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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN 

Penulisan transliterasi Arab-Latin pedoman transliterasi Arab-Latin sesuai 

pada keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI. No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 

Januari 1988 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa S es (dengan titik diatas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad Ws es (dengan titik di bawah) ص

 Dad D ض
de (dengan titik di 

bawah) 
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 Ta T te (dengan titik di bawah) ط 

 Za Z ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ‘ apostrof terbaik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

   
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 

tanda (’) 

2. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasi sebagai berikut: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا َ

 Kasrah I I ا

 Dammah U U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah Ai a dan i ىَ 

 Kasrah Au a dan u وَ 

 Contoh: 

 kaifa: ك يْف

 haula: ه وْلَ 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dengan tanda, 

yaitu: 

Tanda Nama 
Huruf 

Latin 
Nama 

 fathah dan alif atau ya Ā a dan garis di atas ...اَ|َ...ى

 kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ى

 dammah dan wau Ū u dan garis di atas وَ 
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Contoh: 

ات   māta: م 

ى  م   ramā: ر 

 qīla: قيِْلَ  

4.  Tā’ marbūtah  

Transliterasi untuk tā’ marbūtah ada dua, yaitu: tā’ marbūtah yang 

hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang 

transliterasi nya adalah [t]. Sedangkantā’ marbūtahyang mati atau 

mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h]. 

 Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūtahdiikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu 

terpisah, maka tā’ marbūtahitu transliterasinya dengan [h].  

Contoh:  

طْف الَِ اَلأَ  هَ  وَْض   raudah al-atfāl :  ر 

الْف اَضِل ه  دَِيْن هَ   al-madīnah al-fādilah :  الْم 

5. Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  َّ ) dalam transliterasinya ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
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Contoh: 

بَّن ا  rabbanā : ر 

يْن ا  najjainā : ن جَّ

مَ   al-haqq : ن ع ِ

Jika hurufَ  ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului olehى

huruf kasrah (ي) maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(ī). 

Contoh:  

َِ  Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)’: ع لِي 

َِ بِي   Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)’: ع ر 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf ال (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 

Maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).  

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا لشَّمْسَ 

 َ ل ه ا لزَّ لْز   : al-zalzalah (al-zalzalah) 
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   Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (,) hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila 

hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan 

Arab ia berupa alif.  

Contoh: 

وْنَ  ر   ta’muruna: ت أمْ 

 ‘al-nau: ا لنَّوْعَ 

 syai’un: ش يْءَ 

7. Penulisan kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia  

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, 

istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, 

istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari 

perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan 

bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, 

tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur’an 

(dari al-Qur’an), Alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 

ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān
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Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

8. Lafz al-Jalālah ) ََّّالل( 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frase nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah.  

Contoh: 

ََِ َاللََّّ dīnullāh billāhَِدِيْن   باِللَّّ

Adapun tā marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

ََِ هَِاللََّّ حْم  ه مَْفيَِْر  hum fī rahmatillāh 

9. Huruf Kapital  

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), 

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia 

yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf 

pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 
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nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada 

awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan 

huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal 

dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia 

ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 

Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin Wudi’a  linnāsi bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur’ān 

Nasīr al-Dīn al-Tūsī 

Abū Nasr al-Farābī 

Al-Gazrālī 

Al-Munqiz min al-Dalāl 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahū Wa ta‘ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihi Wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H  = Hijrah 

M  = Masehi 
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I.  = Sebelum Masehi 

W  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

QS…/…:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali-‘Imrān/3:4 

HR  = Hadis Riwayat
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ABSTRAK 

Nama : Fiqry Hardiansyah 

Nim : 70200120095 

Judul 

 

: Hubungan Aktivitas Fisik, Kualitas Tidur, dan Perilaku Makan 

terhadap Kejadian Obesitas Pada Remaja Di SMA Negeri 9 Makassar 

  

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), obesitas dapat meningkatkan risiko 

kematian dini pada masa remaja dan menyebabkan gangguan pada masa dewasa. 

Pada tahun 2022, akan ada lebih dari 1 miliar orang yang mengalami obesitas di 

seluruh dunia, termasuk 650 juta orang dewasa, 340 juta remaja, dan 39 juta 

anak-anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana aktivitas 

fisik, kualitas tidur, dan kebiasaan makan mempengaruhi terjadinya obesitas 

pada remaja di SMAN 9 Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

kuantitatif dengan desain cross sectional. Penelitian ini dilakukan mulai bulan 

Februari 2024 sampai dengan bulan April 2024. Populasi pada penelitian ini yaitu 

seluruh siswa/i kelas X dan XI SMA Negeri 9 Makassar yang berjumlah 774 siswa. 

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan rumus slovin dan 

diperoleh sebanyak 264 siswa sebagai sampel. Adapun teknik pengambilan 

sampel dilakukan dengan teknik Proportionate Stratified Random Sampling. Hasil 

penelitian dengan menggunakan uji chi-square menunjukan bahwa tidak ada 

hubungan antara perilaku makan emotional eating (P = 1,00), perilaku makan 

restraint eating (P = 0,116), perilaku makan external eating (P = 0,084), dan 

kualitas tidur (P =0,349) dengan kejadian obesitas pada remaja di SMA Negeri 9 

Makassar, namun terdapat hubungan antara aktivitas fisik (P = 0,008) dengan 

kejadian obesitas pada remaja di SMA Negeri 9 Makassar. Kesimpulan penelitian 

ini yaitu ada hubungan antara aktivitas fisik dengan kejadian obesitas pada 

remaja di SMA Negeri 9 Makassar. Tidak ada hubungan antara perilaku makan 

emotional eating, restraint eating dan external eating, serta kualitas tidur dengan 

kejadian obesitas pada remaja di SMA Negeri 9 Makassar. 

Kata kunci: Kejadian Obesitas, Perilaku Makan, Aktivitas Fisik, Kualitas Tidur 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Gizi lebih merupakan masalah global yang harus segera ditangani. 

Gizi lebih umumnya didefinisikan sebagai kelebihan berat badan atau 

obesitas, yang dapat terjadi pada semua usia, terutama pada masa remaja. 

Remaja yang mengalami kelebihan berat badan memiliki kemungkinan 

80% untuk mengalami kelebihan berat badan saat dewasa. Masa remaja 

merupakan salah satu periode penting karena terjadi perkembangan dan 

pertumbuhan fisik yang sangat cepat, sehingga membutuhkan asupan 

nutrisi yang tinggi dan semakin cepat, yang dapat mendorong terjadinya 

obesitas (Ulil et al., 2022). 

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), obesitas dapat 

meningkatkan risiko kematian dini pada anak-anak dan menyebabkan 

gangguan pada masa dewasa. Masalah kesehatan saat ini tidak hanya 

terbatas pada kelaparan, tetapi juga masalah kesehatan yang disebabkan 

oleh kelebihan gizi yang menimbulkan beban ganda, yaitu obesitas. 

Banyaknya tantangan yang muncul dapat memberikan dampak negatif 

terhadap kualitas hidup remaja (Ulil et al., 2022). Menurut Organisasi 

Kesehatan Dunia (WHO), satu dari setiap sepuluh remaja di seluruh dunia 

mengalami kelebihan berat badan. Selain itu, diperkirakan 42 juta anak di 
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bawah usia lima tahun mengalami obesitas, dengan 35 juta di antaranya 

berasal dari negara berkembang, termasuk Indonesia (Wansyaputri et al., 

2021). 

Obesitas telah meningkat secara dramatis di seluruh dunia selama 

50 tahun terakhir. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), 

prevalensi obesitas di kalangan anak-anak dan remaja berusia 5-19 tahun 

telah meningkat dari 0,8% pada tahun 1975 menjadi 6,8% pada tahun 

2016 (Antika et al., 2022). Kemudian menurut (WHO) pada tahun 2022 

terdapat lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia mengalami obesitas, 

650 juta pada orang dewasa, 340 pada juta remaja, dan 39 juta pada anak-

anak, jumlah tersebut akan terus bertambah dan diperkirakan 167 juta 

jiwa akan mengalami masalah kesehatan akibat obesitas (Gharrieni et al., 

2023). 

Di Indonesia, prevalensi obesitas pada remaja juga mengalami 

peningkatan. Data Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi 

berat badan lebih dan obesitas sebesar 16 % pada remaja usia 13-15 tahun 

dan 13,5 % pada remaja usia 16-18 tahun. Prevalensi tersebut mengalami 

peningkatan jika dibandingkan dengan data tahun 2013 yang 

menunjukkan bahwa prevalensi berat badan lebih dan obesitas sebesar 

10,8 % pada remaja usia 13-15 tahun dan 7,3 % pada remaja usia 16-18 

tahun (Riskesdas, 2018). Obesitas pada remaja berpotensi berkontribusi 
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terhadap perkembangan penyakit degeneratif di kemudian hari, termasuk 

diabetes melitus, penyakit jantung, stroke, kanker, hipertensi, dan obesitas 

itu sendiri. Menurut data Riskesdas tahun 2018, prevalensi hipertensi di 

Indonesia meningkat dari 25,8% di tahun 2013 menjadi 34,1% di tahun 

2018, atau meningkat 8,3%. Menurut penelitian Hidayatullah & Pratama, 

(2019), terdapat hubungan antara obesitas dengan kejadian hipertensi 

pada remaja usia 15-19 tahun di wilayah desa Dayan Peken, remaja yang 

mengalami obesitas berpeluang 7,6 kali lebih tinggi untuk terkena 

hipertensi. 

Menurut data Riskesdas 2018, 19,1% penduduk Sulawesi Selatan 

mengalami obesitas. Berdasarkan kelompok umur, prevalensi obesitas 

adalah 2,7% pada kelompok umur 16-18 tahun dan 4,1% pada kelompok 

umur 13-15 tahun. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), 

prevalensi obesitas pada remaja usia 16-18 tahun di Provinsi Sulawesi 

Selatan adalah 10,5%, dengan 2,7% dan 7,8% penduduk mengalami 

obesitas (Riskesdas 2018). Berdasarkan kabupaten dan kota di Sulawesi 

Selatan, Kota Pare-pare menempati urutan pertama pada tahun 2018 

dengan prevalensi obesitas sebesar 6,08% pada remaja usia 16-18 tahun. 

Luwu Utara berada di urutan kedua dengan angka kejadian obesitas 

sebesar 5,60%, diikuti oleh Takalar di urutan ketiga. Namun, Kota 
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Makassar mengungguli Sulawesi Selatan dalam hal prevalensi obesitas, 

berada di urutan keenam dengan 3,44% (Riskesdas, 2018). 

Banyak penyebab yang dikategorikan sebagai faktor internal dan 

eksternal, yang berkontribusi terhadap prevalensi obesitas, terutama di 

lingkungan perkotaan. Usia dan jenis kelamin merupakan karakteristik 

eksternal yang tidak dapat diubah, seperti halnya DNA. Di sisi lain, variabel 

internal seperti pola tidur, aktivitas fisik, dan kebiasaan makan dapat 

diubah. Lingkungan dan dukungan keluarga adalah contoh variabel 

eksternal (Masdarwati et al., 2022). 

Selain tingkat metabolisme, aktivitas fisik merupakan salah satu 

elemen yang mempengaruhi konsumsi energi tubuh. Sebanyak 18 (38,8%) 

remaja di SMA Swasta Cerdas Bangsa di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten 

Deli Serdang, Medan, mengalami obesitas dengan kategori aktivitas fisik 

yang rendah, berdasarkan penelitian Sembiring dkk., (2022). Enam orang 

(42,9%) mengalami obesitas di antara remaja yang melakukan aktivitas 

fisik tingkat tinggi. Ada hubungan antara aktivitas fisik dan obesitas pada 

remaja di SMA Swasta Cerdas Bangsa, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli 

Serdang, Medan, karena remaja yang kurang aktif lebih cenderung 

mengalami obesitas. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Lariwu (2017) yang mengatakan tingkat obesitas di 
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kalangan siswa sekolah menengah pertama di Kota Tomohon berkorelasi 

dengan tingkat aktivitas fisik. 

Terlepas dari variabel aktivitas fisik, kualitas tidur yang tidak 

memadai juga dapat menjadi faktor risiko kelebihan gizi selama masa 

remaja. Berkurangnya kadar ghrelin dan penurunan kadar leptin 

berkaitan dengan kualitas tidur yang lebih buruk, yang meningkatkan 

nafsu makan (Simpatik et al., 2023). Menurut penelitian Simpatik et al., 

(2023) terdapat korelasi yang signifikan (p <0,05) antara kelebihan gizi 

dan kualitas tidur. Komponen kuesioner kualitas tidur yang menunjukkan 

adanya masalah tidur pada partisipan-yaitu, durasi tidur yang tidak 

mencukupi yang menyebabkan kantuk saat beraktivitas di siang hari pada 

bulan sebelumnya-berhubungan dengan hubungan dalam penelitian ini. 

Temuan ini juga konsisten dengan penelitian dilakukan oleh Yusnira, 

(2021) yang menemukan adanya hubungan antara kelebihan gizi dan 

kualitas tidur yang buruk. 

Kebiasaan makan individu juga berperan dalam prevalensi 

obesitas. Penelitian sebelumnya oleh Supiati et al., (2016) elah 

menunjukkan korelasi yang kuat antara kebiasaan makan dan prevalensi 

obesitas. Remaja yang mengikuti pola makan sehat memiliki kemungkinan 

8,3 kali lebih besar untuk terhindar dari obesitas.  Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Azhima et al., (2023) yang menunjukkan 
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terdapat hubungan antara perilaku makan dengan Indeks Massa Tubuh 

(IMT) pada remaja, diketahui 43 responden (72,7%) mengalami kelebihan 

berat badan dengan perilaku makan yang kurang baik. Namun, hasil 

penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Auliannisaa et al., (2023) yang menemukan bahwa tidak terdapat 

hubungan yang signifikan secara statistik antara perilaku makan 

(emotional eating) dengan kejadian obesitas. 

Terjadinya obesitas pada remaja mungkin berkorelasi dengan 

aktivitas fisik, kualitas tidur, dan kebiasaan makan, menurut sejumlah 

penelitian sebelumnya. Namun, belum banyak penelitian yang dilakukan 

mengenai kemungkinan hubungan antara kebiasaan makan dan 

prevalensi obesitas pada remaja dengan menggunakan tiga teori perilaku 

makan. Penelitian ini akan menyelidiki, antara lain, hubungan penting 

antara perilaku makan dan terjadinya obesitas pada remaja dengan 

memeriksa semua teori perilaku makan yang relevan. Oleh karena itu, 

peneliti tertarik untuk mempelajari bagaimana hubungan perilaku makan, 

kualitas tidur, dan tingkat aktivitas fisik terhadap kejadian obesitas pada 

remaja di SMAN 9 Kota Makassar. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan 

peneliti angkat dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan 
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aktivitas fisik, kualitas tidur, dan perilaku makan terhadap kejadian 

obesitas pada remaja di SMAN 9 Kota Makassar? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan aktivitas fisik, kualitas tidur, dan perilaku 

makan terhadap kejadian obesitas pada remaja di SMA Negeri 9 

Makassar. 

2. Tujuan Khusus 

a) Untuk mengetahui hubungan aktivitas fisik terhadap kejadian 

obesitas pada remaja di SMAN 9 Kota Makassar. 

b) Untuk mengetahui hubungan kualitas tidur terhadap kejadian 

obesitas pada remaja di SMAN 9 Kota Makassar. 

c) Untuk mengetahui hubungan perilaku makan emotional eating 

terhadap kejadian obesitas pada remaja di SMAN 9 Kota Makassar. 

d) Untuk mengetahui hubungan perilaku makan restraint eating 

terhadap kejadian obesitas pada remaja di SMAN 9 Kota Makassar. 

e) Untuk mengetahui hubungan perilaku makan external eating 

terhadap kejadian obesitas pada remaja di SMAN 9 Kota Makassar. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian yaitu:  

a) Manfaat ilmiah 

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman pembaca, 

menjadi sumber untuk penelitian selanjutnya, dan memberikan 

informasi. 

b) Bagi Institusi 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan keilmuan institusi, khususnya di bidang kesehatan dan 

gizi masyarakat, dengan menambah referensi dan menjadi masukan. 

c) Bagi Lokasi Penelitian 

Temuan penelitian ini dapat digunakan untuk mempelajari lebih lanjut 

tentang elemen-elemen yang berkontribusi terhadap kejadian obesitas 

di lingkungan pendidikan, terutama untuk meningkatkan pemahaman 

guru dan siswa. Agar sekolah dapat menerapkan pencegahan dini 

sebagai intervensi sektor non-kesehatan dan mendapatkan status 

kesehatan remaja sebaik mungkin. 

E. Hipotesis 

1. Hipotesis Alternatif (Ha) 

a) Ada hubungan antara aktivitas fisik terhadap kejadian obesitas 

pada remaja di SMAN 9 Kota Makassar. 
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b) Ada hubungan antara kualitas tidur terhadap kejadian obesitas 

pada remaja di SMAN 9 Kota Makassar. 

c) Ada hubungan antara perilaku makan emotional eating terhadap 

kejadian obesitas pada remaja di SMAN 9 Kota Makassar. 

d) Ada hubungan antara perilaku makan restraint eating terhadap 

kejadian obesitas pada remaja di SMAN 9 Kota Makassar. 

e) Ada hubungan antara perilaku makan external eating terhadap 

kejadian obesitas pada remaja di SMAN 9 Kota Makassar. 

2. Hipotesis Nol 

a) Tidak ada hubungan antara aktivitas fisik terhadap kejadian 

obesitas pada remaja di SMAN 9 Kota Makassar. 

b) Tidak ada hubungan antara kualitas tidur terhadap kejadian 

obesitas pada remaja di SMAN 9 Kota Makassar. 

c) Tidak ada hubungan antara perilaku makan Emotional eating 

terhadap kejadian obesitas pada remaja di SMAN 9 Kota Makassar 

d) Tidak ada hubungan antara perilaku makan Restraint eating 

terhadap kejadian obesitas pada remaja di SMAN 9 Kota Makassar 

e) Tidak ada hubungan antara perilaku makan External eating 

terhadap kejadian obesitas pada remaja di SMAN 9 Kota Makassar 
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F. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif 

Tabel 1. 1 Definisi Operasional dan Kriteria Objektif 

Variabel 
Definisi 

Operasional 
Parameter Alat Ukur Cara Ukur Kriteria Objektif 

Skala 

Ukur 

Obesitas Obesitas merupakan 

penyakit yang 

diakibatkan oleh 

penumpukan lemak 

berlebih sehingga 

dapat mengganggu 

keseimbangan 

metabolisme dalam 

tubuh dan 

menimbulkan 

gangguan kesehatan 

yang ditandai dengan 

IMT >25,1 kg/m² 

IMT 

berdasarkan 

Tinggi Badan 

(TB) dan Berat 

Badan (BB) 

 Timbangan 

berat 

badan 

 Microtoise 

IMT = ( BB 

(Kg))/(TB 

(m) × TB 

(m)) 

 IMT < 25 

Tidak obesitas 

 IMT ≥ 25,1 

Obesitas 

(P2PTM 

Kemenkes RI, 

2021) 

Ordinal 

Aktivitas 

Fisik 

Aktivitas fisik yang 

dilakukan oleh 

responden baik itu 

Jenis dan waktu 

pelaksanaan 

aktivitas fisik 

Global 

Physical 

Activity 

Kuesioner Kurang: <600 MET 

Sedang:  3000 > MET 

≥ 600 

Ordinal 
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aktivitas berat 

ataupun ringan yang 

melibatkan 

pergerakan kerja 

otot yang dilakukan 

dalam kehidupan 

sehari-hari dalam 

seminggu. 

Questionnair

e (GPAQ) 

Tinggi: MET > 3000 

(WHO, 2012) 

Kualitas 

Tidur 

Kualitas tidur 

merupakan kondisi 

baik atau buruknya 

perilaku tidur dari 

responden dalam 

satu bulan terakhir. 

1. Kualitas 

tidur 

subjektif 

2. Latensi 

tidur 

3. Durasi 

tidur 

4. Efisiensi 

tidur 

5. Gangguan 

tidur 

6. Penggunaa

n obat 

7. Disfungsi 

siang hari 

Pittsburgh 

Sleep Quality 

Index (PSQI) 

Kuesioner Keseluruhan dari 

parameter tersebut 

berkisar 0-21 

(masing-masing 

memiliki nilai skor 0-

3). 

 

 Skor ≤ 5 berarti 

kualitas tidur baik 

 Skor > 5 berarti 

kualitas tidur 

buruk 

(Kemenkes, 

2014) 

Ordinal 

Perilaku 

Makan 

Perilaku makan 

merupakan perilaku 

1. Emotional 

eating 

Dutch Eating 

Behavior 

Kuesioner Keseluruhan 

pertanyaan 

Interval 
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makan responden 

terhadap kognitif, 

emosional pada saat 

ingin mengonsumsi 

makanan. 

2. Eksternal 

eating 

3. Restraint 

eating 

Questionnair

e (DEBQ) 

berjumlah 28 dengan 

masing-masing 

memiliki nilai skor 1-

5 

 

Emotional eating: 

Dominan apabila 

skor ≥ 19 

Tidak dominan 

apabila skor < 19 

 

Restraint eating: 

Dominan apabila 

skor ≥ 21 

Tidak dominan 

apabila skor < 21 

 

External eating: 

Dominan apabila 

skor ≥ 28 

Tidak dominan 

apabila skor < 28 
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G. Kajian Pustaka 

Tabel 1. 2 Kajian Pustaka Penelitian 

No 
Judul, Nama, 

Tahun 

Metodologi 
Hasil 

Jenis Penelitian Variabel Instrumen 

1. Hubungan 

Asupan Energi, 

Kualitas Tidur, 

Dan Aktivitas 

Fisik Dengan 

Kejadian 

Overweight di 

SMKN 1 

Bangkinang 

 

(Yusnira & 

Lestari, 2021) 

Rancangan penelitian 

merupakan pedoman 

yang disusun secara 

sistematis dan logis, 

desain yang 

digunakan adalah 

cross sectional. 

Variabel 

dependen: 

Overweight 

Variabel 

independen: 

asupan energy, 

kualitas tidur 

dan aktivitas 

fisik 

kuesioner Prevalensi kegemukan 

menunjukkan bahwa 

65.5% responden 

mengalami 

overweight. Proporsi 

overweight lebih 

banyak terjadi pada 

responden yang 

mengkonsumsi 

asupan energi 

berlebih (81.2%). Ada 

hubungan yang 

signifikan antara 

asupan energi dengan 

kejadian overweight 

(p=0,001). Untuk 

kualitas tidur proporsi 

overweight lebih 

banyak terjadi pada 

siswa yang kualitas 
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tidurnya buruk 

(74.3%). Ada 

hubungan yang 

signifikan antara 

kualitas tidur dengan 

kejadian overweight 

(p=0,024). Dan 

proporsi overweight 

lebih banyak terjadi 

pada responden yang 

melakukan aktivitas 

fisik ringan (75.9%). 

2. Hubungan 

Aktivitas Fisik 

dengan Kejadian 

Obesitas pada 

Remaja di SMA 

Swasta Cerdas 

Bangsa, 

Kecamatan Deli 

Tua, Kabupaten 

Deli Serdang, 

Meda 

 

Cross sectional 

dengan teknik 

stratified random 

sampling 

Variabel 

dependen: 

Obesitas 

Variabel 

independen: 

Aktivitas Fisik 

google form dan 

penyebaran 

kuesioner secara 

langsung 

 

Hasil univariat 

menunjukkan 

aktivitas fisik rendah 

sebanyak 47 orang 

(40,9%) dan obesitas 

31 orang (27,0%). 

Hasil bivariat 

menunjukkan bahwa 

hubungan aktivitas 

fisik dengan obesitas 

pada remaja diperoleh 

nilai p-value 0,021. 
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 (Sembiring et 

al., 2022) 

Kesimpulannya ada 

hubungan aktivitas 

fisik dengan obesitas 

pada remaja di SMA 

Swasta Cerdas Bangsa 

Kecamatan Deli Tua 

Kabupaten Deli 

Serdang Medan. 

3. Hubungan 

Emotional eating 

dan Pola 

Konsumsi 

Makan dengan 

Obesitas pada 

Mahasiswa 

Tingkat Akhir 

2023 

(Auliannisaa et 

al., 2023) 

Observasional 

analitik merupakan 

jenis penelitian yang 

digunakan peneliti 

untuk melakukan 

penelitian dengan 

pendekatan case 

control. 

Variabel 

independen: 

emotional 

eanting dan 

pola konsumsi 

Variabel 

dependen: 

obesitas 

Instrumen yang 

digunakan adalah 

kuesioner 

karakteristik 

responden, Dutch 

Eating Behavior 

Questionnaire 

(DEBQ) serta Food 

Frequency 

Questionnaire (FFQ). 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan tidak 

terdapat hubungan 

yang bermakna 

secara statistik 

antara emotional 

eating dengan 

obesitas (p=0,501) 

serta terdapat 

hubungan yang 

bermakna secara 

statistik antara pola 

konsumsi makan 

dengan obesitas 

(p=0,022) dengan 

nilai OR = 4,8 
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artinya mahasiswa 

yang dominan 

mengonsumsi 

makanan 

obesogenik 

memiliki risiko 

obesitas 4,8 kali 

lebih besar jika 

dibandingkan 

dengan mahasiswa 

yang dominan 

mengonsumsi sayur 

dan buah.  
 

4. Hubungan 

Perilaku Makan 

Terhadap Imt 

(Indeks Massa 

Tubuh)  Pada 

Remaja 

(Azhima 

Rahmatika 

Sasmi et al., 

2023) 

Penelitian ini 

menggunakan  

metode  deskriptif  

korelasi  dan  

pendekatan cross  

sectional 

Variabel 

dependen: IMT 

(Indeks Massa 

Tubuh) 

Variabel 

dependen: 

perilaku makan 

instrumen  pada  

penelitian  ini  

menggunakan  

kuesioner  Prasiwi  

(2012)  yang 

diadaptasi kuesioner 

penelitian Hidayati 

(2009) 

Hasil  perhitungan  uji 

Chi-Square  

menunjukkan  ada  

hubungan  bermakna  

antaraperilaku  makan  

terhadap  berat  badan  

berlebih    pada  

remaja p-value=0,003  

(p<0.05). Didapatkan 

juga 52,5%  (84 

responden) 

mengalami perilaku 
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makan yang buruk, 

sedangkan untuk hasil 

dari perhitungan IMT 

didapatkan 40% (64 

responden) 

mengalami berat 

badan berlebih. 

5. Hubungan 

Kualitas Tidur, 

Tingkat Stres, 

dan Konsumsi 

Junk Food 

dengan Gizi 

Lebih pada 

Remaja As-

Syafi’iyah 02 

Jatiwaringin 

 

(Simpatik et al., 

2023) 

Desain yang 

digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

cross sectional 

dengan pendekatan 

kuantitatif 

Variabel 

dependen: Gizi 

Lebih 

Variabel 

independen: 

Kualitas tidur, 

tingkat stress, 

dan konsumsi 

junk food. 

instrumen yang 

digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

timbangan injak 

digital yang telah 

dikalibrasi, 

microtoise, tabel 

Standar 

Antropometri 

Penilaian Status Gizi 

Anak, formulir 

kuesioner PSQI 

(Pittsburgh Sleep 

Quality Index), form 

kuesioner PSS 

(Perceived Stress 

Scale), dan form SQ-

FFQ (Semi 

Hampir separuh 

responden mengalami 

gizi lebih, yakni 34, 

4% overweight dan 

14% obesitas. 

Sebagian besar 

responden (83,9%) 

memiliki kualitas 

tidur buruk. Sebanyak 

63,4% mengalami 

stress tingkat sedang. 

Responden yang 

sering mengonsumsi 

junk food 87,1%. 

Berdasarkan hasil uji 

statistik diketahui 

bahwa kualitas tidur, 

frekuensi konsumsi 
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Quantitative Food 

Frequency 

Questionnaire). Data 

berat badan, tinggi 

badan, dan usia 

diolah menjadi 

indeks IMT/U yang 

mencerminkan status 

gizi responden. 

junk food, serta 

persen kontribusi 

asupan energi dan 

lemak dari konsumsi 

junk food 

berhubungan dengan 

gizi lebih pada remaja 

SMAI As-Syafi’iyah 02 

Jatiwaringin dengan p 

value ≤0,005 

6. Hubungan 

beberapa faktor 

dengan kejadian 

obesitas remaja 

di palembang 

(Mardiana et al., 

2022) 

Penelitian ini 

termasuk penelitian 

deskriptif 

Analitik dengan 

rancangan penelitian 

case control. 

Variabel 

dependen: 

Obesitas 

Variabel 

dependen: 

asupan zat gizi 

makro, 

frekuensi 

konsumsi, dan 

aktivitas fisik. 

Instrumen yang 

digunakan yaitu 

wawancara langsung 

menggunakan alat 

bantu kuesioner dan 

form semi FFQ. Dan 

juga menggunakan 

timbangan dan 

microtoise serta 

instrumen 

kuesioner yang 

diadopsi dari metode 

Metabolic 

Energy Turnover 

(MET) data aktivitas 

Asupan Energi, 

Lemak, Karbohidrat, 

konsumsi dan 

aktivitas fisik 

berhubungan dengan 

kejadian obesitas, 

dengan p value < 0,05, 

kecuali asupan 

Protein p value > 0,05. 
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fisik akan 

menunjukkan hasil 

aktivitas sedang dan 

aktivitas berat. 

7.  Pengaruh 

Aktivitas Fisik 

dan Sedentary 

Perilaku 

Kegemukan dan 

Obesitas 

diantaranya 

Anak Laki-Laki 

Mungkin 

Berbeda dengan 

Anak 

Perempuan di 

Tiongkok: Studi 

Kelompok 

Terbuka 

(Mo et al., 2022) 

Desain studi dan 

peserta CHNS adalah 

studi kohort terbuka 

yang dimulai pada 

tahun 1989 dan 

ditindaklanjuti 

hingga tahun 2019. 

CHNS menggunakan 

proses cluster acak 

multistage untuk 

mengambil sampel 

survei yang 

dikelompokkan 

berdasarkan 

pendapatan dengan 

probabilitas yang 

sebanding dengan 

ukuran di masing-

masing provinsi di 

Tiongkok yang 

Variabel 

dependen 

dalam 

penelitian ini 

adalah 

kelebihan berat 

badan dan 

obesitas pada 

masa kanak-

kanak 

Variabel 

independen 

dalam 

penelitian ini 

mencakup 

aktivitas fisik, 

waktu menetap, 

usia, jenis 

kelamin, indeks 

perkotaan, 

pendapatan 

Menggunakan data 

CHNS dan  

pengukuran indeks 

massa tubuh (BMI) 

untuk mengukur 

kelebihan berat 

badan 

Dampak perilaku 

menetap dan aktivitas 

fisik berat hanya 

signifikan pada anak 

perempuan. Aktivitas 

fisik yang kuat 

menurunkan risiko 

kelebihan berat badan 

dan obesitas sebesar 

63% (OR: 0.37; 95% 

CI: 0.20, 0.67) di 

kalangan anak 

perempuan usia 6–11 

tahun dan sebesar 

54% (OR: 0.46; 95% 

CI: 0.25, 0.85) di 

kalangan anak 

perempuan usia 12–

18 tahun. Nilai jam 

duduk yang tinggi 

meningkatkan risiko 
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disurvei. Desain 

survei dilaporkan 

secara rinci di tempat 

lain 

rata-rata rumah 

tangga, dan 

total asupan 

energi 

sebesar 96% (OR: 

1.96; 95% CI: 1.09, 

3.54) di antara anak 

perempuan berusia 

12–18 tahun. Tidak 

ada dampak yang 

signifikan pada anak 

laki-laki. 

8. Hubungan 

antara faktor 

gaya hidup, 

psikososial dan 

obesitas 

di kalangan 

remaja 

perempuan di 

Taiwan 

(Liu et al., 2023) 

Penelitian ini 

dikumpulkan dengan 

menggunakan desain 

cross-sectional. 

Variabel 

dependen 

dalam 

penelitian ini 

adalah status 

obesitas pada 

remaja 

perempuan 

Variabel 

independen 

meliputi faktor 

demografis, 

persepsi berat 

badan, faktor 

terkait gaya 

hidup, frekuensi 

makan, tingkat 

Kuesioner 

wawancara 

Perkiraan berat badan 

yang berlebihan 

berkorelasi negatif 

dengan kelebihan 

berat badan pada 

remaja putri. Usia 

menarche berkorelasi 

negatif dengan risiko 

kelebihan berat badan. 

Remaja yang tidur >7 

jam malam akhir 

pekan cenderung tidak 

mengalami kelebihan 

berat badan. Makan 

lebih banyak keju, 

ikan, makanan laut, 

dan jeroan berkorelasi 
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stres, tingkat 

aktivitas fisik, 

dan kebiasaan 

makan. 

negatif dengan risiko 

obesitas. Remaja 

perempuan lebih 

mungkin mengalami 

kelebihan berat badan 

jika mereka makan 

makan malam yang 

disiapkan oleh 

keluarga dan 

mengalami lebih 

banyak gangguan dari 

orang tua dan anggota 

keluarga lainnya. 

9. Perilaku makan 

anak: 

Perbandingan 

antara anak 

normal, 

kelebihan berat 

badan, dan 

obesitas 

(Kimin et al., 

2022) 

Sebuah studi cross-

sectional yang 

melibatkan 484 anak 

usia 6–12 tahun 

dilakukan di Kota 

Kinabalu, yang 

merupakan kawasan 

perkotaan 

berkembang di 

Sabah. Anak-anak 

tersebut direkrut dari 

lima sekolah dasar 

Variabel 

dependen yaitu 

obesitas 

Variabel 

independen 

yaitu perilaku 

makan 

Pengukuran 

antropometri, dan 

Children Eating 

Behavior 

Questionnaires 

(CEBQ). 

Prevalensi obesitas 

pada anak usia 6-12 

tahun adalah 13,2%. 

Skor rata-rata 

subskala 'Pendekatan 

Makanan' dari CEBQ 

menunjukkan skor 

rata-rata yang lebih 

tinggi pada kelompok 

kelebihan berat badan 

dan obesitas 

dibandingkan dengan 
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yang dipilih 

berdasarkan metode 

multistage stratified 

dan convenience 

sampling. 

skor ratarata pada 

kelompok berat badan 

normal. Skor rata-rata 

subskala 

Penghindaran 

Makanan 

menunjukkan skor 

rata-rata yang lebih 

rendah pada 

kelompok kelebihan 

berat badan dan 

obesitas dibandingkan 

dengan skor rata-rata 

pada kelompok berat 

badan normal. 

 

10. Hubungan 

Kualitas Tidur 

Dengan Obesitas 

Pada Karyawan 

Rsud Kepahiang 

Bengkulu 

(Salsabila, 2023) 

 

Penelitian ini yaitu 

meggunakan cross-

sectional dengan 

pendekatan studi 

analitik. 

Variabel 

dependen yaitu 

obesitas 

Variabel 

independen 

yaitu Kualitas 

tidur 

Wawancara 

kuesioner Pittsburgh 

Sleep Quality Index 

(PSQI) dan 

pengukuran 

antropometri 

Dalam studi ini 

diperoleh hasil yaitu 

kualitas tidur dari 126 

orang (70%) 

termasuk buruk 

sedangkan 124 orang 

(68,9%) tergolong 

obesitas. Dari 

penelitian ini dapat 
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disimpulkan bahwa 

terdapat 105 (83,3%) 

responden dengan 

kualitas tidur yang 

buruk mengalami 

obesitas. Hasil 

penelitian diperoleh 

terdapat hubungan 

yang berarti pada 

kualitas tidur dan 

obesitas pada 

karyawan Rumah 

Sakit Daerah 

Kepahiang Bengkulu 

secara statistik 

dengan p<0,0001, 

serta bermakna juga 

secara epidemiologi 

dengan angka 

prevalence ratio 

sebesar 1,53. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Obesitas 

1. Definisi Obesitas 

Kegemukan, yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan, 

disebabkan oleh obesitas, yaitu kelebihan lemak tubuh yang 

menumpuk dan tertimbun di jaringan tubuh (WHO, 2021). Anak-anak 

yang kelebihan berat badan biasanya akan menjadi remaja yang 

obesitas, yang kemungkinan besar akan tetap mengalami obesitas saat 

dewasa dan memiliki risiko morbiditas dan mortalitas yang lebih tinggi. 

Pola makan yang sehat menjaga kesehatan, sementara pola makan yang 

tidak memadai membuat seseorang lebih rentan terhadap penyakit. 

Sistem neuroendokrin, yang bereaksi terhadap sinyal yang dihasilkan 

dalam jaringan adiposa, mengatur berapa banyak makanan yang 

dikonsumsi. 

Status gizi ditentukan oleh kondisi kesehatan, aktivitas fisik, 

ketersediaan makanan, dan susunan genetik seseorang. Penilaian 

status gizi merupakan komponen penting dari penilaian klinis umum, 

yang juga melibatkan riwayat diet, pemeriksaan klinis, dan berbagai tes 

biokimia dan hematologi, karena kebutuhan gizi bervariasi sepanjang 

siklus hidup (Arundhana & Masnar, 2021). WHO menyatakan bahwa 

obesitas adalah salah satu sisi dari berat badan ganda. Berat badan dan 

kelebihan berat badan didefinisikan sebagai akumulasi lemak yang 
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tidak normal atau parah yang menimbulkan risiko bagi kesehatan 

seseorang (WHO, 2021). 

Meskipun obesitas dan kelebihan berat badan bukanlah hal yang 

sama, keduanya menunjukkan penumpukan lemak tubuh yang 

berlebihan, seperti yang ditunjukkan oleh tingkat Indeks Massa Tubuh 

(IMT) yang lebih tinggi dari normal. Ketidakseimbangan di mana energi 

dari asupan makanan melebihi energi yang dibutuhkan oleh tubuh juga 

dapat menyebabkan obesitas (Sumarni & Bangkele, 2023). 

2. Faktor Umum Obesitas 

Ekonomi, teknologi, psicobiologia (seperti yang dijelaskan dalam 

buku William T. O'Donohue dan Moore), genetika, kerusakan otak, 

terlalu banyak makan, tidak aktif (kurang olahraga atau aktivitas fisik), 

emosi, dan variabel lingkungan adalah penyebab umum obesitas (Welis 

& Rifki, n.d.2013).  

a. Status Ekonomi 

Prevalensi obesitas dan kelebihan berat badan meningkat 

seiring dengan tingkat pendidikan orang tua dan pendapatan 

keluarga. Setiap orang memiliki status sosial ekonomi yang 

berbeda dengan orang lain. Tingkat sosial ekonomi 

mempengaruhi sikap orang terhadap objek tertentu, yang 

berarti bahwa perbedaan dalam status sosial ekonomi 

seseorang sering kali menyebabkan kesenjangan dan 

ketidaksetaraan dalam persepsi orang. Pendapatan bulanan dan 
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tingkat pendidikan sering dikaitkan dengan status sosial 

ekonomi. Orang dengan kelas sosial ekonomi yang lebih baik 

cenderung memiliki pendapatan dan tingkat pendidikan yang 

lebih tinggi. Secara alami, dalam situasi ini, tinggi rendahnya 

status sosial ekonomi orang tua mempengaruhi kemampuan 

mereka untuk memilih makanan bergizi, mendorong anak-anak 

mereka untuk berolahraga secara teratur, dan menanamkan 

kebiasaan gaya hidup sehat untuk mencegah obesitas pada 

anak, yang dapat membahayakan kesehatan orang dewasa.  

Diharapkan orang tua yang memiliki tingkat sosial ekonomi 

tinggi dapat memanfaatkan keahlian mereka dalam membantu 

anak-anak mereka mengikuti pola makan dan olahraga yang 

baik, memberikan uang saku yang sesuai, dan secara konsisten 

mencontohkan gaya hidup sehat melalui pilihan makanan dan 

aktivitas. Diharapkan bahwa mereka yang memiliki tingkat 

sosial ekonomi rendah akan mendapatkan pemahaman yang 

komprehensif mengenai bahaya obesitas dan pada akhirnya 

dapat memberikan pola makan yang seimbang kepada anak-

anak mereka (Darmawan et al., 2022) 

b. Faktor Teknologi 

Kehidupan sehari-hari manusia secara langsung 

dipengaruhi oleh terobosan teknologi. Mesin adalah bagian 

integral dari semua pekerjaan dan aktivitas manusia. Pada 
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kenyataannya, keberadaan teknologi selalu membuat sebagian 

besar pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Perkembangan 

teknologi secara langsung membuat semua pekerjaan manusia 

menjadi lebih sederhana dan cepat untuk dilakukan. Di sisi lain, 

perkembangan teknologi membuat manusia semakin jarang 

bergerak. Menurut ilmu gerak, kemajuan teknologi sebenarnya 

menyebabkan orang menjadi kurang energik atau lesu. Masalah-

masalah yang berhubungan dengan kesehatan pun muncul 

sebagai akibatnya. Pertama, obesitas, radang sendi, tekanan 

darah tinggi, dan berbagai masalah kesehatan lainnya (Mustafa, 

2020). 

c. Faktor Lingkungan 

Risiko obesitas secara signifikan dipengaruhi oleh 

lingkungan seseorang. Keputusan kesehatan dapat dipengaruhi 

oleh berbagai faktor, termasuk ketersediaan makanan sehat, 

sistem sekolah, pekerjaan, media, uang, dan lingkungan. Sangat 

penting untuk menyediakan layanan yang memungkinkan 

orang untuk membuat pilihan makanan sehat dan mendorong 

lingkungan yang mendorong latihan fisik. Berat badan juga 

dapat dipengaruhi oleh variabel lingkungan pada tahun-tahun 

awal kehidupan, bahkan sebelum lahir. 

Aktivitas fisik, kualitas gizi, dan faktor lingkungan dianggap 

sebagai indikator independen dari risiko obesitas. Orang-orang 
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yang secara teratur berjalan kaki, tinggal di taman atau 

pekarangan yang terawat dengan baik dengan ruang untuk 

berolahraga, dan tinggal jauh dari toko kelontong, taman, kafe, 

pinggir jalan, dan monumen, memiliki tingkat obesitas yang 

lebih rendah secara keseluruhan. Sebaliknya, di lokasi yang 

memiliki gangguan fisik, kualitas trotoar yang buruk, dekat 

dengan bar, toko minuman keras, makanan cepat saji, dan toko 

swalayan, serta adanya sampah, limbah, dan coretan, BMI yang 

lebih tinggi dikaitkan dengan insiden obesitas yang lebih tinggi 

(Schwartz et al., 2017) 

d. Faktor Genetik 

Usia adalah faktor keturunan utama yang berkontribusi 

terhadap obesitas. Ketika pengeluaran energi dan asupan kalori 

tubuh tidak seimbang, kelebihan lemak menumpuk di dalam 

tubuh, yang menyebabkan obesitas, yang sering kali 

mengakibatkan masalah kesehatan. Laju metabolisme menurun 

seiring bertambahnya usia. Metabolisme sel-sel tubuh 

melambat 4% setiap sepuluh tahun setelah usia 25 tahun, dan 

pada wanita, tingkat metabolisme mulai menurun saat mereka 

mendekati masa menopause, yang berarti lebih sedikit kalori 

yang dibutuhkan untuk mempertahankan berat badan.   

Kejadian obesitas sentral dan usia berkorelasi secara 

signifikan. Ketidakseimbangan hormon dan kurangnya aktivitas 
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dapat menyebabkan obesitas dan obesitas sentral pada lansia, 

yang menyebabkan tubuh menyimpan lemak. Namun, seiring 

bertambahnya usia, komposisi tubuh mereka juga berubah. 

Secara khusus, massa tubuh tanpa lemak mereka akan menurun, 

mengakibatkan penurunan berat badan, tetapi terjadi 

peningkatan lemak tubuh. Penurunan metabolisme basal yang 

berkaitan dengan penuaan juga dapat berdampak pada 

penurunan berat badan karena orang yang lebih tua makan 

lebih sedikit karena mereka merasa kenyang lebih lama.   

Jenis kelamin adalah masalah berikutnya yang perlu 

dipertimbangkan. Obesitas lebih banyak menyerang wanita 

daripada pria. Ini karena metabolisme wanita lebih lambat 

daripada pria. Tingkat metabolisme basal wanita, atau tingkat 

metabolisme mereka saat istirahat, 10% lebih rendah daripada 

pria. Akibatnya, pria cenderung mengubah lebih banyak 

makanan menjadi otot dan cadangan energi yang dapat 

digunakan, sedangkan wanita lebih suka mengubah lebih 

banyak makanan menjadi lemak. Selain itu, wanita tidak berotot 

seperti pria. Otot memiliki lebih sedikit kesempatan untuk 

membakar lemak karena otot membakar lemak lebih banyak 

daripada jenis sel lainnya. Salah satu faktor keturunan yang 

secara signifikan berkontribusi terhadap prevalensi obesitas 

pada anak adalah kegemukan pada orang tua. Aktivitas fisik, 
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lingkar pinggang, BMI, dan kenaikan berat badan semuanya 

berkorelasi dengan variabel genetik. Kemungkinan anak 

mengalami kelebihan berat badan adalah 40-50% jika ibu 

dan/atau ayah mengalami kelebihan berat badan. Kemungkinan 

orang tua yang mengalami obesitas mempengaruhi anak 

mereka adalah 70-80%. Salah satu elemen penting yang 

berkontribusi terhadap kenaikan berat badan adalah genetik. 

Terdapat banyak gen yang meningkatkan risiko obesitas, 

menurut data dari berbagai penelitian genetik. Selain itu, 

terdapat pertemuan antara variabel genetik, peningkatan 

konsumsi makanan padat, dan penurunan aktivitas fisik. Mutasi 

gen penyebab obesitas telah ditemukan melalui penelitian 

genetik terbaru. Berat badan dan adipositas tubuh manusia 

diduga dipengaruhi oleh berbagai macam gen.  

Mekanisme biologis yang mengatur nafsu makan, rasa 

kenyang, dan preferensi makanan serta frekuensi makan adalah 

bagian dari pengaturan asupan makanan. Melalui mediator 

leptin dan sinyal transduksi lainnya, sistem saraf pusat 

mendapat informasi tentang jumlah dan aktivitas penyimpanan 

energi, terutama dalam jaringan lemak. Tampaknya modulator 

yang paling signifikan dari keseimbangan energi tubuh adalah 

jalur leptin. Obesitas diakibatkan oleh mutasi pada gen yang 

mengkode leptin dan sinyal transduksinya, yang mengubah 
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kontrol nafsu makan. Secara genetik, setelah kenaikan berat 

badan 7-8 kg, kadar leptin pada orang langsing akan meningkat 

dan menjadi cukup untuk menghentikan kenaikan berat badan. 

Jika berat badan seseorang bertambah melebihi ambang batas 

ini, hormon tersebut tidak dapat masuk ke dalam aliran darah 

atau terjadi mutasi pada satu atau beberapa langkah jalur kerja 

leptin, sehingga tubuh tidak dapat merespons leptin (Saraswati 

et al., 2021) 

e. Perilaku dan Kebiasaan Makan Berlebih 

Kebiasaan makan juga berdampak pada obesitas. Risiko 

obesitas meningkat dengan makan di malam hari. Selain itu, 

kebiasaan makan di malam hari biasanya dikaitkan dengan 

berkurangnya nafsu makan di pagi hari dan insomnia. Di sisi 

lain, ada yang berpendapat bahwa tidak semua orang yang 

kelebihan berat badan akan makan lebih banyak. Menurut 

penelitian tertentu, beberapa orang yang mengalami obesitas 

makan dalam jumlah yang sama dengan orang yang langsing. 

Berat badan seseorang juga dipengaruhi oleh makan berlebihan. 

Islam mungkin menganggap obesitas sebagai akibat dari 

makan berlebihan sebagai kebiasaan buruk. Umat Islam 

dianjurkan oleh Islam untuk menjaga keseimbangan gaya hidup 

yang mencakup kesehatan jasmani dan rohani. Dalam semua 

aspek kehidupan, termasuk kebiasaan makan, jagalah 
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keseimbangan dan kesederhanaan. 

f. Faktor Hormon 

Ada beberapa hormon, termasuk peptida usus, kortisol, 

insulin, dan leptin. Adiposit membuat leptin, sitokin yang 

berfungsi melalui aktivasi reseptor hipotalamus dan 

menyerupai polipeptida. Jumlah makanan yang dikonsumsi 

akan berkurang setelah menerima suntikan leptin. Insulin 

adalah hormon anabolik yang secara langsung terkait dengan 

kemampuan sel lemak untuk menyimpan dan menggunakan 

energi. Glukokortikoid, kortisol membantu glukoneogenesis 

hati, proteolisis, dan mobilisasi asam lemak dari trigliserida. 

g. Pendidikan  

Pengetahuan dan pendidikan saling berkaitan, dan keduanya 

berdampak pada pilihan bahan makanan dan pemenuhan 

kebutuhan gizi. Status gizi seseorang akan membaik seiring 

dengan meningkatnya pendidikan. Hal ini disebabkan karena 

orang yang berpendidikan biasanya lebih mudah menerima 

informasi gizi. 

3. Obesitas Pada Remaja 

Remaja adalah kelompok orang yang sering kali berisiko 

mengalami masalah gizi. Terutama pada masa remaja awal, yang 

didefinisikan sebagai usia 12 hingga 17 tahun. Hal ini disebabkan oleh 

fakta bahwa, dibandingkan dengan kelompok usia sebelumnya, remaja 
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tumbuh dan berkembang lebih cepat. Remaja yang mengalami 

kekurangan gizi dapat menderita gizi lebih dan gizi kurang. Namun, 

persentase gizi lebih, seperti obesitas, pada remaja berusia antara 15 

dan 19 tahun cenderung lebih tinggi daripada persentase gizi kurang. 

Faktor perilaku dan risiko utama yang menyebabkan obesitas adalah 

pola makan yang tidak sehat atau nutrisi yang tidak memadai, tidak 

terpenuhinya serat dari buah dan sayuran, perilaku yang sering tidak 

efektif seperti merokok, dan kurang olahraga (Fauzan et al., 2023) 

Jika seorang anak memiliki lebih banyak energi daripada yang 

mereka butuhkan, energi tersebut akan diubah menjadi lemak tubuh. 

Jika lemak tubuh tersebut tidak digunakan sebagai energi, maka akan 

terjadi penimbunan lemak, dan jika proses ini terus berulang, maka 

anak akan mengalami kelebihan berat badan dan obesitas. Obesitas 

memiliki konsekuensi menyebabkan munculnya berbagai penyakit, 

antara lain diabetes, jantung, stroke, dan hipertensi. Karena akan 

menetap hingga dewasa, prevalensi kelebihan berat badan dan obesitas 

di kalangan anak sekolah sangat memprihatinkan. Salah satu hal yang 

berkontribusi terhadap kelebihan berat badan dan obesitas adalah 

kurangnya kesadaran tentang nutrisi. Tujuan dari pendidikan gizi, yang 

diajarkan kepada remaja di sekolah, adalah untuk meningkatkan 

pemahaman tentang gizi agar dapat mempengaruhi kebiasaan makan 

dan tingkat aktivitas fisik, yang pada akhirnya mengarah pada 

kesehatan yang lebih baik (Fauzan et al., 2023). 
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Perubahan komposisi tubuh yang terjadi selama masa pubertas 

tampaknya mendukung perkembangan obesitas pada anak laki-laki 

dan memperburuk keadaan pada anak perempuan. Obesitas pada masa 

kanak-kanak berkontribusi secara signifikan terhadap perkembangan 

obesitas pada masa remaja, dewasa, dan usia lanjut, serta 

perkembangan gangguan di kemudian hari. Remaja pria dan wanita 

mengalami perubahan yang sangat beragam dalam komposisi tubuh 

mereka selama masa pertumbuhan pubertas pada masa remaja. Hingga 

usia 17 tahun, perempuan mengalami peningkatan persentase lemak 

tubuh secara alami. Setelah usia 13 tahun, persentase lemak tubuh laki-

laki mulai menurun, dan mencapai minimum pada usia 15 tahun. 

Perbedaan ini disebabkan oleh fakta bahwa laki-laki membangun 

massa tubuh tanpa lemak lebih cepat dan ekstensif, sebuah proses yang 

berlangsung hingga usia 19 tahun. Sekitar usia 15 tahun, pertumbuhan 

dan perkembangan LBM yang cepat pada remaja wanita akan berakhir 

(Fauzan et al., 2023). 

Remaja laki-laki dan orang dewasa membutuhkan lebih banyak 

kalori dan protein karena pengeluaran energi pada anak laki-laki dan 

perempuan prapubertas hampir sama, dan lebih banyak pada anak 

laki-laki selama masa pubertas dibandingkan perempuan (Fauzan et 

al., 2023). 

Ketika seorang anak mengalami obesitas, harga diri, keterampilan 

sosial, serta kesehatan fisik dan mentalnya akan terganggu. Penurunan 
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prestasi akademik di bawah standar dan kualitas hidup yang buruk 

adalah buktinya. Obesitas pada masa kanak-kanak atau remaja 

meningkatkan risiko terkena masalah kesehatan yang lebih serius di 

kemudian hari. Hal ini menekankan betapa pentingnya pengendalian 

dan pencegahan obesitas. Oleh karena itu, penting untuk mengurangi 

faktor risiko obesitas, seperti pola makan yang buruk dan kurangnya 

aktivitas, untuk mencegah penyakit ini (Dhani & Yamasari, 2014). 

Seiring bertambahnya usia, pola makan mereka menjadi lebih tidak 

menentu dan mereka biasanya melewatkan waktu makan di rumah, 

termasuk sarapan. Beberapa kebiasaan pola makan termasuk ngemil, 

mengonsumsi makanan berenergi tinggi, makan makanan cepat saji 

yang miskin zat besi, kalsium, riboflavin, vitamin A, asam folat, dan 

serat, dan menggunakan produk tanah yang kurang bermanfaat. 

Remaja memiliki kecenderungan untuk menikmati makanan ringan 

siap saji secara berlebihan seperti keripik dan makanan lainnya, yang 

dapat dipengaruhi oleh iklan di TV, smartphone, dan perangkat 

elektronik lainnya. Penerimaan makanan yang ekstrem mendorong 

pertumbuhan berat badan, terutama dalam kasus diet tinggi lemak.  

Makanan yang murah, panas, banyak mengandung lemak atau gula 

(karbohidrat langsung), atau makanan penutup memiliki kepadatan 

energi yang tinggi. Berat badan seseorang bertambah ketika tubuh 

mereka menyimpan energi ekstra sebagai lemak dan mereka menelan 

lebih banyak kalori daripada yang mereka bakar selama pencernaan. 
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Seseorang menjadi lebih bugar ketika asupan kalori mereka lebih 

sedikit daripada pengeluaran kalori. Kadar glukosa yang meningkat 

akibat karbohidrat dapat merangsang pankreas untuk memproduksi 

lebih banyak insulin, yang dapat mempercepat pertumbuhan jaringan 

lemak dan menyebabkan penambahan berat badan (Jerry et al, 2022) 

4. Dampak Obesitas 

Obesitas dapat menimbulkan konsekuensi jangka pendek maupun 

jangka panjang, seperti serangan jantung, stroke, diabetes tipe 2, dan 

beberapa jenis kanker. 

a) Kardiovaskuler dan Stroke 

Stroke dan gagal jantung adalah kondisi yang serius. Kondisi 

ini disebabkan oleh penyumbatan yang menghentikan darah 

mencapai otak atau jantung. Faktor penyebab yang paling 

terkenal adalah penumpukan lemak pada dinding bagian dalam 

arteri darah yang memasok otak dan jantung. Pembekuan darah 

atau pengurasan dari pembuluh darah di otak dapat 

menyebabkan stroke. Kebiasaan makan yang tidak sehat, 

kurang aktivitas, dan penggunaan alkohol dan tembakau yang 

berisiko merupakan faktor risiko perilaku yang sangat besar 

untuk penyakit jantung dan stroke. Orang mungkin memiliki 

gejala perjudian sosial, termasuk peningkatan lipid darah, 

peningkatan glukosa, peningkatan denyut nadi, dan kelebihan 

berat badan dan obesitas. Karakteristik permainan transisi ini 
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menunjukkan peningkatan risiko serangan jantung, stroke, 

kerusakan kardiovaskular, dan keterlibatan lainnya dan dapat 

diperkirakan dalam konteks pertimbangan yang signifikan. 

Infeksi pembuluh darah yang mendasari biasanya tidak 

memiliki efek negatif. Stroke atau gagal napas mungkin 

merupakan penanda penting dari penyakit yang tersembunyi 

(WHO, 2021).  

b) Diabetes Tipe 2 

Diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang berkembang 

ketika tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi 

pankreas dengan baik, atau ketika insulin yang diproduksi tidak 

mencukupi. Hiperglikemia, peningkatan kadar glukosa darah, 

adalah akibatnya. Karena diabetes mellitus tipe 2 biasanya 

menyerang orang berusia di atas 40 tahun, maka diabetes tipe 2 

sebelumnya dikenal sebagai diabetes yang terjadi pada orang 

dewasa. Dewasa ini, diabetes tipe 2 menjadi lebih umum dan 

menyerang orang pada usia yang lebih dini. Kejadian diabetes 

melitus dipengaruhi oleh berbagai faktor; selain faktor genetik, 

faktor lingkungan juga memiliki peran penting dalam 

perkembangan diabetes.  

Salah satu faktor risiko diabetes melitus adalah obesitas 

yang cukup signifikan. Resistensi insulin adalah istilah untuk 

kondisi di mana tubuh Anda mengalami lebih banyak kesulitan 
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dalam menggunakan insulin yang diproduksi ketika Anda 

kelebihan berat badan. Aktivitas fisik memiliki dampak yang 

signifikan terhadap obesitas juga karena menurunkan kadar 

gula darah dengan mengubah glukosa menjadi energi. Aktivitas 

fisik juga meningkatkan kadar insulin. Pola makan yang salah 

cenderung berlebihan dan kurang mengonsumsi buah dan 

sayuran, yang merupakan awal mula terjadinya lemak 

(Nasution et al., 2018). 

5. Pencegahan obesitas 

Pencegahan meningkatnya angka obesitas dan kelebihan berat badan 

dengan melakukan tindakan berikut: 

a. Mengatasi faktor keluarga dan lingkungan yang berkaitan 

dengan makan, seperti menggunakan piring yang lebih kecil 

untuk mengurangi ukuran porsi, merencanakan waktu makan 

yang teratur dalam jangka waktu tertentu, menimbang 

konsumsi makanan, menghindari makanan cepat saji dan 

mengurangi makan di luar rumah, membeli lebih sedikit 

makanan dalam kemasan, serta memilih makanan rendah 

lemak, tinggi serat, dan rendah sodium. 

b. Lakukan aktivitas fisik sedang, termasuk jalan cepat, setidaknya 

setengah jam setiap hari. Sertakan aktivitas fisik dalam rutinitas 

harian Anda dengan melakukan hal-hal seperti menggunakan 

tangga jika memungkinkan, parkir lebih jauh di tempat parkir, 
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mengajak hewan peliharaan Anda berjalan-jalan, melakukan 

pekerjaan rumah tangga, berkebun, atau bermain dengan anak-

anak Anda atau orang yang Anda cintai. 

c. Makanlah makanan yang tinggi nutrisi dan batasi asupan kalori 

harian Anda. Anda juga dapat menggunakan metode piring 

untuk memantau jumlah kalori yang Anda makan. Contoh 

makanan tersebut termasuk buah-buahan dan sayuran yang 

ditanam di tanah dan dimakan kira-kira lima kali sehari; biji-

bijian yang mengandung setidaknya tiga gram serat per porsi; 

susu tanpa lemak atau rendah lemak dan produk susu; daging 

tanpa lemak, ayam tanpa kulit, ikan, kacang-kacangan, kedelai, 

telur, dan kacang-kacangan. 

d. Hindari menggoreng dan ganti minyak nabati seperti minyak 

zaitun dengan margarin atau mentega saat memasak. Selain itu, 

kurangi minuman beralkohol dan minuman berkalori tinggi 

(seperti fruit punch, minuman bersoda, dan teh manis), serta 

makanan berkalori tinggi, rendah nutrisi, dan makanan cepat 

saji (seperti keripik dan makanan manis) (Orringer et al , 2020). 

6. Pengukuran Obesitas 

Saat ini, indeks massa tubuh seseorang-pengukuran tinggi dan 

berat badan-digunakan untuk mengkategorikan mereka sebagai 

kekurangan berat badan, normal, kelebihan berat badan, atau obesitas. 

Hasil penilaian BMI menunjukkan indeks kegemukan seseorang, 
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meskipun faktanya tidak dapat menentukan jumlah lemak yang tepat 

dalam tubuh.   

Berdasarkan Pedoman Diet Wajar 2014, Layanan Kesehatan 2021 

menghitung catatan berat badan dengan membagi berat badan (kg) 

dengan tinggi badan kuadrat (m). 

𝐼𝑀𝑇 =
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛 (𝐾𝑔)

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛 (𝑚)2
 

Kriteria Indeks Massa Tubuh (IMT) kemudian diturunkan dari hasil 

tersebut. Institusi atau kelompok kesehatan telah merilis kriteria IMT. 

Tabel di bawah ini menampilkan kategorisasi IMT yang dirilis oleh 

Kementerian Kesehatan (2019). 

B. Tinjauan Aktivitas Fisik 

1. Pengertian Aktivitas Fisik 

Menurut WHO, aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang 

digerakkan oleh otot rangka yang melibatkan penggunaan energi. 

Setiap gerakan, baik selama waktu luang, bepergian ke dan dari tempat 

kerja, atau melakukan tugas sebagai bagian dari pekerjaan, dianggap 

sebagai latihan fisik.   

Aktivitas fisik dengan intensitas sedang dan tinggi bermanfaat bagi 

kesehatan. Berjalan kaki, bersepeda, bersepeda, olahraga, rekreasi 

aktif, dan bermain merupakan bentuk latihan fisik yang disukai dan 

dapat dilakukan untuk bersenang-senang dan pada tingkat 
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kemampuan apa pun. Telah terbukti bahwa aktivitas fisik yang teratur 

membantu mengendalikan dan mencegah penyakit tidak menular 

seperti diabetes, penyakit jantung, stroke, dan beberapa jenis kanker. 

Selain itu, olahraga ini juga menurunkan tekanan darah, mendukung 

berat badan yang sehat, serta meningkatkan kesejahteraan, kesehatan 

mental, dan kualitas hidup (WHO 2022). 

Aktivitas fisik mencakup semua tugas kita sehari-hari yang 

membutuhkan penggunaan energi dan kontraksi otot rangka, serta 

ketersediaan ruang untuk melakukannya. Aktif secara fisik dapat 

menurunkan risiko penyakit jantung koroner dan kelebihan berat 

badan, sehingga sangat penting bagi kehidupan manusia. (Ardiyanto & 

Mustafa, 2021). 

Menurut sudut pandang yang disebutkan di atas, latihan fisik 

didefinisikan sebagai tindakan apa pun yang dilakukan seseorang yang 

melibatkan pergerakan otot, tubuh, dan pelepasan energi. Agar semua 

orang tetap sehat, terutama remaja, aktivitas fisik sangat penting. 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyarankan remaja untuk 

melakukan aktivitas fisik moderat setidaknya 60 menit sehari, tiga hari 

dalam seminggu (Atmadja et al., 2020). 

Aktivitas fisik ringan, sedang, dan berat adalah tiga kategori yang 

diklasifikasikan berdasarkan intensitas dan pengeluaran kalori 

(Kemenkes, 2018) 



42 
 

 
 

a. Aktivitas fisik yang berlebihan: ini menyebabkan tubuh 

mengeluarkan banyak keringat, bernapas lebih sering, dan 

meningkatkan detak jantung hingga terengah-engah. Energi 

yang digunakan lebih dari 7 Kkal/menit. Contoh aktivitas yang 

menuntut fisik:  

a. Berjalan sangat cepat (lebih dari 5 km/jam), berlari, jogging 

(8 km/jam), berjalan sambil membawa beban, mendaki 

gunung, dan memanjat barang.  

b. Tugas-tugas yang membutuhkan banyak tenaga seperti 

mencangkul, menggali parit, memindahkan batu bata, 

menyekop pasir, dan mengangkut barang besar. 

c.  Tugas rumah tangga seperti menggendong anak dan 

memindahkan perabotan besar.  

d. Bermain bola basket, bulu tangkis, sepak bola, dan 

bersepeda dengan kecepatan lebih dari 15 km/jam di jalur 

pendakian.  

b. Aktivitas fisik sedang: tubuh mengeluarkan sedikit keringat, 

peningkatan denyut jantung, dan laju pernapasan yang lebih 

cepat. Energi yang digunakan: antara 3,5 dan 7 Kkal/menit. 

Contoh-contoh olahraga sedang:: 

a. Berjalan cepat (lima kilometer per jam) di permukaan tanah 

di dalam atau di luar rumah, di dalam kelas, dalam 
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perjalanan ke tempat kerja atau toko, serta berjalan-jalan 

santai dan berjalan-jalan selama istirahat kerja  

b. Mencuci mobil, berkebun, menanam pohon, dan 

memindahkan perabotan ringan. 

c. Pekerjaan pertukangan, seperti memindahkan dan 

menumpuk balok kayu dan menggunakan mesin pemotong 

rumput untuk memotong rumput  

d. Berlayar, menari, bersepeda di jalur datar, dan bulu tangkis 

sebagai kegiatan rekreasi. 

c. Aktivitas fisik ringan: ini mengacu pada latihan yang biasanya 

tidak mengubah pola pernapasan dan membutuhkan usaha 

minimal. ~3,5 kkal energi yang digunakan setiap menit. 

Aktivitas fisik ringan meliputi hal-hal seperti : 

a. Bermain biliar, memancing, menembak, memanah, bermain 

golf, dan menunggang kuda 

b. Berjalan-jalan santai di sekitar rumah, tempat kerja, atau 

mal. 

c. Latihan pernapasan dan peregangan yang dilakukan secara 

perlahan. 

d. Membuat sesuatu, bermain video game, melukis, 

menggambar, dan membuat musik(Kusumo, 2020). 
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2. Manfaat Aktivitas Fisik 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa 

aktivitas fisik yang teratur dapat mencegah penyakit jantung, stroke, 

osteoporosis, kanker, tekanan darah tinggi, diabetes, dan kondisi 

lainnya. Aktivitas fisik juga dapat membantu menjaga berat badan tetap 

terkontrol, tulang yang lebih kuat dan otot yang lebih lentur, bentuk 

tubuh yang ideal, meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan 

energi, dan kesehatan yang lebih baik secara keseluruhan. Aktivitas 

fisik tidak sejalan dengan efek latihan fisik tingkat rendah, meskipun 

faktanya aktivitas fisik memiliki banyak efek kesehatan yang positif 

(WHO, 2021). Efek-efek ini termasuk: 

a. Peningkatan risiko penyakit kronis, kanker, diabetes, 

penyakit jantung, dan hipertensi.  

b. Meningkatkan kemungkinan penyakit metabolik seperti 

diabetes dan obesitas. 

c. Meningkatkan kemungkinan masalah kesehatan mental 

seperti demensia, kecemasan, dan depresi di masa tua.  

d. Berdampak pada kemampuan seseorang untuk beraktivitas 

secara fisik di masa tua. Meningkatkan risiko lansia 

mengalami masalah kekuatan tulang dan otot. 

3. Pengukuran Tingkat Aktivitas Fisik 

MET (Metabolic Equivalent), yang merupakan rasio tingkat 

metabolisme saat bekerja dengan rasio tingkat metabolisme saat 
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istirahat dan juga dinyatakan sebagai kkal/kg/jam, adalah cara lain 

yang digunakan GPAQ untuk menilai aktivitas fisik. Energi yang 

digunakan saat duduk diam diukur dalam satu MET. Sementara itu, 

perhitungan untuk aktivitas dalam kategori berat dikalikan dengan 

delapan MET karena rasio aktivitas dalam kategori ini delapan kali 

lebih besar daripada duduk diam. Demikian pula, perhitungan untuk 

aktivitas dalam kategori sedang dikalikan dengan empat MET. GPAQ 

telah terbukti sebagai alat yang dapat diandalkan untuk mengukur 

aktivitas fisik pada rentang usia 16-84 tahun (Firtanto & Maksum, 

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 mendapatkan nilai total aktivitas fisik dalam satuan MET 

menit/minggu, status aktivitas fisik responden di kategorikan ke dalam 

3 tingkat seperti pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2. 1  Kategori Aktivitas Fisik 

Kategori MET (menit/minggu) 

Tinggi ≥ 3000 

Sedang 3000 > MET ≥ 600 

Rendah < 600 

Sumber (WHO, 2012) 

Berdasarkan tabel di atas, pembelajaran tentang kategori yang 

ditetapkan oleh GPAQ telah berubah sejak dirilisnya GPAQ versi 2, yang 
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mengklasifikasikan aktivitas fisik berdasarkan analisis data dan total 

volume aktivitas fisik yang dinyatakan dalam MET-menit/minggu. 

Panduan analisis GPAQ versi 2 mengklasifikasikan tingkat aktivitas 

fisik secara keseluruhan ke dalam tiga kategori: 1. Tinggi: 1) Melakukan 

olahraga berat selama tiga hari berturut-turut dengan intensitas 

minimum 1500 MET-menit per minggu. 2) Melakukan aktivitas fisik 

gabungan antara jalan kaki, aktivitas fisik sedang, dan aktivitas fisik 

intens minimal 3000 MET-menit/minggu selama tujuh hari. 2. Sedang 

1) Intensitas aktivitas yang kuat minimal 20 menit/hari selama 3 hari 

atau lebih, atau. 2) Berjalan kaki minimal setengah jam setiap hari, atau 

olahraga sedang selama lima hari berturut-turut. 3) Melakukan 

aktivitas fisik selama lima hari atau lebih yang menggabungkan jalan 

kaki, olahraga ringan, dan olahraga berat dengan intensitas minimal 

600 MET-menit per minggu. 3. Rendah: Jika suatu aktivitas tidak sesuai 

dengan deskripsi aktivitas yang kuat atau sedang, aktivitas tersebut 

diklasifikasikan sebagai ringan (Dwi Firtanto & Maksum S-, 2022). 

4. Aktivitas Fisik Dalam Perspektif Islam 

Olahraga merupakan salah satu jenis latihan fisik yang bertujuan 

untuk membangun tubuh, meningkatkan kekebalan tubuh, mengontrol 

pernapasan, dan membentuk tubuh menjadi lebih sehat. Semua 

olahraga di era Islam awal dimaksudkan untuk menegakkan hak dan 

mempertahankan iman. Semua olahraga bertujuan untuk 

meningkatkan kekuatan fisik dan kapasitas untuk melakukan jihad fi 
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sabilillah. Tujuan atletik tidak boleh untuk mengejar tujuan 

materialistis seperti menjadi kaya atau menjadi terkenal (Al-Jaza’iri, 

2017). Islam dan olahraga berkaitan dengan kecenderungan seseorang 

untuk berakhlak dan beribadah. Kemampuan seorang Muslim untuk 

beribadah akan meningkat jika tubuh mereka dalam kondisi yang baik. 

Berikut hadist tentang Aktivitas fisik (Olahraga) yang disunnahkan 

Nabi SAW. 

ل َ ل عِبٌَإلِاََّأ رْب عٌَم  َل هْوٌَو  َاللهَِف ه و  َفيِْهَِذِكْر  َش ئَْلٍ يْس  أ ت ه َك لُّ لَِامْر  ج  الرَّ سَ َع ب ةَ  لَِف ر  ج  َالرَّ ت أدِْيْب  َو  ب يْن  شْي هَ  م  و  هَ 

ت َ يْنَِو  ةَ الْغ رْض  ب اح  لَِالس ِ ج  عْلِيْم َالرَّ  

Terjemahannya: 

“Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah 

SAW bersabda,"Segala sesuatu yang di dalamnya tidak 

mengandung dzikrullah merupakan perbuatan sia-sia, senda 

gurau, dan permainan, kecuali empat (perkara), yaitu senda 

gurau suami dengan istrinya, melatih kuda, berlatih 

memanah, dan mengajarkan renang.” (HR. An-Nasa’i). 

Dari ayat diatas Rasulullah menyebutkan bahwa melatih kuda, 

memanah, dan mengajarkan renang bukan termasuk perbuatan yang 

sia-sia, sebagaimana perbuatan lainnya. Hal ini dapat membantu 

memperlancar distribusi oksigen ke seluruh tubuh dan dapat juga 

menjaga tubuh agar tetap sehat. Maka dari itu, semua kalangan remaja 

harus aktif berolahraga dan beraktivitas fisik untuk terus menjaga 
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kesehatan kita agar tetap memiliki badan yang sehat dan bugar 

sehingga terhindar memiliki berat badan yang lebih atau obesitas. 

C. Tinjauan Kualitas Tidur 

1. Pengertian Kualitas Tidur 

Ketika seseorang mendapatkan tidur yang berkualitas tinggi, 

mereka akan bangun dengan perasaan segar dan sehat. Kondisi dan 

proses tidur yang optimal menjadi contoh kualitas tidur seseorang  

(Nashori & Wulandari, 2017). 

Tidur adalah salah satu kebutuhan paling dasar yang dimiliki 

manusia. Tidur adalah kebutuhan fisiologis penting yang tidak boleh 

diremehkan, menurut Maslow. Kebutuhan fisiologis lainnya mungkin 

akan terpengaruh jika kebutuhan mendasar ini tidak terpenuhi 

(Haslina et al., 2021). 

Kemampuan seseorang untuk tidur sangat penting bagi kesehatan 

mereka secara keseluruhan dan merupakan kebutuhan dasar. Tidur 

adalah kebiasaan aktif yang sifatnya berulang dan dapat berubah 

sepanjang hidup seseorang. (Reichert et al., 2016) menegaskan bahwa 

tergantung pada tahapan tidur dan aktivitas sehari-hari yang mereka 

lakukan, orang memiliki periode istirahat, tidur, dan terjaga yang 

berbeda-beda. Nasution (2017) menyiratkan bahwa setiap orang 

memiliki kebiasaan tidur yang berbeda tergantung pada pola asuh, 

usia, kesehatan, aktivitas sehari-hari di tempat kerja, dan faktor 

lainnya. 
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Kualitas tidur berdampak pada obesitas. Durasi tidur yang pendek 

telah dikaitkan dengan asupan lemak yang lebih tinggi, asupan kalori 

yang lebih tinggi secara keseluruhan, dan peningkatan komposisi 

protein dan lemak makanan, menurut penelitian oleh Dashti dkk. 

Durasi tidur berdampak pada kualitas tidur. Menurut Pan W et al, Tidur 

telah terbukti meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah obesitas. 

Karena penurunan leptin dan peningkatan ghrelin akibat kurang tidur, 

nafsu makan meningkat dan tingkat obesitas pun meningkat (Salsabila 

& Frisca, 2023). 

Indikator dari hasil penelitian terdahulu diperlukan untuk 

mengukur variabel kuantitas dan kualitas tidur dalam penelitian ini. 

Berikut ini adalah indikator kualitas tidur:   

a. Kualitas tidur subjektif  

Evaluasi yang diperlukan untuk kualitas tidur subjektif ini 

serupa dengan apa yang orang rasakan saat ingin tidur, terlepas 

dari apakah hal tersebut mengganggu atau membuat nyaman.   

b. Durasi tidur  

Jumlah jam seseorang tidur dan bangun dalam satu malam 

adalah durasi tidur yang dipertimbangkan. 

c. Efisiensi tidur 

Rasio waktu yang dihabiskan untuk tidur dengan waktu yang 

dihabiskan di kamar tidur dikenal sebagai efisiensi tidur. Hal ini 

dihitung dengan membagi seluruh jumlah waktu yang 
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dihabiskan di tempat tidur dengan jumlah jam tidur, kemudian 

mengalikan hasilnya dengan 100%. 

d. Latensi tidur 

Waktu yang dibutuhkan seseorang untuk tertidur dikenal 

sebagai latensi tidur, dan ini adalah interval waktu antara 

mencoba untuk tertidur dan benar-benar melakukannya. 

e. Gangguan tidur  

Orang yang mengalami kesulitan tidur atau bangun lebih cepat 

dari biasanya. 

f. Memakai obat tidur  

Saat seseorang ingin tidur apakah membutuhkan alat bantu 

obat terlebih dahulu sebelum mereka tidur  

g. Gangguan atau keluhan saat terbangun  

Masalahnya termasuk sulit tidur, terlalu sering terbangun di 

malam hari saat masih dalam kondisi tidur, dan selalu merasa 

lelah dan grogi saat bangun tidur (Hidayat & Mumpuningtias, 

2018). 

2. Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Tidur  

Masalah tidur sering kali disebabkan oleh lebih dari sekadar hal-hal 

yang dapat memengaruhi kuantitas dan kualitas tidur. Berbagai faktor 

fisiologis, psikologis, dan lingkungan, termasuk pilihan gaya hidup, 

stress emosional, obat-obatan, kelelahan, latihan fisik, serta asupan 
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makanan dan kalori, dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas tidur 

(Keswara et al., 2019). 

3. Pengukuran Kualitas Tidur 

Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) adalah alat yang digunakan 

untuk memproses data. Sehubungan dengan tujuh komponennya, PSQI 

adalah instrumen yang berguna untuk menilai dan mengevaluasi pola 

tidur orang dewasa dan kualitas tidur. Tujuh komponen mendasar dari 

Pittsburgh Sleep Quality adalah sebagai berikut: 

1) kualitas tidur subjektif (skor 0-3) 

2) latensi tidur (skor 0-3) 

3) durasi tidur (skor 0-3) 

4) efisiensi kebiasaan tidur (skor 0-3) 

5) gangguan tidur (skor 0-3) 

6) penggunaan obat tidur (skor 0-3) 

7) disfungsi siang hari selama sebulan terakhir (skor 0-3) 

Tabel 2. 2 Kisi - Kisi Kuesioner PSQI 

No Komponen No.Item 
Sistem Penilaian 

Jawaban Nilai 
Skor 

1 kualitas Tidur Subyektif  Sangat Baik 0 
  

9 
Baik 

Kurang 

1 

2 
   Sangat kurang 3 

2 Latensi Tidur  ≤15 menit 0 
  

2 
16-30 menit 

31-60 menit 

1 

2 
   >60 menit 3 

   Tidak Pernah 0 
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No Komponen No.Item 
Sistem Penilaian 

Jawaban Nilai 
Skor 

  
5a 

1x Seminggu 
2x Seminggu 

1 
2 

   >3x Seminggu 3 
 Skor Latensi Tidur  0 0 
  

2+5a 
1-2 

3-4 

1 

2 
   5-6 3 

3 Durasi Tidur  > 7 jam 0 
  

4 
6-7 jam 

5-6 jam 

1 

2 
   < 5jam 3 

4 Efisiensi Tidur  > 85% 0 
 Rumus :  75-84% 1 
 Durasi Tidur : lama di  65-74% 2 
 tempat tidur) X 100%  <65% 3 
  1, 3, 4   
 *Durasi Tidur (no.4)    
 *Lama Tidur (kalkulasi    
 respon no.1 dan 3)    

5 Gangguan Tidur 5b, 5c, 
5d, 5e, 
5f, 5g, 
5h, 5i, 
5i, 5j 

0 
1-9 

10-18 
19-27 

0 
1 
2 
3 

6 Penggunaan Obat 

6 

Tidak Pernah 

1x Seminggu 

2x Seminggu 

>3x Seminggu 

0 

1 

2 

3 

7 Disfungsi di siang hari 

7 

Tidak Pernah 

1x Seminggu 

2x Seminggu 

>3x Seminggu 

0 

1 

2 

3 

8 
Tidak Antusias 

Kecil 

0 

1 

2 
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No Komponen No.Item 
Sistem Penilaian 

Jawaban Nilai 
Skor 

Sedang 

Besar 

3 

7+8 

0 

1-2 

3-4 

5-6 

0 

1 

2 

3 

Isi formulir skor terlampir menggunakan skala penghubung, yang 

berkisar antara 0 hingga 3. Skor negatif diwakili oleh angka 3. Ada dua 

kategori untuk kualitas tidur itu sendiri: kualitas tidur yang baik dan 

kualitas tidur yang buruk. Kisaran skor untuk ketujuh komponen PSQI 

adalah 0 hingga 21. Jika skornya 5, maka kualitas tidur dianggap baik; 

jika lebih dari 5, maka kualitas tidur dianggap buruk. 

4. Kualitas Tidur Dalam Perspektif Islam 

 Penelitian kesehatan menyatakan bahwa tidur adalah aktivitas 

fisiologis yang aktif, teratur, berulang, dan dapat dibalikkan yang 

mengakibatkan hilangnya perilaku dan ketidakmampuan untuk 

bereaksi secara tepat terhadap lingkungan. Mengenai tidur, Ibnu 

Qayyim Al-Jauzi menyatakan bahwa tidur adalah suatu kondisi di mana 

tubuh mengalami penurunan suhu, sehingga membutuhkan 

ketenangan bagi organ-organ tubuh. Kondisi saat tidur dan terjaga 

adalah domain yang berbeda. Manusia akan merasakan hubungan 

dengan alam ketika mereka terjaga. 
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 Manusia tidak dapat melihat atau merasakan lingkungan sekitar 

mereka saat mereka tidur karena semua indera mereka juga tertidur 

selama waktu ini. Mata mereka mengantuk, tetapi hati dan kesadaran 

mereka terjaga, tidak seperti para nabi. Mengenai Allah SWT, Dia 

adalah Makhluk Yang Maha Hidup. Di sisi lain, kehidupan Allah SWT 

tidak dibatasi oleh dimensi waktu di mana makhluk-makhluknya 

berada, melainkan sebuah eksistensi yang inheren, abadi, dan tanpa 

batas. Kehidupan absolut Allah SWT melampaui semua konsepsi 

manusia tentang apa itu hidup. Allah SWT tidak boleh tidur dan begitu 

pula sebaliknya. Hal ini berbeda dengan manusia yang tidak dapat 

menghilangkan rasa lelah dan karenanya harus beristirahat atau tidur 

(Mardlatillah & Nurjannah, 2023). Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar-

Rum/30:23 

يٰتٍ ل ِقَ وَالنَّهَارِ وَابْتغِاَۤؤُكُمْ وَمِنْ اٰيٰتهِٖ مَناَمُكُمْ باِلَّيْلِ  نْ فضَْلِهٖٖۗ انَِّ فيِْ ذٰلِكَ لََٰ وْمٍ يَّسْمَعوُْنَ  م ِ    

Terjemahannya: 

“Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya 

ialah tidurmu pada waktu malam dan siang serta usahamu 

mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada 

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

(kebesaran dan kekuasaan Allah) bagi kaum yang 

mendengarkan.” 
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Menurut Tafsir Al-Muyassar bahwa, dan diantara bukti kuasa ini 

adalah bahwa Allah menjadikan tidur sebagai istirahat bagi kalian di 

malam atau siang hari, karena dengan tidur, istirahat terwujud dan 

kelelahan hilang. Dan dia menjadikan siang hari untuk kalian sebagai 

waktu menyebar mencari rizki. Sesungguhnya yang demikian itu 

merupakan bukti atas kesempurnaan kuasa Allah dan terlaksananya 

kehendakNya bagi kaum yang mendengar nasihat dengan pendengaran 

yang mengandung perenungan, berpikir, dan mengambil pelajaran. 

Menurut ayat di atas, salah satu bukti kekuasaan Allah SWT adalah 

bahwa Dia menciptakan malam agar hamba-hamba-Nya dapat tidur 

sehingga mereka menjadi tenang dan terbebas dari rasa lelah. Dia juga 

menciptakan siang hari agar manusia dapat bekerja dan mencari 

nafkah. 

D. Tinjauan Perilaku Makan 

1. Pengertian Perilaku Makan 

Perilaku makan didefinisikan oleh  Grimm & Steinle (2011), sebagai 

hasil dari interaksi yang kompleks antara elemen fisiologis, psikologis, 

sosial, dan genetik yang mempengaruhi kapan orang makan, berapa 

banyak makanan yang mereka makan, dan makanan apa yang mereka 

sukai atau pilih. Orang membuat keputusan untuk memilih makanan 

yang ingin mereka makan; itu tidak terjadi begitu saja. Selain itu, 

perilaku makan didefinisikan sebagai tujuan, tindakan, dan ide untuk 

benar-benar menelan makanan padat dan cair. Secara alami, orang 
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akan berniat untuk makan sebelum mereka benar-benar memutuskan 

untuk makan. Selain itu, menurut (Elsner, 2002) makan adalah perilaku 

yang dapat diamati yang dilakukan orang untuk memenuhi kebutuhan 

fisiologis dasar mereka akan makanan.Remaja mengalami banyak 

perubahan emosional dan fisik.Perilaku mereka dipengaruhi oleh 

semua faktor ini. Meskipun remaja membutuhkan jumlah makanan 

yang cukup untuk mempertahankan pertumbuhan mereka pada tahap 

perkembangan ini, perilaku makan termasuk di dalamnya. Remaja 

dengan kebiasaan makan yang tidak sehat telah kehilangan minat 

terhadap nilai gizi dari makanan yang mereka makan (Amraini et al., 

2020). 

Van Strien et al., (1986) mengajukan teori psikosomatis, 

eksternalitas, dan kendala sebagai penjelasan perilaku makan. Menurut 

teori psikosomatis, orang cenderung makan berlebihan ketika mereka 

merasa sedih. Menurut teori eksternalitas, orang makan ketika mereka 

tidak benar-benar lapar atau kenyang, melainkan karena reaksi tubuh 

terhadap stimulus makanan. 

Orang yang mengikuti teori pengekangan membatasi jumlah 

makanan yang mereka makan untuk menjaga citra tubuh mereka, 

mengurangi berat badan, dan menghindari kenaikan berat badan. 

peneliti menggunakan definisi Van Stein sebagai acuan setelah 

membahas sejumlah definisi. Dari definisi-definisi tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa perilaku makan dapat dijelaskan dengan teori 
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psikosomatis, yang menjelaskan makan sebagai respon terhadap emosi 

negatif, teori eksternalitas, yang menjelaskan makan sebagai respon 

terhadap stimulus eksternal yang berasal dari makanan tanpa merasa 

lapar terlebih dahulu, dan teori pengekangan, yang menjelaskan 

tentang menahan rasa lapar dengan sengaja dan lebih memilih untuk 

makan dalam porsi yang kecil. 

2. Dimensi Perilaku Makan Remaja 

Ada tiga aspek dalam perilaku makan, yaitu sebagai berikut Van 

Strien et al., (1986); (Barrada et al., 2016): 

a. Restraint eating  

Tingkat pembatasan makanan yang disengaja atau kognitif-

mencoba menghindari makanan dalam upaya mengurangi atau 

mempertahankan berat badan-adalah dimensi ini.  

b. Emotional eating  

Dimensi ini mencakup makan sebagai mekanisme koping 

terhadap emosi negatif seperti takut, cemas, marah, dan 

sebagainya serta makan untuk menghilangkan rasa bosan, 

kesepian, atau menganggur. Hal ini dilakukan karena emosi 

yang dirasakan, bukan karena kebutuhan fisiologis. Hal ini dapat 

menyebabkan makan berlebihan, yang meningkatkan 

kemungkinan terkena penyakit kronis dan menyebabkan 

kenaikan berat badan.  
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c. External eating  

Bereaksi terhadap isyarat yang berhubungan dengan 

makanan, seperti rasa, bau, dan penglihatan, yang menimbulkan 

rasa ingin tahu lebih kuat daripada perasaan internal (lapar atau 

kenyang). Makan eksternal menunjukkan bahwa hal ini ada 

pada semua individu dengan respon adaptif, tidak hanya pada 

individu yang gemuk.  

Tiga dimensi perilaku makan - menahan makan, makan 

emosional, dan makan eksternal - yang membentuk deskripsi 

yang telah diberikan adalah dimensi perilaku makan yang akan 

diteliti dalam penelitian ini. 

3. Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Perilaku Makan Remaja 

Berikut ini adalah faktor yang memengaruhi perilaku makan 

(Gibney, Margetts, Kearney dan Arab, 2009 dalam (Nelvi & 

Raudatussalamah, 2017): 

a. Sosial Budaya  

Perilaku seseorang dipengaruhi oleh budaya mereka, yang 

menentukan apa yang harus mereka makan, bagaimana 

mempersiapkan, mengolah, dan menyajikan nya, kapan mereka 

harus makan, dan bagaimana caranya. 

b. Sosiodemografis  

Dua kategori karakteristik sosiodemografi adalah jenis 

kelamin dan usia. Usia adalah yang pertama. Terdapat variasi 
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dalam konsumsi makanan di seluruh rentang usia, dan usia akan 

mempengaruhi asupan makanan melalui berbagai proses 

biologis (pertumbuhan). Jenis kelamin berada di urutan kedua.  

Jenis aktivitas dan komposisi tubuh pria dan wanita berbeda. 

Karena memiliki tubuh yang lebih kecil daripada pria, wanita 

menggunakan lebih sedikit energi. Wanita tampaknya lebih 

peduli dengan keamanan makanan, kesehatan, dan penurunan 

berat badan daripada pria. Mereka juga tampaknya tahu lebih 

banyak tentang makanan.   

c. Kelas sosial atau sosial ekonomi dan Pendidikan  

Individu dari kelas sosial ekonomi yang lebih tinggi dan 

dengan pendidikan yang lebih tinggi biasanya mengikuti 

kebiasaan makan yang lebih sehat. Seseorang dengan uang yang 

banyak namun tidak memiliki informasi akan menjadi pemakan 

yang rakus. Kelas menengah ke atas dikenal banyak 

mengonsumsi makanan impor, terutama makanan cepat saji. 

d. Kepribadian 

Perilaku individu, baik positif maupun negatif, dapat berdampak 

secara tidak langsung pada kesehatan seseorang (King, 2010 

dalam (Nelvi & Raudatussalamah, 2017). 

e. Stres  

Kebiasaan makan seseorang cenderung meningkat ketika 

mereka berada di bawah tekanan; mereka melakukan hal ini 
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sebagai mekanisme koping, untuk melepaskan ketegangan, 

untuk mencoba memperbaiki kondisi emosional mereka, atau 

sebagai penghargaan diri.  

f. Persepsi  

Orang melewati tahapan dalam proses persepsi, yang 

meliputi pemaparan, perhatian, dan pemahaman. Perilaku 

seseorang dipengaruhi oleh segala sesuatu yang membentuk 

persepsinya (Tsani et al., 2018). 

4. Pengukuran Perilaku Makan 

Alat standar emas untuk menilai tiga aspek kognitif, afektif, dan 

kebiasaan dari perilaku makan adalah Dutch Eating Behavior 

Questionnaire (DEBQ), yang digunakan secara global. Validitas dan 

konsistensi internalnya tinggi. 33 item dalam tes ini dapat digunakan 

untuk memeriksa tiga elemen perilaku makan yang berbeda: makan 

karena alasan emosional (13 item), makan di luar rumah (10 item), dan 

makan untuk menahan diri (10 item). Skor responden pada skala 

perilaku makan memberikan informasi tentang kebiasaan makan 

mereka. Menurut (Van Strien et al., 1986) perilaku makan meningkat 

dengan skor yang lebih tinggi dan menurun dengan skor yang lebih 

rendah 

Dengan menggunakan skala Likert, Kuesioner Perilaku 

memberikan angka pada setiap jawaban dengan rentang 1 sampai 5, 
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yang mewakili perasaan responden. Berikut ini adalah kategori skala 

Likert yang digunakan: 

1. Tidak pernah, yang berarti tidak sesuai/tidak memadai. 

2. Jarang, yang berarti kurang sesuai/kurang memadai. 

3. Kadang-kadang, yang berarti cukup sesuai/kurang memadai. 

4. Sering, yang berarti sesuai/memadai. 

5. Selalu, yang berarti sangat sesuai/sangat memadai. 

E. Tinjauan Umum Remaja 

1. Pengertian Remaja 

Remaja berasal dari kata kerja Latin adolescere, yang menandakan 

tumbuh menjadi dewasa. Periode kehidupan yang berada di antara 

masa kanak-kanak dan dewasa dikenal sebagai masa remaja. Tahap 

transisi dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan dikenal sebagai 

masa remaja. Dalam konteks ini, kedewasaan mengacu pada 

perkembangan sosial, intelektual, emosional, fisik, dan spiritual 

(Pebrianti & Muslim, 2018). Masa remaja merupakan masa yang 

krusial, tahap transisi, masa perubahan, masa yang sulit, masa 

pencarian identitas, masa yang menakutkan, masa yang tidak realistis, 

dan masa dimana seseorang mencapai kedewasaan (Karlina, 2020). 

Masa ini merupakan masa peralihan dari fase anak-anak ke fase 

dewasa. Cara mendeskripsikan masa remaja berbeda-beda tergantung 

pada zamannya. Dalam hal pubertas, usia menstruasi pertama remaja 

perempuan telah turun dari 17,5 menjadi 12 tahun dalam 100 tahun 
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terakhir, begitu juga dengan usia remaja laki-laki. Remaja sering 

diklasifikasikan sebagai usia antara 12 dan 24 tahun, sementara 

penelitian lain memasukkan usia 15 hingga 24 tahun. Faktor yang 

paling penting adalah bahwa seseorang mengalami penyesuaian yang 

cepat dalam berbagai bidang kehidupan mereka. Definisi remaja 

bervariasi tergantung pada periode sejarah. Sebagai contoh, dalam 100 

tahun terakhir, usia rata-rata remaja perempuan memulai siklus 

menstruasi telah turun dari 17,5 menjadi 12 tahun, dengan beberapa 

sumber menyebutkan 15-24 tahun (Windayanti et al., 2020). 

Menurut Fauzia & Rahmiaji., (2019), WHO mendefinisikan remaja 

sebagai periode waktu sebagai berikut: 

a. Individu berkembang sejak pertama kali ia menunjukkan 

tanda-tanda seksual sekundernya hingga mencapai 

kematangan seksual. 

b. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, orang melewati 

tahapan pertumbuhan psikologis dan pola identifikasi. 

Terjadi perubahan dari ketergantungan sosial ekonomi 

secara total ke keadaan yang relatif lebih mandiri.  

Dari beberapa definisi para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

remaja adalah orang yang sedang mengalami masa transisi dari masa 

kanak-kanak ke masa dewasa dan ditandai dengan perkembangan yang 

sangat pesat baik dari segi fisik, psikis, maupun social. 
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2. Perkembangan Psikososial Remaja 

Dalam Hamidah & Rizal, (2022), Sarwono menyatakan bahwa 

remaja melewati tiga fase perkembangan saat mereka mempersiapkan 

diri untuk menjadi dewasa: 

a. Remaja Awal (Early Adolescence)  

Pada tahap perkembangan ini, remaja yang berusia antara 

12 dan 14 tahun masih kagum dengan perubahan yang mereka 

lihat pada tubuh mereka sendiri dan keinginan yang sesuai. 

Mereka mulai memiliki ide-ide baru, menjadi tertarik pada 

lawan jenis dengan segera, dan mudah terangsang secara erotis. 

Fantasi erotis mungkin muncul dari seseorang dari lawan jenis 

yang memegang bahu Anda. Bersama dengan kepekaan yang 

meningkat ini, muncul pula rasa kontrol yang berkurang 

terhadap "ego". Karena itu, sulit bagi orang dewasa untuk 

memahami masa remaja awal. 

b. Remaja Madya (Middle Adolescence)  

Kisaran usia untuk tingkat ini adalah 15-18 tahun. Remaja 

benar-benar membutuhkan teman pada masa ini. Jika dia 

disukai oleh banyak teman, dia merasa puas. Seseorang 

memiliki kecenderungan untuk menunjukkan "narastisitas", 

atau cinta diri, dengan menyukai teman-teman yang memiliki 

karakteristik yang sama. Selain itu, ia bingung karena tidak 

dapat memutuskan antara menjadi idealis atau materialis, sibuk 
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atau menyendiri, sensitif atau apatis, optimis atau pesimis, dan 

lain sebagainya. Remaja pria harus membangun ikatan yang 

lebih kuat dengan teman lawan jenisnya untuk mengatasi 

oedipus complex, atau rasa cinta masa kecil kepada ibunya. 

c. Remaja Akhir (Late Adolescence)  

Kelima tujuan inilah yang mendefinisikan tahap ini (18-21 

tahun), yang merupakan fase konsolidasi menuju kedewasaan. 

1) Keingintahuan yang meningkat tentang bagaimana 

pikiran bekerja. 

2) Ego mencari kesempatan untuk ikut serta dengan 

individu lain dan dalam situasi yang baru. 

3) Terbentuknya identitas seksual yang tetap. 

4) Keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dan 

kepentingan orang lain menggantikan egosentrisme, 

atau sikap mementingkan diri sendiri yang berlebihan. 

5) "Tembok" antara individu dengan masyarakat semakin 

besar. 
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F. Kerangka Teori 

 

jjjjjjj  

(Modifikasi dari Ambarwati, 2016; Khairiyah, 2016; 

Sugiyanto, 2017; Rahman, 2019) 
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Gambar 2.1 Kerangka Teori 
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G. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan gambar: 
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Gambar 2.2 Kerangka Konsep 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan hasil 

pengukuran dan perhitungan berbentuk angka untuk menentukan 

hipotesis pada suatu kejadian. Kemudian diolah dan dianalisis dalam 

bentuk deskriptif sesuai dari hasil penelitian agar mudah dipahami. 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian analitik 

observasional dengan rancangan desain cross sectional, yaitu subjek hanya 

diamati satu kali saja dan pengukuran dilakukan secara bersamaan pada 

satu waktu.   

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 9 Makassar di Jl. Karunrung 

Raya No. 2, Karunrung, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi 

Selatan. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Februari 2024 sampai dengan 

bulan April 2024. 
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C. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah seluruh objek yang akan atau ingin diteliti. Pada 

penelitian ini populasi yang digunakan adalah seluruh siswa/i kelas X 

dan XI SMA Negeri 9 Makassar yang berjumlah 774 siswa. 

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek 

penelitian. Jadi sampel adalah contoh yang diambil dari sebagian 

populasi penelitian yang dapat mewakili populasi. Jadi, sampel dalam 

penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik menghitung besar 

sampel yaitu dengan menggunakan rumus slovin. 

𝑛 =
𝑁

1 + (𝑁 × 𝑒2)
 

Keterangan: 

N = besaran sampel 

n =besaran populasi 

e = tingkat kesalahan penelitian 

Berdasarkan rumus di atas, maka sampel minimal yang diperlukan 

dalam penelitian ini adalah: 

𝑛 =
𝑁

1 + (𝑁 × 𝑒2)
 

𝑛 =
774

1 + (774 × 5%2)
 

𝑛 =
774

1 + (774 × 0,052)
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𝑛 =
774

1 + (774 × 0,0025)
 

𝑛 =
774

1 + (1,935)
 

𝑛 = 264 

Berdasarkan rumus penentuan sampel, maka diperoleh besar 

sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 264 siswa. 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 

Proportionate Stratified Random Sampling dilakukan dengan 

mengumpulkan data jumlah siswa dari masing-masing angkatan setiap 

kelas yang kemudian ditentukan jumlah sampel yang dibutuhkan untuk 

masing-masing angkatan setiap tingkatan kelas. 

Rumus untuk jumlah sampel masing-masing bagian angkatan setiap 

tingkatan kelas dengan teknik Proportionate Stratified Random 

Sampling adalah sebagai berikut: 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑢𝑏𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖
 × 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑘𝑎𝑛 

 

Berdasarkan rumus diatas, maka sampel yang diperlukan untuk 

masing-masing angkatan setiap tingkatan kelas sejumlah: 
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Tabel 3. 1 Penentuan Sampel 

Angkatan Kelas X Angkatan Kelas XI 

 

𝑥 =
344

774
 × 264 

= 117 

 

𝑥 =
430

774
 × 264 

= 147 

 

Berdasarkan tabel diatas maka besar sampel masing masing angkatan 

setiap tingkatan kelas yaitu, untuk angkatan kelas X sebesar 117 siswa, dan 

angkatan kelas XI sebesar 147 siswa. Setelah mendapatkan hasil sampel, 

kemudian menggunakan teknik random sampling untuk memilih sampel 

secara acak dari daftar siswa yang sudah di tentukan dari hasil sampel 

teknik Proportionate Stratified Random Sampling. 

D. Instrumen Penelitian 

Alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

a. Kuesioner Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) untuk mengukur 

kualiatas tidur responden, formulir perilaku makan (Dutch Eating 

Behavior Questionnaire) dan kuesioner Global Physical Activity 

Questinnaire untuk mengukur aktivitas fisik yang dilakukan oleh 

responden selama sebulan terakhir. 

b. Alat pengukur tinggi badan (Microtoise) berkapasitas panjang 200 

cm dengan ketelitian 0,01 cm, kemudian dilakukan pengkajian 

status gizi.  
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c. Prosedur pengukuran tinggi badan 

Alas kaki responden dilepas, berdiri tegak, kaki rapat, lutut lurus. 

Tumit, pantat, bahu menyentuh dinding vertikal, pandangan lurus 

ke depan serta tangan lepas disamping badan dengan telapak 

tangan menghadap paha. Responden menarik napas panjang dan 

berdiri tegak tanpa mengangkat tumit untuk menegakkan tulang 

belakang, bahu harus tetap santai. Microtoise ditarik sampai 

menyentuh ujung kepala, pegang secara horizontal. Pengukuran 

tinggi badan diambil pada saat menarik nafas maksimum, dengan 

mata pengukur sejajar dengan alat penunjuk angka untuk 

menghindari kesalahan penglihatan, Tinggi badan dicatat dengan 

ketelitian 0,1cm. 

d. Electronic Personal Scale dengan tingkat ketelitian yang tinggi.  

e. Prosedur melakukan timbangan berat badan 

Timbangan diletakkan pada permukaan yang keras dan rata, tekan 

kotak di sisi kanan kotak angka untuk menyalakan timbangan, 

tunggu sampai angka 0,0 muncul, responden berdiri di atas 

timbangan pada bagian tengah dengan beratnya tersebar merata 

pada kedua kaki, pandangan lurus ke depan dan jangan bergerak-

gerak. Baca berat badan pada tampilan dan catatlah hasilnya 

dengan ketepatan 0,1 kg dan kapasitas 120kg. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

1. Data Primer 

Pada penelitian ini data primer merupakan data yang diperoleh melalui 

pengukuran Indeks Massa Tubuh dan wawancara kuesioner pada 

siswa/i untuk mengetahui hubungan aktivitas fisik, kualitas tidur, 

perilaku makan. 

2. Data Sekunder 

Pada penelitian ini, data sekunder adalah data yang diperoleh dari 

sekolah terkait dengan jumlah siswa dan siswi yang bersekolah di SMA 

Negeri 9 Makassar. 

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Pengelolaan data merupakan salah satu rangkaian kegiatan 

penelitian setelah dilakukannya pengumpulan data. Data yang telah 

dikumpul kemudian akan diolah dengan menggunakan cara editing, 

coding, entry data, cleaning dan informasi untuk menjawab tujuan 

penelitian. 

a) Editing 

Sebelum data diolah, harus dilakukan penyuntingan (editing) 

terlebih dahulu. Bertujuan untuk memeriksa atau melengkapi 

apabila terdapat jawaban yang tidak jelas atau belum terisi atau 

kesalahan-kesalahan lainnya dapat segera dilakukan perbaikan. 
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b) Coding 

Merupakan proses mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari 

para responden ke dalam bentuk angka/bilangan. Biasanya 

klasifikasi dilakukan dengan cara memberi tanda/kode berbentuk 

angka pada masing-masing jawaban untuk mempermudah dalam 

pengelolaan data penelitian. 

c) Entry Data 

Entry data merupakan proses menginput data dari instrumen ke 

paket program komputer. Tahapan ini dilakukan jika semua isi 

kuesioner telah terisi penuh dan benar, maka selanjutnya 

memproses data agar dapat dianalisis. 

d) Cleaning 

Apabila data telah dimasukkan, dilakukan pengecekan kembali 

untuk melihat kemungkinan-kemungkinan adanya kesalahan, 

kemudian dilakukan koreksi. 

e) Informasi 

Mengeluarkan informasi sesuai dengan tujuan pengumpulan 

data. 

2. Analisis Data 

a) Analisis Univariat 

 Analisis univariat digunakan untuk mendiskripsikan masing-

masing variabel yang diteliti, yaitu variabel independen dan 
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variabel dependen. Analisis ini berguna untuk menilai kuantitas 

data dan menentukan rencana analisis selanjutnya. 

b) Analisis bivariat 

Analisis bivariat bertujuan untuk dapat melihat hubungan 

antara dua faktor, khususnya variabel bebas dan variabel terikat, 

penelitian ini memanfaatkan program SPSS dengan uji Chi-square. 

Dengan tingkat kepastian 95% (α = 0,05). Jika nilai p-value yang 

diperoleh > 0,05, H0 diakui, berarti tidak ada hubungan kritis antara 

variabel bebas dan variabel terikat. Jika p-value < 0,05, H0 ditolak, 

dengan maksud bahwa ada hubungan antara variabel bebas dan 

variabel terikat. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Sekolah 

Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Makassar adalah sebuah institusi 

pendidikan SMA negeri yang lokasinya berada di Jl. Karunrung Raya No. 37, 

Kota Makassar. Sma negeri ini mengawali perjalanannya pada tahun 1978. 

Sekarang SMA Negeri 9 Makassar Menggunakan kurikulum merdeka. SMA 

Negeri 9 Makassar memiliki akreditasi grade A dengan nilai 92 pada tahun 

2017. 

SMA Negeri 9 Makassar merupakan salah satu sekolah penggerak yang 

menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila yang menggambarkan profil pelajar 

pancasila yang diwujudkan melalui visi misi sekolah berikut ini: 

1) Visi 

Mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berwawasan luas dan 

peduli lingkungan dalam semangat Pancasila. 

2) Misi 

1. Menjadikan guru sebagai model pembelajaran yang menjadi 

contoh inspiratif bagi peserta didik  

2. Mengamalkan agama sesuai perintah agama  

3. Membiasakan sikap jujur, adil, dan mandiri dalam tindakan  

4. Mengedepankan sikap santun dalam berkomunikasi  

5. Membudayakan belajar tekun dan bekerja keras dalam 

mengatasi masalah  
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6. Menumbuhkembangkan potensi kreativitas  

7. Mengasah kemampuan kognitif, psikomotorik secara efektif 

sehingga mampu bertahan dalam berbagai keadaan  

8. Mendorong dan melatih semangat berprestasi serta 

kemampuan berkompetisi menghadapi persaingan global  

9. Memupuk budaya peduli dan rasa empati terhadap lingkungan 

sekitar  

10. Melatih sikap gotong royong dalam menghadapi masalah 

bersama  

11. Menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air  

B. Hasil Penelitian 

1. Hasil Analisis Univariat 

a. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden 

Tabel 4. 1 Distribusi Frekuensi karakteristik Responden  

Di SMA Negeri 9 Makassar 

karakteristik Frekuensi (n) Persentase (%) 

Kelas    
X 115 43,6 
XI 149 56,4 

Jenis kelamin   
Laki-laki 120 45,5 

Perempuan 144 54,5 

Umur   
14-15 60 22,7 
16-17 204 77,3 

Status Gizi   
Tidak Obesitas 171 64,8 

Obesitas  93 35,2 

Sumber: Data Primer, 2024 

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari tabel 4.1 diatas bahwa 

dari 264 responden di SMA Negeri 9 Makassar, Jumlah siswa kelas 
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X seluruhnya adalah 115 siswa (43,6%) dan jumlah siswa kelas XI 

sekitar 149 siswa (56,4%), Dimana perempuan sebanyak 144 siswa 

(54,5%) dan jumlah siswa laki-laki adalah 120 siswa (45,5%). 

Berdasarkan tabel diatas diketahui karakteristik usia remaja di SMA 

Negeri 9 Makassar dominan pada usia 16-17 tahun sebanyak 204 

siswa (77,3%) dan 60 siswa berusia 14-15 tahun (22,7%). Pada 

tabel tersebut juga dapat dilihat dari 264 responden siswa yang 

memiliki status gizi normal sebanyak 117 siswa (44,3%) dan 

terdapat 93 siswa (35,2%) yang memiliki status gizi obesitas. 

b. Perilaku Makan Emotional eating 

Tabel 4. 2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan 
Perilaku Makan Emotional eating di SMA Negeri 9 Makassar 
Emotional eating Frekuensi (n) Persentase (%) 

Tidak Dominan 123 46,6 

Dominan 141 53,4 

Total 264 100 

Sumber: Data Primer, 2024 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa dari 264 

responden, di SMA Negeri 9 Makassar, siswa yang dominan 

memiliki perilaku makan emotional eating sebanyak 141 siswa 

(53,4%), dan siswa yang tidak dominan perilaku makan emotional 

eating sebanyak 123 siswa (46,6%). 
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c. Perilaku Makan Restraint eating 

Tabel 4. 3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan 
Perilaku Makan Restraint eating di SMA Negeri 9 Makassar 

Restraint eating Frekuensi (n) Persentase (%) 

Tidak Dominan 118 44,7 

Dominan 146 55,3 

Total 264 100 

Sumber: Data Primer, 2024 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa dari 264 

responden di SMA Negeri 9 Makassar, siswa yang dominan memiliki 

perilaku makan restraint eating sebanyak 146 siswa (55,3%), dan 

siswa yang tidak dominan perilaku makan restraint eating sebanyak 

118 siswa (44,7%). 

d. Perilaku Makan External eating 

Tabel 4. 4 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan 
Perilaku Makan External eating di SMA Negeri 9 Makassar 

External eating Frekuensi (n) Persentase (%) 

Tidak Dominan 130 49,2 

Dominan 134 50,8 

Total 264 100 

Sumber: Data Primer, 2024 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa dari 264 

responden di SMA Negeri 9 Makassar, siswa yang dominan memiliki 

perilaku makan external eating sebanyak 134 siswa (50,8%), dan 

siswa yang tidak dominan perilaku makan External eating sebanyak 

130 siswa (49,2%). 
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e. Kualitas Tidur 

 Tabel 4. 5 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan 
Kualitas Tidur di SMA Negeri 9 Makassar 

Kualitas Tidur Frekuensi (n) Persentase (%) 

Buruk 185 70,1 

Baik 79 29,9 

Total 264 100 

Sumber: Data Primer, 2024 

Berdasarkan pada tabel 4.5 diatas bahwa dari 264 responden di 

SMA Negeri 9 Makassar, siswa yang memiliki kualitas tidur baik 

sebanyak 79 siswa (29,9%) dan siswa yang memiliki kualitas tidur 

buruk sebanyak 185 siswa (70,1%). 

f. Aktivitas Fisik 

Tabel 4. 6 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan 
Aktivitas Fisik di SMA Negeri 9 Makassar 

Aktivitas Fisik Frekuensi (n) Persentase (%) 

Tinggi 97 36,7 

Sedang 111 42,1 

Rendah 56 21,2 

Total 264 100 

Sumber: Data Primer, 2024 

Berdasarkan pada tabel 4.6 diatas bahwa dari 264 responden di 

SMA Negeri 9 Makassar, siswa yang memiliki Aktivitas Fisik sedang 

sebanyak 111 siswa (42,0%) dan yang paling sedikit adalah siswa 

yang memiliki Aktivitas Fisik rendah sebanyak 56 siswa (21,2%). 
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2. Hasil Analisi Bivariat 

a. Hubungan Perilaku Makan Emotional eating Dengan Kejadian 

Obesitas Pada Remaja 

Tabel 4. 7 Distribusi Hubungan Perilaku Makan Emotional 
eating Dengan Kejadian Obesitas di SMA Negeri 9 Makassar 

Emotional 
eating 

Status Gizi/IMT 
Total 
 (%) P 

Value 
Obesitas 

Tidak 
Obesitas 

n % n % n % 

Dominan 50 35,5 91 64,5 141 100 

1 
Tidak 

Dominan 
43 35,0 80 65,0  123 100 

Total 93 35,2 171 64,8 264 100 
Sumber: Data Primer, 2024 

Berdasarkan tabel 4.7 mengungkapkan bahwa dari 141 

responden, ada 50 orang (35,5%) siswa yang obesitas memiliki 

perilaku makan emotional eating yang dominan dan sebanyak 91 orang 

(64,5) siswa yang tidak obesitas memiliki perilaku makan emotional 

eating yang dominan. 

Dari hasil uji chi square menunjukkan nilai P value=1 yang 

berarti lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat hubungan antara perilaku makan emotional eating dengan 

kejadian obesitas, sehingga H0 diterima dan Ha ditolak. 
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b. Hubungan Perilaku Makan Restraint eating Dengan Kejadian 

Obesitas Pada Remaja 

Tabel 4. 8 Distribusi Hubungan Perilaku Makan Restraint 
eating Dengan Kejadian Obesitas di SMA Negeri 9 Makassar 

Restraint 
eating 

Status Gizi/IMT 
Total 
 (%) P 

Value 
Obesitas 

Tidak 
Obesitas 

n % n % n % 

Dominan 58 39,7 88 60,3 146 100 

0,116 
Tidak 

Dominan 
35 29,7 83 70,3 118 100 

Total 93 35,2 171 64,8 264 100 
Sumber: Data Primer, 2024 

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa dari 146 

responden, sebanyak 58 orang (39,7%) siswa yang obesitas memiliki 

perilaku makan restraint eating yang dominan dan 88 orang (60,3%) 

siswa yang tidak obesitas juga memiliki perilaku makan restraint eating 

yang dominan. Hasil uji chi square menunjukkan nilai P value 0,116 > 

0,05. Hal ini berarti tidak terdapat hubungan antara perilaku makan 

restraint eating dengan kejadian obesitas, sehingga H0 diterima dan Ha 

ditolak. 
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c. Hubungan Perilaku Makan External eating Dengan Kejadian 

Obesitas Pada Remaja 

Tabel 4. 9 Distribusi Hubungan Perilaku Makan External eating 
Dengan Kejadian Obesitas di SMA Negeri 9 Makassar 

External 
eating 

Status Gizi/IMT 
Total 
(%) P 

Value 
Obesitas 

Tidak 
Obesitas 

n % n % n % 

Dominan 40 29,9 94 70,1 134 100 

0,084 Tidak 
Dominan 

53 40,8 77 59,2 130 100 

Total 93 35,2 171 64,8 264 100 
Sumber: Data Primer, 2024 

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa dari 134 responden, 

terdapat 53 orang (40,8%) siswa yang obesitas memiliki perilaku 

makan external eating yang tidak dominan dan ada 94 orang (70,1%) 

siswa yang tidak obesitas memiliki perilaku makan external eating 

yang dominan. Hasil analisis bivariate menggunakan uji chi square 

menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara perilaku makan 

external eating dengan kejadian obesitas, dengan nilai P value 0,084 

> 0,05. Hal ini berarti penerimaan terhadap H0 dan penolakan 

terhadap Ha. 
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d. Hubungan Aktivitas Fisik Dengan Kejadian Obesitas Pada 

Remaja 

Tabel 4. 10  Distribusi Hubungan Aktivitas Fisik Dengan 
Kejadian Obesitas di SMA Negeri 9 Makassar 

Aktivitas 
Fisik 

Status Gizi/IMT 
Total 
 (%) 

P 

Value 
Obesitas 

Tidak 
Obesitas 

n % n % n % 

Rendah 16 28,6 40 71,4 56 100 

0,008 
Sedang 51 45,9 60 54,1 111 100 
Tinggi 26 26,8 71 73,2 97 100 
Total 93 35,2 171 64,8 264 100 

Sumber: Data Primer, 2024  

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa pada kelompok 

obesitas memiliki aktivitas fisik yang sedang sebanyak 51 siswa 

(45,9%) sedangkan pada kelompok tidak obesitas memiliki aktivitas 

fisik yang tinggi sebanyak 71 siswa (73,2%). Dari hasil uji chi square 

diperoleh nilai P Value = 0,008 < 0,05 yang berarti terdapat hubungan 

Antara aktivitas fisik dengan kejadian obesitas di SMA Negeri 9 

Makassar.  

e. Hubungan Kualitas Tidur Dengan Kejadian Obesitas Pada 

Remaja 

Tabel 4. 11 Distribusi Hubungan Kualitas Tidur Dengan 
Kejadian Obesitas di SMA Negeri 9 Makassar 

Kualitas 
Tidur 

Status Gizi/IMT 
Total 
 (%) P 

Value 
Obesitas 

Tidak 
Obesitas 

n % n % n % 

Buruk 69 37,3 116 62,7 185 100 
0,349 Baik 24 30,4 55 69,6 79 100 

Total 93 35,2 171 64,8 264 100 
Sumber: Data Primer, 2024 

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa dari 264 

responden kebanyakan responden yang memiliki status gizi obesitas 
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memiliki kualitas tidur yang buruk sebanyak 69 siswa (37,3%) dan 

yang memiliki status gizi tidak obesitas juga memiliki kualitas tidur 

yang buruk sebanyak 116 siswa (62,7%). Hasil analisis bivariate 

dengan menggunakan uji chi square menunjukkan nilai P-value 

sebesar 0,349 >0,05, artiya H0 diterima dan Ha ditolak. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan Antara kualitas 

tidur dengan kejadian obesitas di SMA Negeri 9 Makassar. 

C. Pembahasan 

1. Hubungan Perilaku Makan Emotional eating Dengan Kejadian Obesitas 

Pada Remaja 

Kebiasaan makan seseorang yang bervariasi digambarkan oleh 

perilaku makan mereka. Evaluasi dari perilaku ini meliputi pola makan, 

frekuensi, pilihan makanan, dan metode serta kebiasaan (Przysławski 

et al., 2011). Menurut Strien, dkk (2013) dalam (Frayn et al., 2018) 

emotional eating adalah kecenderungan untuk makan berlebihan saat 

mengalami perasaan tidak menyenangkan seperti kesal atau khawatir. 

Hasil analisis bivariate dengan menggunakan uji chi square 

ditemukan bahwa dari 264 siswa terdapat 50 siswa (35,5%) kelompok 

obesitas yang dominan memiliki perilaku makan emotional eating dan 

pada kelompok tidak obesitas juga dominan memiliki perilaku makan 

emotional eating sebanyak 91 siswa (64,5%). Hasil penelitian ini 

menunjukkan tidak terdapat hubungan antara perilaku makan 

emotional eating dengan kejadian obesitas (P= 1 > yang menemukan 
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tidak ada korelasi yang signifikan secara statistik (p = 0,501) antara 

emotional eating dan obesitas. Penelitian ini konsisten dengan 

penelitian Noerfitri, (2022) yang menemukan tidak ada hubungan, 

dengan nilai p-value 0,497>0,05, antara terjadinya gizi lebih pada 

mahasiswa STIKes Mitra Keluarga dengan kebiasaan emotional eating. 

Obesitas diprediksi oleh emotional eating. Individu yang makan 

secara emosional biasanya makan lebih banyak sebagai reaksi 

terhadap stresor sehari-hari. Bagi mereka, makan menjadi cara untuk 

mengobati diri sendiri dari berbagai tekanan dari dunia luar. Selain itu, 

mereka juga sering memilih makanan yang tinggi lemak, gula, dan kalor 

(Juzailah & Ilmi, 2022). Emotional eating adalah respons yang 

digunakan oleh mereka yang ingin menekan perasaan tidak 

menyenangkan yang muncul dengan harapan bahwa makan akan 

mengurangi kemungkinan mengalami emosi (Sholeha, 2022). 

Sebab beberapa faktor yang mempengaruhi, termasuk tingkat 

stres dan emosi remaja yang rendah dan penggunaan teknik coping 

yang adaptif, penelitian ini tidak menemukan adanya hubungan antara 

kejadian obesitas pada siswa SMA Negeri 9 Makassar dengan emotional 

eating. Mayoritas remaja di SMA Negeri 9 Makassar menunjukkan 

perilaku emotional eating yang tidak dominan, sebagaimana dibuktikan 

oleh temuan penelitian. Mayoritas remaja di SMA Negeri 9 Makassar 

memilih untuk melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat dan efisien 
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dalam menurunkan stres dan emosi daripada makan atau ngemil ketika 

mereka kesal, sesuai dengan hasil survei dan juga data-data lainnya. 

Ada kemungkinan bahwa siswa yang mengalami obesitas 

namun tidak menunjukkan perilaku emotional eating yang dominan 

mengkonsumsi makanan tinggi kalori, lemak, dan karbohidrat secara 

berlebihan, sementara mengkonsumsi lebih sedikit makanan tinggi 

serat, vitamin, dan mineral. Inilah sebabnya mengapa 43 siswa (35%) 

dalam penelitian ini juga menunjukkan perilaku emotional eating yang 

tidak dominan selain memiliki status gizi obesitas. Selain itu, mereka 

juga tidak berolahraga secara teratur atau melakukan aktivitas fisik apa 

pun, serta menghabiskan lebih banyak waktu untuk menonton TV dan 

bermain video game online.  

Blackman & Kvaska (2011) dalam (Economy, 2013), 

menyatakan bahwa mengekspresikan dorongan melalui kegiatan non-

makan-seperti menggunakan strategi pengurangan stres atau 

melakukan pekerjaan kasar-dapat membantu mencegah emotional 

eating. Dengan cara ini, potensi terjadinya emotional eating dapat 

dihindari, sehingga mencegah kenaikan berat badan yang mengarah ke 

obesitas. 

Menurut temuan penelitian, partisipan dengan tingkat 

emotional eating yang rendah menunjukkan bahwa orang yang sedang 

mengalami emosi tertentu-seperti marah, cemas, khawatir, tegang, 

atau kesal-cenderung tidak merasa lapar. Dengan kata lain, orang 
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biasanya membatasi asupan makanan mereka saat mereka mengalami 

kondisi emosional tersebut. 

2. Hubungan Perilaku Makan Restraint eating Dengan Kejadian Obesitas 

Pada Remaja 

Makan dengan menahan diri adalah cara untuk mengontrol 

ukuran porsi atau mengurangi asupan makanan (Sukianto et al., 2020). 

Selain itu, makan dengan menahan diri berfungsi sebagai prediktor 

kejadian obesitas (Koyuncu et al., 2022). 

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa dari 264 responden, 

dominan siswa yang memiliki perilaku makan restraint eating 

sebanyak 146 orang (55,3%) dan sebanyak 118 orang (44,7%) siswa 

yang memiliki perilaku makan restraint eating yang tidak dominan. 

Hasil uji chi square diperoleh bahwa pada kelompok obesitas 

dominan memiliki perilaku makan restraint eating sebanyak 58 siswa 

(22,0%) dan sebanyak 88 siswa (33,3%) pada kelompok tidak obesitas 

juga dominan memiliki perilaku makan restraint eating. Penelitian ini 

diperoleh Nilai P value 0,116 yang berarti lebih dari 0,05 yang 

menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara perilaku makan 

restraint eating dengan kejadian obesitas pada remaja di SMA Negeri 9 

Makassar. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Noerfitri, (2022) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

antara pembatasan pola makan dengan gejala gizi yang lebih nyata 

pada mahasiswa dengan nilai P = 0,001. 
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Temuan penelitian ini mendukung teori restraint eating, yang 

pertama kali dikemukakan oleh Herman, C. P., & Mack, (1975). Menurut 

teori ini, restraint eating adalah perilaku makan di mana seseorang 

membatasi asupan makanannya dalam upaya mencegah kenaikan 

berat badan atau menurunkan berat badan. Barrada et al., (2016) 

menjelaskan bahwa membatasi asupan makanan seseorang terkait 

dengan susunan psikologis dan hormonal seseorang. Secara khusus, 

leptin berfungsi untuk mengirimkan sinyal "kenyang" ke hipotalamus, 

yang kemudian diteruskan ke otak melalui stimulus yang 

menyebabkan tubuh mengalami rasa kenyang. 

Distribusi perilaku menahan makan yang sama pada kelompok 

obesitas dan non-obesitas menjadi alasan mengapa tidak ada hubungan 

antara kejadian obesitas dengan perilaku menahan makan pada siswa 

di SMA Negeri 9 Makassar. Teori lainnya adalah sebagian besar siswa 

di SMA Negeri 9 Makassar membatasi asupan makanan mereka untuk 

menghindari kenaikan berat badan dan untuk mendapatkan bentuk 

tubuh yang lebih kecil dan ramping. Selain itu, berdasarkan data yang 

dikumpulkan, ditemukan bahwa siswa dengan perilaku makan yang 

mendominasi membatasi atau melewatkan waktu makan, sering 

makan di malam hari dalam upaya untuk mengurangi berat badan 

mereka. Hal ini terutama terjadi pada siswa dengan status gizi obesitas. 

Remaja perlu memahami bahwa diet saja tidak akan membantu 

mereka menurunkan berat badan; mereka juga perlu menyeimbangkan 
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upaya mereka dengan olahraga, lebih banyak aktivitas fisik, 

mengurangi makanan berlemak, dan strategi lainnya. 

3. Hubungan Perilaku Makan External eating Dengan Kejadian Obesitas 

Pada Remaja 

Kebutuhan untuk makan yang berasal dari luar diri sendiri 

dikenal sebagai makan eksternal. Elemen-elemen ini termasuk 

penampilan, rasa, dan aroma makanan (Barrada et al., 2016). Remaja 

yang terlibat dalam praktik ini lebih cenderung berjuang dengan 

masalah yang berkaitan dengan berat badan mereka (Ambarwati et al., 

2022). Kejadian obesitas tidak banyak berkorelasi dengan pola makan 

dari luar, namun berhubungan dengan resistensi insulin (Koyuncu et 

al., 2022). 

Dari hasil analisis bivariate dengan menggunakan uji chi square 

menunjukkan tidak terdapat hubungan antara perilaku makan external 

eating dengan kejadian obesitas. Diperoleh nilai P = 0,084 > 0,05, yang 

berarti H0 diterima dan Ha ditolak. Penelitian ini didukung penelitian 

sebelumnya yaitu Noerfitri, (2022) dengan menunjukkan temuan uji 

statistik yang menunjukkan tidak ada korelasi antara makan eksternal 

dan prevalensi kelebihan berat badan pada anak-anak dengan nilai P 

value 0,149. 

Makanan yang memuaskan dikonsumsi saat rasa lapar 

menyerang dan berakhir saat rasa kenyang tercapai. Diharapkan ketika 

kita makan, tubuh kita menyerap nutrisi penting sesuai dengan yang 
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dibutuhkan untuk menopang aktivitas yang kita lakukan. Ketika 

seseorang terlibat dalam perilaku makan eksternal, mereka mengalami 

reaksi yang berbeda. Karena mereka tidak memperhatikan rasa lapar 

atau kenyang, mereka yang terlibat dalam perilaku makan eksternal 

mungkin merasa mudah untuk mulai makan dan sulit untuk berhenti. 

untuk meningkatkan risiko asupan makanan yang berlebihan dan 

peningkatan berat badan selanjutnya (Sholeha, 2022). 

53 siswa yang tidak menunjukkan perilaku makan eksternal 

yang dominan juga ditemukan mengalami obesitas dalam penelitian 

ini. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan siswa untuk mengonsumsi 

makanan yang murah, tidak sehat, dan berlemak tinggi yang dapat 

menyebabkan kenaikan berat badan yang tidak terkendali. Selain itu, 

ada kemungkinan bahwa anak-anak yang tidak menunjukkan perilaku 

makan emosional yang mendominasi tetapi gemuk melakukannya 

sebagai akibat dari mengonsumsi makanan dalam jumlah yang terlalu 

banyak, terutama makanan tinggi energi. 

Alasan mengapa tidak ada korelasi antara makan eksternal dan 

prevalensi obesitas dalam penelitian ini bisa jadi karena ketersediaan 

makanan mendahului rangsangan makan, atau bisa juga karena 

makanan yang memicu rangsangan makan adalah sesuatu yang harus 

dibeli, dan remaja sendiri memiliki keterbatasan untuk membelinya. 

Keterbatasan orang tua dalam hal makan membuat anak-anak mereka 

tidak dapat menikmati makanan secara berlebihan sebagai respons 
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dari dorongan untuk makan, yang berasal dari melihat, mencium, atau 

mencicipi makanan. 

4. Hubungan Aktivitas Fisik Dengan Kejadian Obesitas Pada Remaja 

Pergerakan anggota tubuh yang menghasilkan pengeluaran 

energi dikenal sebagai aktivitas fisik, dan sangat penting untuk 

mempertahankan aktivitas mental dan fisik serta kualitas hidup yang 

tinggi agar tetap bugar dan sehat sepanjang hari. Melakukan aktivitas 

fisik adalah perilaku yang memiliki banyak aspek dan rumit. Aktivitas 

fisik seseorang secara keseluruhan dipengaruhi oleh berbagai kegiatan, 

seperti kegiatan yang menuntut fisik seperti mengangkat beban dan 

bepergian dengan sepeda atau berjalan kaki ke sekolah. Menurut WHO, 

jumlah energi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas fisik 

dapat dinyatakan dalam kilokalori (KJ) atau kilokalori (KKal) 

(Rahmawati et al., 2021). 

Beralih dari aktivitas yang membutuhkan energi tinggi ke 

aktivitas yang membutuhkan energi rendah juga dapat menyebabkan 

adipositas, yang kemudian dapat menyebabkan obesitas. Agama 

mengajarkan manusia untuk memiliki kesehatan jasmani dan rohani 

yang baik, begitu juga di semua bidang lainnya. Islam memandang 

pendidikan jasmani sebagai cara untuk memperkuat berbagai jaringan 

dan organ tubuh, memfasilitasi kontraksi otot yang lebih mudah dan 

lebih kuat, menjaga tulang yang kuat, dan mencegah berbagai kelainan 

fisik (Briançon-Marjollet et al., 2015). 
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Berdasarkan hasil penelitian dari 264 responden terdapat 111 

siswa (42%) yang memiliki aktivitas fisik sedang, 97 siswa (36,7 yang 

memiliki aktivitas fisik tinggi dan yang paling sedikit adalah siswa yang 

memiliki aktivitas fisik rendah sebanyak 56 siswa (21,2%). Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa tingkat aktivitas fisik siswa SMA Negeri 9 

Makassar termasuk dalam kategori tinggi sampai sedang yaitu 

>600MET dengan kategori siswa yang tidak mengalami obesitas. 

Dari analisis bivariate yang telah dilakukan untuk menganalisis 

antara aktivitas fisik dengan kejadian obesitas ditemukan bahwa dari 

264 siswa yang menjadi responden, yang memiliki aktivitas fisik 

sedang sebanyak 51 siswa (19,3%) pada kelompok yang mengalami 

obesitas, sedangkan pada kelompok yang tidak mengalami obesitas 

memiliki aktivitas fisik yang tinggi sebanyak 71 siswa (26,9%).  

Hasil ini menunjukkan terdapat hubungan antara aktivitas fisik 

dengan kejadian obesitas di SMA Negeri 9 Makassar dengan nilai P-

value = 0,008 < 0.05. Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian 

(Mutia et al., 2022), yang menemukan korelasi (P-value = 0,001 < 0,05) 

antara aktivitas fisik dan kejadian obesitas pada remaja selama 

pandemi COVID-19. Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian 

Ambarwati et al., (2022) yang menunjukkan adanya hubungan yang 

signifikan secara statistik antara status gizi remaja di Desa Keboan 

Sikep dan tingkat aktivitas fisik mereka. Nilai 𝑃-𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 0,040, 

dimana nilai tersebut kurang dari 0,05, mengindikasikan adanya 
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hubungan yang signifikan. Demikian juga dengan penelitian yang 

dilakukan oleh  (Widyantari et al., 2018), menunjukkan adanya 

hubungan antara tingkat aktivitas fisik dan prevalensi obesitas. Selain 

itu, temuan menunjukkan bahwa anak-anak yang melakukan aktivitas 

fisik secara teratur memiliki kemungkinan 0,012 kali lebih kecil untuk 

mengalami obesitas dibandingkan dengan anak-anak yang tidak 

melakukan aktivitas fisik. 

Menurut temuan penelitian, 26 siswa terlibat dalam aktivitas 

fisik tingkat tinggi tetapi mengalami obesitas. Temuan ini menunjukkan 

bahwa asupan kalori yang berlebihan dari para siswa, terutama dari 

makanan yang tinggi gula dan karbohidrat dan dari ukuran porsi yang 

dapat menghasilkan kelebihan energi, mungkin disebabkan oleh pola 

konsumsi mereka yang tidak seimbang. Selain metabolisme yang 

lambat, beberapa siswa tertentu membakar kalori lebih lambat 

daripada yang lain, yang berkontribusi pada tingkat obesitas di 

kalangan siswa. Keseimbangan hormon juga dipengaruhi oleh stres dan 

pola tidur. Salah satu hormon tersebut adalah kortisol, yang dapat 

menyebabkan peningkatan rasa lapar dan penyimpanan lemak. 

Meenu, S., & Madhu, (2005) faktor utama obesitas pada anak 

adalah berkurangnya aktivitas fisik yang disebabkan oleh 

menghabiskan waktu lebih dari satu jam sehari untuk menonton 

televisi atau bermain video game. Selain itu, dinyatakan oleh (Musaiger, 
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2004) bahwa perubahan status keuangan dan gaya hidup di wilayah 

Mediterania Timur berpengaruh pada aktivitas fisik. 

Obesitas pada remaja merupakan hasil dari banyak makan dan 

tidak berolahraga. Energi dibakar selama aktivitas fisik; oleh karena itu, 

semakin banyak aktivitas yang dilakukan, semakin banyak energi yang 

dilepaskan (Sly et al., 2012). Tergantung pada jenis olahraga yang 

dilakukan, pembakaran kalori dan lemak dapat terjadi. Ketika tingkat 

aktivitas fisik seseorang dianggap tidak aktif, lemak dan kalori tubuh 

mereka akan menumpuk tanpa terbakar. Di sisi lain, obesitas juga 

dapat berdampak pada olahraga. Orang dengan tubuh besar mungkin 

merasa lebih mudah untuk makan, bersantai, atau tidur daripada 

berolahraga (Candra et al., 2016). 

Aktif secara fisik sangat penting untuk mencegah penyakit dan 

kematian. Kesehatan yang sesungguhnya adalah kondisi kesejahteraan 

fisiologis yang memungkinkan seseorang untuk memenuhi tuntutan 

kehidupan sehari-hari, memberikan dasar untuk berolahraga dengan 

baik, atau keduanya. Komponen kesehatan sejati yang berhubungan 

dengan kondisi kesehatan seseorang, seperti pencernaan, struktur 

tubuh, kesehatan otot luar, dan kesehatan jantung, disebut sebagai 

kesehatan sejati yang berhubungan dengan kesehatan. Prinz P. tahun 

2003, dikutip dalam (Chammoro et al., 2011). 

Berikut hadist tentang Aktivitas Fisik (Olahraga) yang disunnahkan 

Nabi SAW. 
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Artinya: 

“Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah 

SAW bersabda,"Segala sesuatu yang di dalamnya tidak 

mengandung dzikrullah merupakan perbuatan sia-sia, senda 

gurau, dan permainan, kecuali empat (perkara), yaitu senda gurau 

suami dengan istrinya, melatih kuda, berlatih memanah, dan 

mengajarkan renang.” (HR. An-Nasa’i). 

Hadis ini menekankan bahwa segala aktivitas yang dilakukan 

manusia harus mengandung unsur dzikrullah (mengingat Allah) agar 

tidak sia-sia. Ada beberapa aktivitas yang dianjurkan meskipun tidak 

mengandung dzikrullah secara langsung, yaitu aktivitas-aktivitas yang 

bermanfaat bagi kehidupan seperti, latihan fisik, memanah, berkuda 

dan juga berenang. Hal tersebut bisa menyebabkan menjadi sehat dan 

memiliki fisik yang kuat. 

Latihan fisik yang teratur dan aktif bekerja juga telah dikaitkan 

dengan peningkatan kesehatan mental, termasuk penurunan stres, 

kecemasan, dan kesengsaraan. Selain memiliki dampak besar dalam 

mengobati dan mencegah infeksi kardiovaskular, kesehatan mental 

sangat penting untuk memerangi dan mengelola kondisi kronis lainnya 

seperti diabetes, osteoporosis, hipertensi, obesitas, pertumbuhan 

ganas, dan penderitaan. Hanya sebagian kecil kalori yang benar-benar 

dibakar ketika tidak ada pekerjaan yang harus dilakukan; sebaliknya, 
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siklus metabolisme tubuh berulang, menyebabkan kalori menumpuk 

(Paruthi et al., 2015). 

Terdapat korelasi antara aktivitas fisik dan prevalensi obesitas 

di kalangan pelajar di SMA Negeri 9 Makassar. Korelasi ini dapat 

dikaitkan dengan beberapa alasan, termasuk pola konsumsi harian, 

faktor genetik, dan tingkat aktivitas fisik. Di antara kelompok yang 

tidak mengalami obesitas, mayoritas siswa SMA Negeri 9 Makassar 

melakukan aktivitas fisik yang tinggi. Sementara itu, sebagian besar 

aktivitas yang dilakukan oleh kelompok obesitas tidak cukup untuk 

mengimbangi jumlah makanan yang dikonsumsi, dan ada rasa malas 

untuk bergerak karena mereka bermain game di tempat tidur, ngemil 

sambil menonton TV, dan sering mengonsumsi makanan ringan yang 

tinggi kalori seperti makanan cepat saji dan junk food. Sebagian besar 

siswa dengan status gizi obesitas melakukan aktivitas fisik dengan 

tingkat rendah hingga sedang, sebagaimana dibuktikan oleh temuan 

penelitian dan observasi. Selain itu, sebagian besar makanan ringan 

yang disajikan di SMA Negeri 9 Makassar mengandung banyak kalori. 

Ketika anak-anak obesitas melakukan aktivitas fisik yang rendah, hal 

ini akan menyebabkan peningkatan berat badan. 

5. Hubungan Kualitas Tidur Dengan Kejadian Obesitas Pada Remaja 

Kualitas tidur seseorang ditentukan oleh seberapa nyenyak 

mereka tidur, atau lebih spesifik lagi, seberapa dalam dan seberapa 

nyenyak mereka tidur (Foundation, 2024). Sebab adanya pergeseran 
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status kesadaran, yang ditandai dengan penurunan kesadaran dan 

respons, orang memiliki kebutuhan fisiologis untuk tidur, yang juga 

merupakan kondisi alami. Kurang tidur dapat menyebabkan 

peningkatan berat badan, penurunan fokus belajar, dan penyakit 

degeneratif (Sitoayu & Rahayu, 2019). 

Durasi tidur dan kedalaman tidur seseorang menunjukkan 

seberapa banyak tidur yang mereka dapatkan. Jika Anda tidak 

mendapatkan tidur yang cukup dan berkualitas, kesehatan fisiologis 

dan psikologis Anda akan terganggu. Penurunan kesehatan dan 

peningkatan kelelahan adalah efek fisiologis dari kualitas tidur yang 

buruk. Ketidakstabilan emosi, rasa tidak aman, impulsif yang 

berlebihan, dan kecerobohan juga merupakan efek psikologis (Sitoayu 

et al., 2021). 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan kemudian melakukan 

analisis antara kualitas tidur dengan kejadian obesitas, dapat dilihat 

bahwa sebanyak 264 siswa yang menjadi responden, yang memiliki 

kualitas tidur baik sebanyak 79 siswa (29,9%) dan siswa yang memiliki 

kualitas tidur buruk sebanyak 185 siswa (70,1). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kualitas tidur siswa SMA Negeri 9 Makassar 

termasuk dalam kategori buruk atau skor lebih besar dari >5. 

Berdasarkan hasil analisis bivariate, diketahui bahwa dari 264 

responden kebanyakan responden yang memiliki status gizi obesitas 

kualitas tidurnya buruk sebanyak 69 siswa (26,1%) dan yang status 
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gizinya tidak obesitas juga memiliki perilaku kualitas tidur yang buruk 

sebanyak 116 siswa (43,9%).  Sementara siswa yang status gizinya 

tidak obesitas dengan kualitas tidur baik sebanyak 55 siswa (20,8%), 

dan siswa yang obesitas dengan kualitas tidur baik sebanyak 24 siswa 

(9,1%). Pada hasil uji chi-square didapatkan nilai p value = 0,349 > 0,05 

yang artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas 

tidur dengan kejadian obesitas pada siswa di SMA Negeri 9 Makassar. 

Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian Yuliana, 

(2022) yang menemukan tidak ada hubungan antara kejadian obesitas 

pada remaja di SMA Negeri 2 Jeneponto dengan kualitas tidur (nilai p= 

0,054 (>0,05)). Penelitian ini sejalan dengan penelitian Zahra et al., 

(2024) yang menemukan tidak ada hubungan yang signifikan antara 

kualitas tidur dengan IMT/U remaja di SMAN 32 Jakarta. Remaja yang 

kurang tidur memiliki kemungkinan 0,7 kali lebih besar untuk 

mengalami IMT/U yang tidak normal dibandingkan dengan remaja 

yang tidurnya cukup. Penelitian Pitoy et al., (2022) menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas tidur dengan 

indeks massa tubuh remaja usia 12-18 tahun di GMIM Zaitun 

Mahakeret dengan nilai p-value = 0,003. Sebaliknya, penelitian tentang 

hubungan kejadian obesitas pada remaja SMA Negeri 9 Makassar 

dengan kualitas tidur tidak sejalan dengan penelitian tersebut. 
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Kualitas tidur yang buruk ditemukan dalam penelitian ini lebih 

sering terjadi pada responden dengan status gizi normal (43,9%) 

dibandingkan dengan responden dengan status gizi obesitas (26,1%).   

Seseorang dengan status gizi normal namun kualitas tidurnya 

buruk mungkin mengonsumsi makanan yang bervariasi yang 

memenuhi kebutuhannya atau seimbang dengan aktivitasnya sehari-

hari. Dengan demikian, konsumsi nutrisi yang cukup dapat tercapai. 

Kebanyakan remaja yang kurang tidur di malam hari juga 

cenderung memiliki kualitas tidur yang lebih buruk, yang 

meningkatkan kadar ghrelin dalam tubuh dan meningkatkan nafsu 

makan. Namun, situasinya berbeda dengan siswa di SMAN 9 Makassar, 

yang sering kali memutuskan untuk bermain game online dan bermain 

telepon hingga larut malam sebelum tidur. Selain itu, banyak anak 

muda yang memilih untuk menyelesaikan pekerjaan rumah mereka di 

malam hari. Gangguan tidur seperti mengalami mimpi buruk atau 

terbangun di pagi hari untuk ke kamar kecil juga dapat berdampak 

pada kualitas tidur yang buruk bagi remaja. Zahra et al., (2024). 

Kualitas tidur yang baik adalah prediktor kondisi fisik dan 

kesehatan mental, kebugaran, dan vitalitas secara keseluruhan 

pentingnya tepat waktu mengingat peningkatan pesat dalam 

kesadaran publik pentingnya tepat waktu mengingat peningkatan 

pesat dalam kesadaran publik tidur sebagai komponen penting dari 
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kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan Beccuti, G.; Pannain, 

S. 2011 dikutip dalam (Delgado-Floody et al., 2020). 

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Furqan/25:47 
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Terjemahnya 

“Dan Dialah yang menjadikan malam untukmu 

(sebagai) pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan Dia 

menjadikan siang untuk bangkit berusaha” 

Tafsir Ringkas Kemenag RI yaitu Dan Dialah yang menjadikan 

malam menjadi gelap gulita bagimu, hai manusia, sebagai pakaian yang 

menutupi kedua tubuhmu, dan Dia memberimu istirahat agar kamu 

beristirahat dari segala jenis gerakan, sehingga tubuhmu kembali baru 

dan bugar awal hari. . Selain itu, Dia juga menyalakan hari untuk 

bangun dan mencoba melacak makanan untuk hidup Anda dan 

keluarga. Terbentuknya terus menerus karena revolusi bumi pada 

porosnya saat berputar mengelilingi matahari dan matahari terus 

berputar dan berputar. Tidak ada keajaiban alam semesta ini yang 

dapat dilakukan kecuali Allah.  

Tingkat obesitas pada siswa SMA Negeri 9 Makassar tidak 

berhubungan dengan kualitas tidur mereka. Hal ini disebabkan oleh 

beberapa faktor, termasuk penggunaan game online yang lama 

sehingga mengurangi durasi tidur mereka. Kementerian Kesehatan 
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menyatakan bahwa remaja membutuhkan waktu tidur selama 8,5 jam 

per hari (P2PTM, 2018). Remaja dengan status gizi normal atau lebih 

dapat mengembangkan kebiasaan begadang selama masa remaja, yang 

juga merupakan masa pubertas (Sitoayu et al., 2021). Selain itu, 

konsumsi makanan dan adanya penyakit infeksi merupakan variabel 

langsung yang dapat mempengaruhi status gizi; sedangkan durasi 

tidur, yang merupakan komponen dari kualitas tidur, merupakan 

pengaruh tidak langsung. 

D. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yaitu penelitian ini 

hanya dapat melihat hubungan statistik antara aktivitas fisik, kualitas 

tidur, dan perilaku makan terhadap kejadian obesitas pada remaja. Namun 

untuk melihat lebih luas terdapat beberapa faktor lain yang menyebabkan 

obesitas seperti asupan makanan yang dikonsumsi sehari-hari oleh siswa 

namun tidak sempat diukur oleh peneliti. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berikut ini kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang 

dilakukan di SMA Negeri 9 Makassar mengenai hubungan antara perilaku 

makan, kualitas tidur, dan aktivitas fisik dengan kejadian obesitas pada 

remaja: 

1. Tidak ada hubungan antara perilaku makan emotional eating dengan 

kejadian obesitas pada remaja SMA Negeri 9 Makassar (nilai p value = 

1,00). 

2. Tidak ada hubungan antara perilaku makan restraint eating dengan 

kejadian obesitas pada remaja SMA Negeri 9 Makassar (nilai p value = 

0,116). 

3. Tidak ada hubungan antara perilaku makan External eating dengan 

kejadian obesitas pada remaja SMA Negeri 9 Makassar (nilai p value = 

0,084). 

4. Ada hubungan antara aktivitas fisik dengan kejadian obesitas pada 

remaja di SMA Negeri 9 Makassar (nilai p value = 0,008). 

5. Tidak ada hubungan antara kualitas tidur dengan kejadian obesitas 

pada remaja di SMA Negeri 9 Mkassar (nilai p value = 0,349). 
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B. Saran 

Dari hasil penelitian yang didapatkan maka saran-saran yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Pihak Sekolah 

Khusus untuk SMA 9 Makassar agar melengkapi fasilitas 

kesehatan seperti microtoise dan alat timbang berat badan serta 

membuat program kesehatan penyuluhan yang bekerja sama dengan 

tenaga kesehatan terkait dengan perilaku makan yang sehat dan juga 

penyuluhan terkait dengan malnutrisi, khususnya obesitas pada 

remaja. 

2. Untuk Siswa: 

a) Untuk menghindari kurang tidur, siswa harus lebih memperhatikan 

jadwal tidur mereka. Durasi tidur yang disarankan adalah 7-8 jam, 

dengan waktu terbaik untuk tidur adalah pukul 9 atau 10 malam. 

3. Untuk Peneliti selanjutnya 

Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti dengan 

menambah variabel pola konsumsi makanan dengan menggunakan 

food recall dengan kejadian obesitas. Selain itu peneliti selanjutnya juga 

dapat meneliti hubungan asumsi makan dengan perilaku makan. 
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Lampiran 1 LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN (INFORMED 

CONSENT) 

 

Lampiran 2 Kuesioner Penelitian 



114 
 

 
 

Hubungan Aktivitas Fisik, Kualitas Tidur, dan Perilaku Makan 

Terhadap Kejadian Obesitas Pada Remaja Di SMA Negeri 9 

Makassar 

1. Biodata Responden 

Nama    : 

Kelas    : 

Tempat/tanggal Lahir : 

Umur    : 

Jenis Kelamin   : 

2. Status Gizi 

Berat Badan   : 

Tinggi Badan   : 

IMT    : 

3. Formulir Perilaku Makan (Dutc Eating Behavior Questionnaire) 

 Berilah tanda centang () pada salah satu kolom sesuai 

jawaban yang saudara/i pilih.  

 Satu pertanyaan hanya diperbolehkan menjawab dengan satu 

jawaban sesuai dengan keadaan yang di alami 

Kuesioner prilaku makan 

No  Pertanyaan Tidak 

Pernah 

Jarang Kadang-

kadang 

Sering Selalu 

Emotional eating 

1.  Apakah anda ingin 

makan ketika 

anda kesal? 

     

2.  Apakah anda ingin 

makan ketika 

anda merasa 

depresi atau 

sedih? 
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No  Pertanyaan Tidak 

Pernah 

Jarang Kadang-

kadang 

Sering Selalu 

3.  Apakah anda ingin 

makan ketika 

merasa kesepian? 

     

4.  Apakah anda ingin 

makan ketika 

seseorang 

membuat anda 

kecewa 

     

5.  Apakah anda ingin 

makan ketika 

seseorang 

membuat anda 

marah 

     

6.  Apakah anda ingin 

makan ketika 

gelisah, khawatir, 

dan tegang 

     

7.  Apakah anda 

merasa ingin 

makan ketika 

seseuatu berjalan 

tidak sesuai 

dengan keinginan 

atau berjalan 

tidak semestinya? 

     

8.  Apakah anda ingin 

makan ketika 

sedang emosi? 

     

9.  Apakah anda 

merasa ingin 

makan ketika 

merasa takut? 

     

10.  Apakah anda ingin 

makan ketika 

anda merasa 

kecewa? 

     

Restraint eating 
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No  Pertanyaan Tidak 

Pernah 

Jarang Kadang-

kadang 

Sering Selalu 

11.  Ketika berat 

badan anda 

bertambah, 

apakah anda akan 

makan lebih 

sedikit dari 

biasanya.? 

     

12.  Seberapa sering 

anda menolak 

makanan atau 

minuman 

ditawarkan 

karena khawatir 

dengan berat 

badan anda? 

     

13.  Di waktu malam, 

apakah anda 

mencoba makan 

lebih sedikit 

dibandingkan 

yang sebetulnya 

anda ingin 

makan? 

     

14.  Apakah anda 

betul-betul 

memperhatikan 

(melihat) apa 

yang anda makan? 

     

15.  Apakah anda 

sengaja memakan 

makanan yang 

dapat 

menurunkan 

berat badan anda? 

     

16.  Jika anda sudah 

makan banyak, 

apakah anda 
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No  Pertanyaan Tidak 

Pernah 

Jarang Kadang-

kadang 

Sering Selalu 

makan lebih 

sedikit di hari-

hari berikutnya? 

17.  Apakah anda 

dengan sengaja 

makan lebih 

sedikit karena 

tidak ingin 

bertambah berat 

badan? 

     

18.  Seberapa sering 

anda menghindari 

makan malam 

karena anda 

sedang menjaga 

berat badan? 

     

19.  Apakah anda 

memperhitungkan 

berat badan anda 

dengan apa yang 

anda makan? 

     

External eating 

20.  Ketika 

makanannya 

terasa enak, 

apakah anda 

makan lebih 

banyak dari 

biasanya? 

     

21.  Ketika makanan 

terasa enak dan 

tercium enak, 

apakah anda akan 

makan lebih 

banyak dari 

biasanya? 
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No  Pertanyaan Tidak 

Pernah 

Jarang Kadang-

kadang 

Sering Selalu 

22.  Ketika anda 

melihat atau 

mencium sesuatu 

yang enak, apakah 

anda memiliki 

keinginan untuk 

memakannya? 

     

23.  Jika anda 

mempunyai 

makanan yang 

lezat, apakah anda 

akan segera 

memakannya? 

     

24.  Ketika anda 

berjalan melewati 

toko makanan, 

apakah anda ingn 

membeli sesuatu 

yang enak? 

     

25.  Ketika melihat 

orang lain makan, 

apakah anda juga 

merasa ingin 

makan? 

     

26.  Apakah anda 

merasa sulit 

menolak makanan 

yang enak atau 

lezat 

     

27.  Ketika melewati 

toko atau warung 

makan yang 

menyediakan 

makanan yang 

enak, apakah anda 

ingin 

membelinya? 
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No  Pertanyaan Tidak 

Pernah 

Jarang Kadang-

kadang 

Sering Selalu 

28.  Apakah anda ingin 

makan lebih 

banyak dari 

biasanya, ketika 

meliha orang lain 

makan?  

     

 

B. Kuesioner ktivitas 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 

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, 

badminton,basket,bermain tenis 

meja, berenang, voli. 

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), 

bermain sepak bola, bermain 

basket,fitness, berlari. 
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No Pertanyaan Jawaban Respondem Kode 

Aktivitas saat bekerja (aktivitas 

termasuk belajar, tugas sekolah, 

aktivitas di rumah, dll) 

  

1. 

Apakah dalam pekerjaan 

sehari–hari adik 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 

adik melakukan aktivitas 

fisik/kerja berat? 

..........Hari P2 

3. 

Berapa lama dalam sehari, adik 

melakukan aktivitas fisik/kerja 

berat? 

..........Jam , …….menit P3 

4. 

Apakah dalam pekerjaan adik, 

memerlukan aktivitas 

fisik/kerja sedang, minimal 10 

menit per hari? 

1. Ya (Lanjut ke No.5) 

2. Tidak (Lanjut ke no 7) 
P4 

5. 

Berapa hari dalam seminggu 

adik melakukan fisik/kerja 

sedang  ? 

.........Hari P5 

6. 
Berapa hari dalam sehari adik 

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

Perjalanan dari tempat ke tempat 

lainnya (Perjalanan ke tempat kerja, 

belanja, ke supermarket,dll) dengan 

menggunakan sepeda atau berjalan 

kaki 
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7. 

Apakah adik berjalan kaki atau 

bersepeda, minimal 10 menit 

setiap harinya untuk pergi ke 

suatu tempat? 

1. Ya (Lanjut No 8) 

2. Tidak (Langsung ke 

No 10) 

P7 

8. 

Berapa hari dalam seminggu 

adik berjalan kaki atau 

bersepeda (minimal 10 menit) 

untuk pergi ke suatu tempat? 

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

9. 

Berapa lama dalam 1 hari 

biasanya adik berjalan kaki 

atau bersepeda untuk pergi ke 

suatu tempat? 

..........Jam, .......... menit P9 

Aktivitas Rekreasi (Olahraga, Fitness, 

dan Rekreasi Lainnya) 
 

10. 

Apakah adik melakukan 

olahraga, fitness atau rekreasi 

yang merupakan aktivitas fisik 

berat minimal 10 menit perhari? 

1. Ya (Lanjut ke No 11) 

2. Tidak (Langsung ke 

no 13) 

P10 

11. 

Berapa hari dalam seminggu 

biasanya , adik melakukan 

olahraga , fitness, atau rekreasi 

yang merupakan aktivitas fisik 

berat? 

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

12. 

Berapa lama adik melakukan 

olahraga, fitness atau rekreasi 

yang merupakan aktivitas fisik 

berat dalam 1 hari ? 

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

13. 

Apakah adik melakukan 

olahraga, fitness, atau rekreasi 

yang tergolong sedang seperti: 

1. Ya (Lanjut ke No 14) 

2. Tidak (Langsung ke 

no 16) 

P13 
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berjalan cepat, bersepeda 

kecepatan dibawah 16 km/jam, 

berenang, voli, mengepel lantai 

yang merupakan aktivitas 

sedang minimal 10 menit per 

hari ? 

14. 

Berapa lama adik melakukan 

olahraga, fitness, atau rekreasi 

yang tergolong sedang seperti: 

berjalan cepat, bersepeda 

kecepatan dibawah 16 km/jam, 

berenang, voli, mengepel lantai 

yang merupakan aktivitas 

sedang minimal 10 menit per 

hari ? 

..........Hari P14 

15. 

Berapa lama adik melakukan 

olahraga, fitness atau rekreasi 

yang tergolong sedang seperti: 

berjalan cepat, bersepeda 

kecepatan dibawah 16 km/jam, 

berenang,voli, mengepel lantai 

dalam 1 hari ? 

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

16. 
Berapa lama adik duduk atau 

berbaring dalam 1 hari? 
..........Jam, ..........menit P16 
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KUESIONER KUALITAS TIDUR 

Pittsburgh Sleep Quality 

Index (PSQI) 

 

1. Pukul berapa biasanya anda mulai tidur malam? 

2. Berapa lama anda biasanya baru bisa tertidur tiap malam? 

3. Pukul berapa anda biasanya bangun pagi? 

4. Berapa lama anda tidur dimalam hari? 

5. Seberapa sering 

masalah masalah 

dibawah ini 

mengganggu 

tidur 

anda? 

Tidak 

pernah 

dalam 

sebulan 

terakhir 

(0) 

1x 

Seminggu 

(1) 

2x 

Seminggu 

(2) 

≥ 3x 

Seminggu 

(3) 

a. Tidak mampu tertidur 

selama 30 menit 

sejak berbaring 

    

b. Terbangun ditengah 

malam atau dini hari 

    

c. Terbangun untuk ke 

kamar mandi 

    

d. Sulit bernafas dengan 

baik 

    

e. Batuk atau mengorok     

f. Kedinginan di malam 

hari 

    

g. Kepanasan di malam 

hari 

    

h. Mimpi buruk     

i. Terasa nyeri     

j. Alasan lain.......     



124 
 

 
 

6 Selama sebulan 

terakhir, seberapa 

sering anda 

menggunakan 

obat 

tidur 

    

7 Selama sebulan 

terakhir,seberapa 

sering anda 

mengantuk 

ketika 

melakukan 

aktivitas di siang 

hari 

    

 

 

 Tidak 

Antusias 

Kecil Sedang Besar 

8 Selama satu bulan 

terakhir, berapa 

banyak masalah yang 

anda dapatkan dan 

seberapa antusias anda 

selesaikan 

permasalahan 

tersebut? 

    

  Sangat 

Baik 

(0) 

Cukup 

Baik (1) 

Cukup 

buruk 

(2) 

Sangat 

Buruk 

(3) 

9. Selama bulan terakhir, 

bagaiman 

anda menilai kepuasan 

tidur anda? 
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Lampiran 3 SURAT ETIK PENELITIAN 
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Lampiran 4 Surat Rekomendasi Penelitan 
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Lampiran 5 PERMOHONAN IZIN PENELITIAN DARI DINAS PENANAMAN 

MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) 
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Lampiran 6 SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI  

    



129 
 

 
 

Lampiran 7 DOKUMENTASI PENELITIAN 

         Pengisian Kuesioner Oleh siswa di SMAN 3 Makassar
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 Pengukuran Berat Badan siswa di SMAN 9 Makassar 
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Pengukuran Tinggi Badan Siswa di SMAN 9 Makassar  
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LAMPIRAN 8 UJI NORMALITAS 

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Total_EM Mean 20.28 .467 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 19.36  

Upper Bound 21.20  

5% Trimmed Mean 19.85  

Median 19.00  

Variance 57.535  

Std. Deviation 7.585  

Minimum 10  

Maximum 46  

Range 36  

Interquartile Range 12  

Skewness .665 .150 

Kurtosis .160 .299 

Total_RES Mean 22.79 .487 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 21.83  

Upper Bound 23.75  

5% Trimmed Mean 22.52  

Median 21.00  

Variance 62.708  

Std. Deviation 7.919  

Minimum 9  

Maximum 42  

Range 33  

Interquartile Range 13  

Skewness .436 .150 

Kurtosis -.782 .299 

Total_EXT Mean 28.17 .385 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 27.41  

Upper Bound 28.92  

5% Trimmed Mean 28.16  

Median 28.00  

Variance 39.136  

Std. Deviation 6.256  
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Minimum 10  

Maximum 45  

Range 35  

Interquartile Range 8  

Skewness .024 .150 

Kurtosis -.120 .299 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Total_EM .088 264 .000 .950 264 .000 

Total_RES .104 264 .000 .956 264 .000 

Total_EXT .066 264 .007 .995 264 .518 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

LAMPIRAN 9 ANALISIS UNIVARIAT 

 

Kelas 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid X 115 43.6 43.6 43.6 

XI 149 56.4 56.4 100.0 

Total 264 100.0 100.0  

 

 

Umur 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 14-15 60 22.7 22.7 22.7 

16-17 204 77.3 77.3 100.0 

Total 264 100.0 100.0  
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Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 120 45.5 45.5 45.5 

Perempuan 144 54.5 54.5 100.0 

Total 264 100.0 100.0  

 

 

Kategori status gizi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak obesitas 171 64.8 64.8 64.8 

obesitas 93 35.2 35.2 100.0 

Total 264 100.0 100.0  

 

 

Kategori MET 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Rendah 56 21.2 21.2 21.2 

Sedang 111 42.0 42.0 63.3 

Tinggi 97 36.7 36.7 100.0 

Total 264 100.0 100.0  

 

 

Kategori Emotional eating 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Dominan 141 53.4 53.4 53.4 

Tidak Dominan 123 46.6 46.6 100.0 

Total 264 100.0 100.0  

 

Kategori Restraint eating 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Dominan 146 55.3 55.3 55.3 

Tidak Dominan 118 44.7 44.7 100.0 

Total 264 100.0 100.0  
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ANALISIS BIVARIAT 

 

 

Crosstab 

 

Kategori status gizi 

Total tidak obesitas obesitas 

KategoriKualitasTidu

r 

Baik Count 55 24 79 

% within 

KategoriKualitasTidur 

69.6% 30.4% 100.0% 

Buruk Count 116 69 185 

% within 

KategoriKualitasTidur 

62.7% 37.3% 100.0% 

Total Count 171 93 264 

% within 

KategoriKualitasTidur 

64.8% 35.2% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 

Exact 
Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 1.161a 1 .281   

Continuity Correctionb .878 1 .349   

Likelihood Ratio 1.177 1 .278   

Fisher's Exact Test    .326 .175 

Linear-by-Linear Association 1.157 1 .282   

N of Valid Cases 264     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 27.83. 

b. Computed only for a 2x2 tabel 

Kategori External eating 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Dominan 134 50.8 50.8 50.8 

Tidak Dominan 130 49.2 49.2 100.0 

Total 264 100.0 100.0  
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Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for 

KategoriKualitasTidur (Baik / 

Buruk) 

1.363 .775 2.397 

For cohort Kategori status 

gizi = tidak obesitas 

1.110 .924 1.334 

For cohort Kategori status 

gizi = obesitas 

.815 .556 1.194 

N of Valid Cases 264   

 

Crosstab 

 

Kategori status gizi 

Total tidak obesitas obesitas 

Kategori Emotional 

eating 

Dominan Count 91 50 141 

% within Kategori 

Emotional eating 

64.5% 35.5% 100.0% 

Tidak Dominan Count 80 43 123 

% within Kategori 

Emotional eating 

65.0% 35.0% 100.0% 

Total Count 171 93 264 

% within Kategori 

Emotional eating 

64.8% 35.2% 100.0% 
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Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Kategori 

Emotional eating (Dominan / 

Tidak Dominan) 

.978 .590 1.623 

For cohort Kategori status 

gizi = tidak obesitas 

.992 .830 1.186 

For cohort Kategori status 

gizi = obesitas 

1.014 .731 1.408 

N of Valid Cases 264   

 

Crosstab 

 

Kategori status gizi 

Total 

tidak 

obesitas obesitas 

Kategori Restraint 

eating 

Dominan Count 88 58 146 

% within Kategori 

Restraint eating 

60.3% 39.7% 100.0% 

Tidak 

Dominan 

Count 83 35 118 

% within Kategori 

Restraint eating 

70.3% 29.7% 100.0% 

Total Count 171 93 264 

% within Kategori 

Restraint eating 

64.8% 35.2% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 2.897a 1 .089   

Continuity Correctionb 2.473 1 .116   

Likelihood Ratio 2.919 1 .088   

Fisher's Exact Test    .094 .058 

Linear-by-Linear 

Association 

2.886 1 .089 
  

N of Valid Cases 264     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 41.57. 

b. Computed only for a 2x2 tabel 
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Crosstab 

 

Kategori status gizi 

Total tidak obesitas obesitas 

Kategori External 

eating 

Dominan Count 94 40 134 

% within Kategori 

External eating 

70.1% 29.9% 100.0% 

Tidak 

Dominan 

Count 77 53 130 

% within Kategori 

External eating 

59.2% 40.8% 100.0% 

Total Count 171 93 264 

% within Kategori 

External eating 

64.8% 35.2% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 3.447a 1 .063   

Continuity Correctionb 2.986 1 .084   

Likelihood Ratio 3.455 1 .063   

Fisher's Exact Test    .072 .042 

Linear-by-Linear 

Association 

3.434 1 .064 
  

N of Valid Cases 264     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 45.80. 

b. Computed only for a 2x2 tabel 

 

Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Kategori 

Restraint eating (Dominan / 

Tidak Dominan) 

.640 .382 1.072 

For cohort Kategori status 

gizi = tidak obesitas 

.857 .718 1.022 

For cohort Kategori status 

gizi = obesitas 

1.339 .951 1.886 

N of Valid Cases 264   
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Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Kategori 

External eating (Dominan / 

Tidak Dominan) 

1.618 .972 2.691 

For cohort Kategori status 

gizi = tidak obesitas 

1.184 .989 1.418 

For cohort Kategori status 

gizi = obesitas 

.732 .525 1.021 

N of Valid Cases 264   

 

 

Crosstab 

 

Kategori status gizi 

Total tidak obesitas obesitas 

Kategori MET Rendah Count 40 16 56 

% within Kategori MET 71.4% 28.6% 100.0% 

Sedang Count 60 51 111 

% within Kategori MET 54.1% 45.9% 100.0% 

Tinggi Count 71 26 97 

% within Kategori MET 73.2% 26.8% 100.0% 

Total Count 171 93 264 

% within Kategori MET 64.8% 35.2% 100.0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 9.692a 2 .008 

Likelihood Ratio 9.662 2 .008 

Linear-by-Linear Association .588 1 .443 

N of Valid Cases 264   

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

count is 19.73. 
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LAMPIRAN 10 MASTER TABEL 

 

Nama Kelas Umur JK BB TB Total_IMT IMT EM1 EM2 EM3 EM4 EM5 EM6 EM7 EM8 EM9 EM10 

R1 1 1 1 65 158 26 2 3 2 2 1 2 2 3 1 2 2 

R2 1 1 1 60 165 22 1 1 2 2 1 2 2 3 1 2 2 

R3 1 2 1 47 165 17.3 1 3 3 4 1 1 1 2 1 1 1 

R4 1 1 1 57 180 17.6 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 

R5 1 1 1 50 160 19.5 1 1 1 3 1 1 3 3 1 3 1 

R6 1 2 2 61 155 25.4 2 2 3 1 1 1 3 3 1 4 2 

R7 1 2 1 51 167 18.3 1 2 1 4 2 3 3 5 1 2 5 

R8 1 2 1 43 160 16.8 1 3 2 1 2 2 2 3 3 2 2 

R9 1 2 2 42 145 20 1 3 4 5 3 1 1 3 1 2 3 

R10 1 2 2 40 150 17.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

R11 1 2 2 75 168 26.6 2 3 3 2 3 2 1 2 2 1 3 

R12 1 1 2 42 146 19.7 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 

R13 1 2 2 50 160 19.5 1 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 

R14 1 2 2 62 155 25.8 2 3 4 3 2 1 1 1 1 1 1 

R15 1 2 1 45 159 17.8 1 4 1 1 1 4 1 2 4 1 1 

R16 1 1 1 50 165 18.4 1 2 2 4 5 2 1 3 4 2 2 

R17 1 1 1 70 161 27 2 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 

R18 1 1 2 49 149 22.1 1 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 

R19 1 2 1 65 158 26 2 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 

R20 1 2 2 23 132 13.2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

R21 1 1 2 40 148 18.3 1 3 2 4 2 2 2 2 2 3 2 
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Nama Kelas Umur JK BB TB Total_IMT IMT EM1 EM2 EM3 EM4 EM5 EM6 EM7 EM8 EM9 EM10 

R22 1 1 2 70 155 29.1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 

R23 1 1 1 53 170 18.3 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 

R24 1 2 1 68 159 26.9 2 3 4 5 5 4 3 3 2 2 3 

R25 1 1 1 61 165 22.4 1 3 1 4 1 3 1 1 2 1 1 

R26 1 1 1 62 155 25.8 2 3 2 2 5 5 1 2 5 2 3 

R27 1 2 2 55 148 25.1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

R28 1 1 1 65 159 25.7 2 2 1 3 5 5 5 5 5 5 5 

R29 1 2 1 79 173 26.4 2 3 1 3 1 3 1 1 2 1 1 

R30 1 2 2 39 159 15.4 1 1 1 5 2 2 1 1 1 1 2 

R31 1 1 2 50 165 18.4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 

R32 1 1 2 60 153 25.6 2 2 1 5 1 1 2 1 2 1 1 

R33 1 1 2 43 150 19.1 1 2 5 3 1 1 1 1 1 1 1 

R34 1 2 1 68 160 26.6 2 3 2 5 3 2 1 5 4 4 4 

R35 1 1 1 60 165 22 1 2 3 3 2 3 4 3 4 3 1 

R36 1 2 1 63 167 22.6 1 3 3 1 4 2 5 4 2 3 4 

R37 1 2 2 54 148 24.7 1 5 2 5 5 3 1 2 2 3 1 

R38 1 2 1 43 150 19.1 1 2 1 4 1 1 1 2 2 4 3 

R39 1 2 1 55 148 25.1 2 2 2 2 2 2 4 1 2 5 1 

R40 1 2 1 45 167 16.1 1 2 3 5 1 2 3 4 1 2 4 

R41 1 2 2 60 151 26.3 2 3 3 3 5 3 1 2 2 1 2 

R42 1 2 1 55 170 19 1 4 3 5 3 2 2 2 1 1 3 

R43 1 1 1 64 158 25.6 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 

R44 1 2 1 45 167 16.1 1 3 2 4 1 4 3 4 2 1 4 

R45 1 2 1 43 159 17 1 2 3 3 4 4 3 3 2 1 1 



142 
 

 
 

Nama Kelas Umur JK BB TB Total_IMT IMT EM1 EM2 EM3 EM4 EM5 EM6 EM7 EM8 EM9 EM10 

R46 1 2 2 52 162 19.8 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 2 

R47 1 1 2 65 155 27.1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

R48 1 1 2 46 155 19.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

R49 1 1 1 67 159 26.5 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 

R50 1 2 2 58 152 25.1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 

R51 1 1 1 70 158 28 2 3 3 5 4 3 1 1 2 1 2 

R52 1 2 2 62 165 22.8 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

R53 1 2 1 80 162 30.5 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 

R54 1 2 1 64 158 25.6 2 2 3 2 1 2 2 1 2 1 1 

R55 1 2 1 57 165 20.9 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

R56 1 1 1 77.8 178 24.6 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 

R57 1 2 1 48.1 156 19.7 1 2 1 4 1 1 2 2 1 2 1 

R58 1 2 1 80.5 172 27.2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

R59 1 1 2 64.5 160 25.2 2 4 5 5 1 1 1 1 3 1 1 

R60 1 2 2 47 160 18.4 1 3 4 3 2 4 3 3 2 2 3 

R61 1 1 2 53 162 20.2 1 2 4 3 1 1 1 2 3 1 2 

R62 1 1 2 53.7 151 23.7 1 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 

R63 1 1 2 41 150 18.2 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 1 

R64 1 1 2 40 140 20.4 1 1 2 1 3 1 5 1 1 2 2 

R65 1 1 2 50 165 18.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

R66 1 1 1 50 165 18.4 1 4 1 5 2 2 4 2 3 5 2 

R67 1 2 1 54 172 18.3 1 1 3 3 1 3 2 4 3 5 1 

R68 1 2 1 45 169 15.8 1 1 4 4 1 1 1 2 1 1 1 

R69 1 1 1 50.9 162 19.4 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 
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Nama Kelas Umur JK BB TB Total_IMT IMT EM1 EM2 EM3 EM4 EM5 EM6 EM7 EM8 EM9 EM10 

R70 1 1 1 40 165 14.7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

R70 1 1 2 55 158 22 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

R71 1 1 1 70.6 164 26.2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

R72 1 1 2 40 160 15.6 1 3 2 5 1 1 2 1 3 1 2 

R73 1 2 1 39.8 161 15.4 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 

R74 1 2 1 65.5 158 26.2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 

R75 1 2 1 45 157 18.3 1 2 2 1 1 3 1 2 1 1 2 

R76 1 2 1 45 160 17.6 1 2 3 4 3 2 3 4 3 2 4 

R77 1 2 1 59.8 176 19.2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 

R78 1 1 2 50 153 21.4 1 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 

R79 1 1 2 41 140 20.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

R80 1 1 1 59.6 163 22.6 1 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 

R81 1 1 2 49 153 20.9 1 4 3 1 2 4 4 1 4 1 2 

R82 1 2 1 83.7 171 28.5 2 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 

R83 1 1 2 35 150 15.6 1 5 5 5 4 3 4 3 4 3 4 

R84 1 1 1 55 176 17.8 1 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 

R85 1 1 2 42 152 18.2 1 2 1 4 3 1 1 2 2 1 1 

R86 1 1 2 54 148 24.7 1 4 4 4 5 4 4 4 4 2 5 

R87 1 1 2 55 145 26.2 2 5 5 5 5 3 1 2 1 1 5 

R88 1 2 2 38 140 19.4 1 4 4 4 5 3 2 1 4 1 4 

R89 1 1 2 61.5 157 24.9 1 2 2 2 1 2 2 3 1 2 1 

R90 1 2 1 60 150 26.7 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

R91 1 1 2 70 165 25.7 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

R92 1 1 1 44 167 15.8 1 1 5 5 1 1 5 3 5 4 3 
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Nama Kelas Umur JK BB TB Total_IMT IMT EM1 EM2 EM3 EM4 EM5 EM6 EM7 EM8 EM9 EM10 

R93 1 1 2 54 156 22.2 1 3 2 2 1 3 1 1 3 1 1 

R94 1 1 1 76 170 26.3 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 

R95 1 1 2 39 160 15.2 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 

R96 1 2 1 65 176 21 1 3 3 4 1 1 3 4 4 1 1 

R97 1 2 2 57 165 20.9 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 

R98 1 1 1 90 180 27.8 2 2 2 3 1 2 1 2 2 1 1 

R99 1 2 1 62.2 161 24.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

R100 1 1 2 48 156 19.7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

R101 1 1 2 66 160 25.8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

R102 1 2 2 62 155 25.8 2 3 3 4 3 2 1 1 2 1 1 

R103 1 1 2 56 165 20.6 1 3 4 3 2 2 1 1 3 1 3 

R104 1 2 1 64 172 21.6 1 1 3 4 1 2 3 3 1 2 2 

R105 1 2 1 56 170 19.4 1 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 

R106 1 1 2 55 168 19.5 1 2 2 4 1 3 2 2 3 1 3 

R107 1 1 2 56 169 19.6 1 1 1 3 1 1 4 2 1 2 1 

R108 1 2 2 39 149 17.6 1 3 1 5 1 3 1 1 1 1 1 

R109 1 1 2 68 160 26.6 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 

R110 1 2 1 122 160 47.9 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

R111 1 2 2 55 153 23.5 1 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 

R112 1 2 1 50 140 25.5 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 1 

R113 1 2 2 50 160 19.5 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

R114 1 2 2 60.4 156 24.8 1 5 5 5 5 2 1 1 1 1 1 

R115 2 2 2 54 160 21.1 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 

R116 2 2 1 48.5 160 18.9 1 1 2 3 3 2 1 2 3 3 2 
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Nama Kelas Umur JK BB TB Total_IMT IMT EM1 EM2 EM3 EM4 EM5 EM6 EM7 EM8 EM9 EM10 

R117 2 2 1 61.9 170 21.4 1 2 3 4 2 1 1 3 2 1 3 

R118 2 2 2 63.5 150 28.2 2 3 1 3 1 2 1 1 2 1 1 

R119 2 2 1 59 149 26.6 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

R120 2 2 2 47 147 21.9 1 2 3 4 3 3 2 2 4 2 5 

R121 2 2 1 55 171 18.8 1 1 1 1 3 1 2 3 1 1 1 

R122 2 2 2 61 153 26.1 2 2 3 2 1 1 1 1 2 1 1 

R123 2 2 2 64 156 26.3 2 4 5 4 5 3 2 3 5 2 5 

R124 2 2 1 116 185 33.9 2 3 4 4 4 4 3 4 1 4 4 

R125 2 2 1 38 158 15.2 1 2 3 5 2 2 3 2 3 3 3 

R126 2 2 2 85.6 168 30.2 2 3 4 2 1 1 1 1 1 1 1 

R127 2 2 1 77.8 170 27 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

R128 2 2 2 50 164 18.6 1 3 2 5 3 2 2 2 2 2 3 

R129 2 2 2 49 164 18.2 1 4 3 4 3 3 2 3 3 2 3 

R130 2 2 2 40 140 20.4 1 4 2 4 1 2 3 1 3 2 2 

R131 2 2 1 67.5 160 26.3 2 2 2 4 2 2 1 2 2 2 2 

R132 2 2 2 43 147 19.9 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

R133 2 2 2 40 150 17.8 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

R134 2 2 2 44 151 19.3 1 1 3 3 1 1 1 2 1 1 1 

R134 2 2 2 38 149 17.1 1 3 3 3 3 2 3 3 1 2 4 

R136 2 2 1 45 159 17.8 1 3 2 5 2 3 3 2 3 2 2 

R137 2 2 1 53 169 18.6 1 3 2 3 2 2 4 4 1 1 1 

R138 2 2 1 77.6 165 28.4 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 

R139 2 2 1 85.4 181 26.2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 

R140 2 2 1 60 180 18.5 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Nama Kelas Umur JK BB TB Total_IMT IMT EM1 EM2 EM3 EM4 EM5 EM6 EM7 EM8 EM9 EM10 

R141 2 2 2 62.5 157 25.4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

R142 2 2 2 40 161 15.4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

R143 2 2 2 52 170 18 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

R144 2 2 1 53 162 20.2 1 3 2 4 2 1 3 3 2 1 1 

R145 2 2 2 73 160 28.5 2 1 1 5 1 1 2 1 1 1 1 

R146 2 2 2 64 157 26.1 2 3 1 4 5 1 3 1 3 1 5 

R147 2 2 1 55 160 21.5 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

R148 2 2 2 37 155 15.4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

R149 2 2 2 46 156 18.9 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 

R150 2 2 2 43 155 17.9 1 2 3 3 1 1 1 2 1 1 1 

R151 2 2 2 70 163 26.3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

R152 2 2 2 37 145 17.6 1 3 1 2 1 2 1 4 2 1 1 

R153 2 2 2 62 157 25.2 2 3 3 2 1 2 1 1 3 2 1 

R154 2 2 2 49 151 21.5 1 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 

R155 2 2 2 62 155 25.8 2 3 4 2 3 4 2 2 2 2 4 

R156 2 2 2 60 153 25.6 2 3 3 2 4 3 1 1 2 1 2 

R157 2 2 2 45 165 16.5 1 3 4 2 1 1 1 1 1 1 1 

R158 2 2 2 44 150 19.6 1 3 2 1 1 2 1 2 1 1 2 

R159 2 2 2 55 161 21.2 1 3 2 1 1 2 1 1 1 2 1 

R160 2 2 1 58 175 18.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

R161 2 2 1 45 158 18 1 3 1 2 3 3 2 2 3 2 3 

R162 2 2 2 50 162 19.1 1 4 4 4 2 2 3 3 2 1 2 

R163 2 2 2 64.5 158 25.8 2 3 1 1 1 4 2 2 2 1 1 

R164 2 2 2 61 159 24.1 1 4 3 5 4 3 1 3 3 1 3 
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Nama Kelas Umur JK BB TB Total_IMT IMT EM1 EM2 EM3 EM4 EM5 EM6 EM7 EM8 EM9 EM10 

R165 2 2 2 50 155 20.8 1 1 2 5 1 1 1 1 1 1 1 

R166 2 2 2 62.3 155 25.9 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

R167 2 2 2 47 157 19.1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 

R168 2 2 2 63.6 158 25.5 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

R169 2 1 2 50 158 20 1 3 3 4 1 2 2 2 1 2 2 

R170 2 2 1 44 162 16.8 1 1 1 1 2 1 2 3 1 4 5 

R171 2 2 2 40 154 16.9 1 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 

R172 2 2 2 56 150 24.9 1 2 2 3 1 3 1 1 2 1 1 

R173 2 2 2 37 156 15.2 1 2 2 3 1 2 1 2 1 1 2 

R174 2 2 1 86 175 28.1 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 

R175 2 2 1 54.4 174 18 1 3 2 4 2 3 4 5 3 1 2 

R176 2 2 2 44 162 16.8 1 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 

R177 2 2 2 60 158 24 1 2 2 3 2 2 1 3 3 1 2 

R178 2 2 2 65 159 25.7 2 3 1 3 3 3 2 1 3 4 2 

R179 2 2 2 64 159 25.3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

R180 2 2 2 85 160 33.2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 

R181 2 2 2 40 150 17.8 1 2 3 4 4 5 1 3 2 1 2 

R182 2 2 2 55 159 21.8 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

R183 2 2 2 39 145 18.5 1 2 2 3 1 1 1 1 1 3 1 

R184 2 2 2 80 155 33.3 2 2 2 3 2 1 2 3 1 1 2 

R185 2 2 1 40 165 14.7 1 2 2 4 2 2 2 4 2 1 1 

R186 2 2 1 75 165 27.5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

R187 2 2 1 89.8 175 29.2 2 2 1 1 1 1 4 2 1 3 1 

R188 2 2 1 64.2 161 24.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Nama Kelas Umur JK BB TB Total_IMT IMT EM1 EM2 EM3 EM4 EM5 EM6 EM7 EM8 EM9 EM10 

R189 2 2 1 60 160 23.4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 

R190 2 2 2 52 160 20.3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

R191 2 2 2 87 169 30.5 2 3 5 5 4 5 4 4 4 3 4 

R192 2 2 1 90 165 33.1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 

R193 2 2 1 80 170 27.7 2 3 3 3 1 2 2 2 2 1 2 

R194 2 2 1 55 166 20 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 

R195 2 2 2 55 169 19.3 1 2 1 3 2 2 1 2 1 1 1 

R196 2 2 1 68 162 25.9 2 1 3 5 1 1 1 1 1 1 1 

R197 2 2 2 43 159 17 1 2 1 2 2 1 1 2 1 3 2 

R198 2 2 2 56 150 24.9 1 3 5 3 3 3 3 2 4 3 3 

R199 2 2 1 49.3 167 17.7 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

R200 2 2 2 50 155 20.8 1 2 2 3 2 2 3 3 2 2 4 

R201 2 2 2 65 159 25.7 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

R202 2 2 2 70 161 27 2 1 1 2 1 3 3 1 1 2 3 

R203 2 2 1 53 162 20.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

R204 2 2 1 87 168 30.8 2 4 4 2 3 1 2 2 2 2 2 

R205 2 2 1 54 165 19.8 1 2 3 5 5 3 2 3 3 3 3 

R206 2 2 2 49.5 155 20.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

R207 2 2 1 68 158 27.2 2 4 5 5 1 1 1 1 3 1 1 

R208 2 2 2 56 152 24.2 1 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 

R209 2 2 1 52 152 22.5 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 4 

R210 2 2 1 51 149 23 1 3 2 3 2 2 4 4 1 1 1 

R211 2 2 1 82 162 31.2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

R212 2 2 1 79 165 29 2 1 2 3 3 2 1 1 2 3 2 
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Nama Kelas Umur JK BB TB Total_IMT IMT EM1 EM2 EM3 EM4 EM5 EM6 EM7 EM8 EM9 EM10 

R214 2 2 1 62 160 24.2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

R215 2 2 1 56.3 163 21.2 1 3 2 4 2 3 4 5 3 1 2 

R216 2 2 2 70 167 25.1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

R217 2 2 2 49 154 20.7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

R218 2 2 1 68 159 26.9 2 2 4 5 2 4 2 1 2 1 1 

R219 2 2 1 51 159 20.2 1 3 3 2 1 2 3 1 1 1 1 

R220 2 2 2 60 153 25.6 2 1 1 1 1 1 3 3 1 2 3 

R221 2 2 2 51 153 21.8 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

R222 2 2 2 48 161 18.5 1 1 1 5 1 3 3 2 1 2 1 

R223 2 1 2 75 158 30 2 3 4 3 4 3 5 4 4 1 1 

R224 2 2 2 58 159 22.9 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 

R225 2 2 2 62 155 25.8 2 3 3 2 2 1 1 1 2 3 1 

R226 2 2 1 71 159 28.1 2 3 2 4 2 2 2 3 2 3 2 

R227 2 2 1 68 150 30.2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

R228 2 2 1 52 154 21.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

R229 2 2 1 47 156 19.3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

R230 2 2 2 54 160 21.1 1 2 1 2 2 2 2 3 2 1 2 

R231 2 2 2 63 150 28 2 1 1 2 2 1 3 3 1 1 1 

R232 2 2 2 53 159 21 1 3 3 2 1 2 1 2 2 1 3 

R233 2 2 2 45 152 19.5 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 

R234 2 2 1 56 170 19.4 1 3 3 3 1 3 1 1 1 1 1 

R235 2 2 1 50 159 19.8 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

R236 2 2 2 55 163 20.7 1 1 2 3 2 1 2 3 3 2 2 

R237 2 2 2 49 150 21.8 1 3 3 2 1 2 1 2 2 1 3 
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Nama Kelas Umur JK BB TB Total_IMT IMT EM1 EM2 EM3 EM4 EM5 EM6 EM7 EM8 EM9 EM10 

R238 2 2 1 81 160 31.6 2 5 5 5 1 1 2 1 1 5 5 

R239 2 2 1 48.5 149 21.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

R240 2 2 2 52 149 23.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 

R241 2 2 2 56 150 24.9 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 

R242 2 2 2 75 162 28.6 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

R243 2 2 1 55 159 21.8 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 

R244 2 2 2 90 166 32.7 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 

R245 2 2 2 47 155 19.6 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

R246 2 2 1 65 159 25.7 2 4 3 3 2 2 2 3 2 3 2 

R247 2 2 1 55 159 21.8 1 4 2 2 2 1 3 3 3 3 3 

R248 2 2 1 68 160 26.6 2 1 1 3 1 1 2 2 3 2 4 

R249 2 2 1 55 159 21.8 1 3 2 2 1 3 2 2 2 3 3 

R250 2 2 2 48 155 20 1 5 5 5 5 1 5 1 1 1 5 

R251 2 2 2 45 150 20 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 

R252 2 2 2 60 152 26 2 2 1 1 2 2 5 2 4 1 4 

R253 2 2 2 62 150 27.6 2 2 2 5 2 2 3 2 1 1 1 

R254 2 2 2 44 158 17.6 1 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 

R255 2 2 1 62 170 21.5 1 1 1 2 1 1 3 2 4 3 4 

R256 2 2 1 60 161 23.1 1 2 2 2 1 1 1 3 1 1 1 

R257 2 2 2 47 154 19.8 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 3 

R258 2 2 2 48 159 19 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 

R259 2 2 1 53 159 21 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 

R260 2 2 1 55 162 21 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

R261 2 2 1 67 160 26.2 2 2 2 2 1 1 1 3 2 1 1 
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Nama Kelas Umur JK BB TB Total_IMT IMT EM1 EM2 EM3 EM4 EM5 EM6 EM7 EM8 EM9 EM10 

R262 2 2 1 53 161 20.4 1 3 2 1 2 3 2 5 2 4 3 

R263 2 2 2 70 162 26.7 2 2 1 4 1 1 3 3 1 3 1 

R264 2 2 2 63 158 25.2 2 1 1 2 3 2 3 3 1 1 2 
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Masyarakat UIN Alauddin Makassar ini dengan tugas akhir yang berjudul 

“Hubungan Aktivitas Fisik, Kualitas Tidur, dan Perilaku Makan Terhadap 

Kejadian Obesitas Pada Remaja di SMA Negeri 9 Makassar”. 
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