerjaan rumah, aktivitas di rumah, dll) 
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1. 

Apakah dalam pekerjaan sehari–hari 

bapak/ibu melakukan aktivitas fisik/kerja 

berat minimal 10 menit per hari? 

1. Ya (Lanjut ke no 2) 

2. Tidak (Lanjut ke no 

4) 

P1 

2. 
Berapa hari dalam seminggu bapak/ibu 

melakukan aktivitas fisik/kerja berat? 
..........Hari P2 

3. 
Berapa lama dalam sehari, bapak/ibu 

melakukan aktivitas fisik/kerja berat? 
..........Jam, …….menit P3 

4. 

Apakah dalam pekerjaan bapak/ibu, 

memerlukan aktivitas fisik/kerja sedang, 

minimal 10 menit per hari? 

1. Ya 

2. Tidak (Lanjut ke no 

7) 

P4 

5. 
Berapa hari dalam seminggu bapak/ibu 

melakukan fisik/kerja sedang  ? 
.........Hari P5 

6. 
Berapa hari dalam sehari bapak/ibu 

melakukan fisik/kerja sedang? 
..........Jam, .........menit P6 

Perjalanan dari tempat ke tempat lainnya 

(Perjalanan ke tempat kerja, belanja, ke 

puskesmas atau posyandu, dll) dengan 

menggunakan sepeda atau berjalan kaki 

 

7. 

Apakah bapak/ibu berjalan kaki atau 

bersepeda, minimal 10 menit setiap 

harinya untuk pergi ke suatu tempat? 

1. Ya 

2. Tidak (Lanjut ke 

No 10) 

P7 

8. 

Berapa hari dalam seminggu bapak/ibu 

berjalan kaki atau bersepeda (minimal 10 

menit) untuk pergi ke suatu tempat? 

..........Hari P8 

9. 

Berapa lama dalam 1 hari biasanya 

bapak/ibu berjalan kaki atau bersepeda 

untuk pergi ke suatu tempat? 

..........Jam, .......... menit P9 
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Aktivitas Rekreasi (Olahraga, Fitness, dan 

Rekreasi Lainnya) 
 

10. 

Apakah bapak/ibu melakukan olahraga, 

fitness atau rekreasi yang merupakan 

aktivitas fisik berat minimal 10 menit 

perhari? 

1. Ya 

2. Tidak (Lanjut ke no 

13) 

P10 

11. 

Berapa hari dalam seminggu biasanya , 

bapak/ibu melakukan olahraga , fitness, 

atau rekreasi yang merupakan aktivitas 

fisik berat? 

..........Hari P11 

12. 

Berapa lama bapak/ibu melakukan 

olahraga, fitness atau rekreasi yang 

merupakan aktivitas fisik berat dalam 1 

hari ? 

..........Jam, ..........menit P12 

13. 

Apakah bapak/ibu melakukan olahraga, 

fitness, atau rekreasi yang tergolong 

sedang seperti: berjalan cepat, bersepeda 

kecepatan dibawah 16 km/jam, mengepel 

lantai yang merupakan aktivitas sedang 

minimal 10 menit per hari ? 

1. Ya 

2. Tidak (Lanjut ke no 

13) 

P13 

14. 

Apakah bapak/ibu melakukan olahraga, 

fitness, atau rekreasi yang tergolong 

sedang seperti: berjalan cepat, bersepeda 

kecepatan dibawah 16 km/jam, mengepel 

lantai yang merupakan aktivitas sedang 

minimal 10 menit per hari ? 

..........Hari P14 
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15. 

Berapa lama bapak/ibu melakukan 

olahraga, fitness atau rekreasi yang 

tergolong sedang seperti: berjalan cepat, 

bersepeda kecepatan dibawah 16 km/jam, 

mengepel lantai dalam 1 hari ? 

..........Jam, ..........menit P15 

 

Penyakit Degeneratif 

No. Pertanyaan Jawaban 
1. Apakah anda pernah didiagnosa oleh 

dokter mengidap penyakit degeneratif? 
a. Ya 
b. Tidak 

2. Penyakit apa yang pernah diderita? a. Hipertensi 
b. Diabetes mellitus 
c. Jantung koroner 
d. Osteoporosis 
e. Parkinson 
f. Alzheimer 
g. Kanker 
h. Obesitas 
i. Radang sendi 

 

Isolasi Sosial 

No. 
Pertanyaan 

Jawaban 

Selalu Sering Jarang 
Tidak 

pernah 
1. Saya malas melakukan kegiatan di luar 

ruangan (Renidayati, 2008) 
    

2. Saya dapat menyelesaikan tugas 
dengan tepat waktu 

    

3. Saya mengerjakan tugas dengan 
sungguh-sungguh 

    

4. Saya mengikuti aktivitas kelompok     

5. Saya berpenampilan bersih dan rapi     

6. Dalam percakapan saya lebih banyak 
menjadi pendengar saja 
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7. Saya mengajak berbicara orang lain 
tanpa memandang siapa dirinya 

    

8. Saya memperkenalkan diri kepada 
orang lain yang belum saya kenal 

    

9. Saya menyampaikan pendapat saya 
tanpa ragu 

    

10. Saya berbicara dengan nada suara 
yang jelas dan bisa dimengerti orang 
lain 

    

11. Saya menatap lawan berbicara saat 
berkomunikasi 

    

12. Saya tersenyum apabila bertemu 
dengan orang lain 

    

13. Saya lebih suka menyendiri     

14. Saya tidak memiliki teman dekat     

15. Saya malas memulai percakapan 
dengan orang lain 
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FORMULIR SQ-FFQ 

Hari/Tanggal  : 

No. Responden : 

No 
Bahan 

Makanan 
Ukuran 
Standar 

Frekuensi 
Besaran 

Porsi Konsumsi 
per Hari 

Hari Minggu Bulan Tahun 
Tidak 

pernah 
URT berat 

1 
Nasi (100 

gr) 
¾ gls         

2 
Roti (40 

gr) 
1 potong         

3 
Mie 

Basah (80 
gr) 

1 prg         

4 
Kentang 
(50 gr) 

½ bj 
sedang 

        

5 
Biskuit 
(20 gr) 

2 bh 
besar 

        

6 
Ubi (50 

gr) 
½ bj 

sedang 
        

7 
Bihun (80 

gr) 
1 prg         

8 
Tepung 
Terigu 
(20 gr) 

2 sdm         

Protein Hewani 
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No 
Bahan 

Makanan 
Ukuran 
Standar 

Frekuensi 
Besaran 

Porsi Konsumsi 
per Hari 

Hari Minggu Bulan Tahun 
Tidak 

pernah 
URT berat 

9 
Daging 

Ayam (50 
gr) 

1 ptg 
sedang 

        

10 
Daging 

Sapi (40 
gr) 

1 ptg 
sedang 

        

11 
Ikan 

Tawar 
(40 gr) 

1 ptg 
sedang 

        

12 
Ikan Laut 

(40 gr) 
1 ptg 

sedang 
        

13 
Udang 

Segar (20 
gr) 

3 ekor 
sedang 

        

14 
Telur 

Ayam (55 
gr) 

1 butir         

Protein Nabati 

15 
Tahu (50 

gr) 
1 biji 

sedang 
        

16 
Tempe 
(50 gr) 

1 biji 
sedang 
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No 
Bahan 

Makanan 
Ukuran 
Standar 

Frekuensi 
Besaran 

Porsi Konsumsi 
per Hari 

Hari Minggu Bulan Tahun 
Tidak 

pernah 
URT berat 

17 
Kacang 
Ijo (20 

gr) 
2 sdm         

18 
Kacang 
Merah 
(10 gr) 

1 sdm         

19 
Kacang 
Tanah 
(15 gr) 

2 sdm         

20 
Kecap (5 

gr) 
1 sdt         

Sayuran 

21 
Bayam 
(20 gr) 

2 sdm         

22 
Kangkung 

(30 gr) 
2 sdm         

23 
Sawi (20 

gr) 
2 sdm         

24 
Wortel 
(20 gr) 

2 sdm         

25 
Tomat 
(15 gr) 

¼ ptg         

26 
Buncis 
(20 gr) 

2 sdm         
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No 
Bahan 

Makanan 
Ukuran 
Standar 

Frekuensi 
Besaran 

Porsi Konsumsi 
per Hari 

Hari Minggu Bulan Tahun 
Tidak 

pernah 
URT berat 

27 
Kacang 
Panjang 
(20 gr) 

2 sdm         

28 
Kol (10 

gr) 
1 sdm         

29 
Tauge 
(15 gr) 

1 sdm         

30 
Mentimu
n (20 gr) 

2 ptg         

31 
Labu 

Kuning 
(20 gr) 

2 sdm         

Buah 

32 
Semangk
a (50 gr) 

1 ptg 
sedang 

        

33 
Pepaya 
(100 gr) 

1 ptg 
sedang 

        

34 
Pisang 

(100 gr) 
1 ptg 

sedang 
        

35 
Jeruk 

Manis (50 
gr) 

1 ptg 
sedang 

        

36 
Apel (50 

gr) 
1 ptg 

sedang 
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No 
Bahan 

Makanan 
Ukuran 
Standar 

Frekuensi 
Besaran 

Porsi Konsumsi 
per Hari 

Hari Minggu Bulan Tahun 
Tidak 

pernah 
URT berat 

37 
Salak (35 

gr) 
1 buah 
sedang 

        

38 
Alpukat 
(30 gr) 

¼ buah 
besar 

        

39 
Jambu 
Biji (25 

gr) 

½ buah 
sedang 

        

40 
Rambuta
n (20 gr) 

2 biji         

41 
Anggur 
(25 gr) 

5 biji         

42 
Mangga 
(50 gr) 

½ ptg 
sedang 

        

Susu 

43 

Susu 
Kental 

Manis (10 
gr) 

1 sdm         

Minyak 

44 
Minyak 

Kelapa (5 
gr) 

         

45 
Santan 
(20 gr) 
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No 
Bahan 

Makanan 
Ukuran 
Standar 

Frekuensi 
Besaran 

Porsi Konsumsi 
per Hari 

Hari Minggu Bulan Tahun 
Tidak 

pernah 
URT berat 

TOTAL  
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Nutrisurvey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Master Tabel SPSS 
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Master Tabel SPPS 
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2. Izin Penelitian 
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3. Output Hasil Analisis Bivariat 
 

Jenis Kelamin * Kategori IMT Crosstabulation 

 

Kategori IMT 

Total Berisiko Normal 

Jenis Kelamin Laki-laki Count 9 32 41 

% within Jenis Kelamin 22.0% 78.0% 100.0% 

Perempuan Count 22 64 86 

% within Jenis Kelamin 25.6% 74.4% 100.0% 

Total Count 31 96 127 

% within Jenis Kelamin 24.4% 75.6% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .198a 1 .656   

Continuity Correctionb .050 1 .822   

Likelihood Ratio .201 1 .654   

Fisher's Exact Test    .826 .416 

Linear-by-Linear Association .197 1 .657   

N of Valid Cases 127     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.01. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Mantel-Haenszel Common Odds Ratio Estimate 

Estimate .818 

ln(Estimate) -.201 

Standard Error of ln(Estimate) .451 

Asymptotic Significance (2-sided) .656 

Asymptotic 95% Confidence 

Interval 

Common Odds Ratio Lower Bound .338 

Upper Bound 1.981 

ln(Common Odds Ratio) Lower Bound -1.085 

Upper Bound .683 

The Mantel-Haenszel common odds ratio estimate is asymptotically normally distributed 

under the common odds ratio of 1.000 assumption. So is the natural log of the estimate. 
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Kategori Umur * Kategori IMT Crosstabulation 

 

Kategori IMT 

Total Berisiko Normal 

Kategori Umur Pra-lansia Count 16 38 54 

% within Kategori Umur 29.6% 70.4% 100.0% 

Lansia Count 15 58 73 

% within Kategori Umur 20.5% 79.5% 100.0% 

Total Count 31 96 127 

% within Kategori Umur 24.4% 75.6% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1.387a 1 .239   

Continuity Correctionb .939 1 .333   

Likelihood Ratio 1.376 1 .241   

Fisher's Exact Test    .297 .166 

Linear-by-Linear Association 1.377 1 .241   

N of Valid Cases 127     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13.18. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Mantel-Haenszel Common Odds Ratio Estimate 

Estimate 1.628 

ln(Estimate) .487 

Standard Error of ln(Estimate) .416 

Asymptotic Significance (2-sided) .241 

Asymptotic 95% Confidence 

Interval 

Common Odds Ratio Lower Bound .721 

Upper Bound 3.676 

ln(Common Odds Ratio) Lower Bound -.327 

Upper Bound 1.302 

The Mantel-Haenszel common odds ratio estimate is asymptotically normally distributed 

under the common odds ratio of 1.000 assumption. So is the natural log of the estimate. 
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Kategori Isolasi Sosial2 * Kategori IMT Crosstabulation 

 

Kategori IMT 

Total Berisiko Normal 

Kategori Isolasi Sosial2 Terisolasi Count 13 41 54 

% within Kategori Isolasi 

Sosial2 

24.1% 75.9% 100.0% 

Tidak terisolasi Count 18 55 73 

% within Kategori Isolasi 

Sosial2 

24.7% 75.3% 100.0% 

Total Count 31 96 127 

% within Kategori Isolasi 

Sosial2 

24.4% 75.6% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .006a 1 .940   

Continuity Correctionb .000 1 1.000   

Likelihood Ratio .006 1 .940   

Fisher's Exact Test    1.000 .555 

Linear-by-Linear Association .006 1 .940   

N of Valid Cases 127     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13.18. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Mantel-Haenszel Common Odds Ratio Estimate 

Estimate .969 

ln(Estimate) -.032 

Standard Error of ln(Estimate) .418 

Asymptotic Significance (2-sided) .940 

Asymptotic 95% Confidence 

Interval 

Common Odds Ratio Lower Bound .427 

Upper Bound 2.200 

ln(Common Odds Ratio) Lower Bound -.852 

Upper Bound .788 

The Mantel-Haenszel common odds ratio estimate is asymptotically normally distributed 

under the common odds ratio of 1.000 assumption. So is the natural log of the estimate. 
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Apakah anda pernah didiagnosis oleh dokter mengidap penyakit degeneratif * 

Kategori IMT Crosstabulation 

 

Kategori IMT 

Total Berisiko Normal 

Apakah anda pernah 

didiagnosis oleh dokter 

mengidap penyakit 

degeneratif 

Ya Count 20 42 62 

% within Apakah anda 

pernah didiagnosis oleh 

dokter mengidap penyakit 

degeneratif 

32.3% 67.7% 100.0% 

Tidak Count 11 54 65 

% within Apakah anda 

pernah didiagnosis oleh 

dokter mengidap penyakit 

degeneratif 

16.9% 83.1% 100.0% 

Total Count 31 96 127 

% within Apakah anda 

pernah didiagnosis oleh 

dokter mengidap penyakit 

degeneratif 

24.4% 75.6% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 4.044a 1 .044   

Continuity Correctionb 3.256 1 .071   

Likelihood Ratio 4.084 1 .043   

Fisher's Exact Test    .062 .035 

Linear-by-Linear Association 4.012 1 .045   

N of Valid Cases 127     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15.13. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Mantel-Haenszel Common Odds Ratio Estimate 

Estimate 2.338 

ln(Estimate) .849 

Standard Error of ln(Estimate) .428 

Asymptotic Significance (2-sided) .047 

Asymptotic 95% Confidence 

Interval 

Common Odds Ratio Lower Bound 1.010 

Upper Bound 5.409 

ln(Common Odds Ratio) Lower Bound .010 

Upper Bound 1.688 

The Mantel-Haenszel common odds ratio estimate is asymptotically normally distributed 

under the common odds ratio of 1.000 assumption. So is the natural log of the estimate. 

 

kaloripersen * Kategori IMT Crosstabulation 

 

Kategori IMT 

Total Berisiko Normal 

kaloripersen Asupan Kurang Count 31 93 124 

% within kaloripersen 25.0% 75.0% 100.0% 

Asupan Cukup Count 0 3 3 

% within kaloripersen 0.0% 100.0% 100.0% 

Total Count 31 96 127 

% within kaloripersen 24.4% 75.6% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .992a 1 .319   

Continuity Correctionb .100 1 .752   

Likelihood Ratio 1.702 1 .192   

Fisher's Exact Test    1.000 .429 

Linear-by-Linear Association .984 1 .321   

N of Valid Cases 127     

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .73. 

 b.Computed only for a 2x2 table 
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Kategori Asupan Kalsium * Kategori IMT Crosstabulation 

 

Kategori IMT 

Total Berisiko Normal 

Kategori Asupan Kalsium Kurang Count 31 93 124 

% within Kategori Asupan 

Kalsium 

25.0% 75.0% 100.0% 

Cukup Count 0 3 3 

% within Kategori Asupan 

Kalsium 

0.0% 100.0% 100.0% 

Total Count 31 96 127 

% within Kategori Asupan 

Kalsium 

24.4% 75.6% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .992a 1 .319   

Continuity Correctionb .100 1 .752   

Likelihood Ratio 1.702 1 .192   

Fisher's Exact Test    1.000 .429 

Linear-by-Linear Association .984 1 .321   

N of Valid Cases 127     

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .73. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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