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ABSTRAK 

JURUSAN KEBIDANAN 

UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

KARYA TULIS ILMIAH,  MARET,  2021 

Nama    : Sri Andriani 

Nim    : 70400117080 

Pembimbing I : Zelna Yuni Andryani 

Pembimbing II : Darmawansyih 

Judul :Manajemen Asuhan Kebidanan pada Wanita Fase Pra 

Konsepsi dengan KEK (Kekerangan Energi Kronik) 

(Literatur Review) 

 

 

Kekurangan energi kronik didefinisikan sebagai keadaan ketika wanita 

mengalami kekurangan gizi (kalori dan protein) yang berlangsung lama atau 

menahun yang mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan dan lingkar lengan 

atas dibawah 23,5 cm dan Indeks Massa Tubuh (IMT) dibawah 18,5 kg. 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami asuhan kebidanan pada wanita 

pra konspesi dengan KEK (Kekurangan Energi Kronik) metode yang digunakan 

pada penelitian ini yaitu studi Literatur (Literatur Review) dengan mengumpulkan 

dan mempelajari buku-buku, Literatur dan media internet yang berhubungan 

tentang kekurangan energi kronik sesuai dengan evidence based. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemeriksaan yang dilakukan untuk 

menegakan diagnosis kekurangan energi kronik (KEK) yaitu melakukan 

pengukuran lingkar lengan atas (LILA) dan menghitung Indeks massa tubuh 

(IMT) pada wanita pra konsepsi. Penatalaksanaan KEK dapat dilakukan yaitu 

memberikan asuhan sesuai dengan evidence based dengan cara memberikan 

konseling dan edukasi tentang pentingnya gizi seimbang bagi wanita pra konsepsi 

dengan KEK (kekurangan Energi kronik). 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penetalaksanaan yang tepat dan 

efektif sesuai evidence besed pada wanita pra konsepsi dengan KEK (Kekurangan 

energi Kronik) serta pentingnya melakukan konseling dan memberikan edukasi 

dan penyuluhan tentang pemenuhan gizi seimbang. 

 

 

Kata kunci : KEK. Wanita Pra Konsepsi, Asuhan Kebidanan 
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ABSTRACT 

MIDWEFERY DEPARTMENT  

UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

SCIENTIFIC PAPER, MARECH, 2021 

Nama    : Sri Andriani 

Nim    : 70400117080 

Pembimbing I : Zelna Yuni Andryani 

Pembimbing II : Darmawansyih 

Judul :Midwifery Care Management on Preconception 

Women with the Case of Chronic Energy Deficiency 

(Literature Review) 

 

 

Chronic energy deficiency (CED) is a condition of a body 

characterizes by low body weight and low energy stores on women, 

possibly limited physical capacity due to deprivation of food over a long 

period of time with an upper arm circumference of below 23.5 and body 

mass index of less than 18.5 kg. 

The major objective of this study was to investigate midwifery care 

management on preconception women with the case of Chronic Energy 

Deficiency. The method used in this research was Literature Review. The 

data were collected from various related books and journals from the 

internet. 

The findings of this research indicated that the examinations that 

could be done to diagnose the case of chronic energy deficiency in 

preconception women were in the forms of upper arm circumference 

measurement and body mass index calculation. The treatments could be 

given in the forms of providing medical care according to evidence based 

research. Besides, counseling and education related to the importance of 

balanced nutrition for pre-conception women should also be given. 

This research concluded that appropriate and effective 
management needs to be given to pre-conceptional women with CED 

(Chronic Energy Deficiency). In addition, counseling and education 

related to the fulfillment of balanced nutrition must be provided to the 

society. 

Key words: CED, Preconception Women, Midwifery Treatments. 
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     BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Umumnya penyakit kekurangan gizi merupakan masalah kesehatan 

masyarakat yang menyangkut multidisiplin dan selalu harus dikontrol 

terutama masyarakat yang tinggal di negara-negara berkembang. 

Selanjutnya karena menyangkut masyarakat banyak, kekurangan gizi yang 

terjadi pada sekelompok masyarakat tertentu menjadi masalah utama di 

dunia. Masalah gizi masih  merupakan masalah kesehatan masyarakat 

yang utama di negara berkembang termasuk Indonesia dan merupakan 

penyebab kematian ibu dan anak secara tidak langsung yang sebenarnya 

dapat dicegah (Puli et al. n.d, 2014). 

Pra konsepsi merupakan masa sebelum hamil atau masa sebelum 

terjadinya pertemuan antara ovum ( sel telur) dengan sperma. Wanita pra 

konsepsi diasumsikan sebagai wanita dewasa atau wanita usia subur yang 

siap menjadi seorang ibu.  

Kekurangan Energi Kronis (KEK) didefinisikan sebagai keadaan 

ketika wanita mengalami kekurangan gizi (kalori dan protein) yang 

berlangsung lama atau menahun. Kekurangan energi kronis (KEK) 

ditandai dengan lingkar lengan atas <23,5 cm. kekurangan energi kronis 

pada wanita usia subur (pra konsepsi) yang berlangsung secara terus 

menerus dan dalam waktu yang lama dapat mengakibatkan gangguan 

kesehatan. 
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Asupan energi dan protein yang tidak mencukupi pada ibu hamil 

dapat menyebabkan kekurangan energi kronis (KEK). Gizi janin 

tergantung sepenuhnya kepada ibu. Oleh karena itu kecukupan gizi ibu 

sangat mempengaruhi janin yang dikandungnya. Asupan energi dan 

protein yang tidak mencukupi pada ibu hamil dapat menyebabkan 

kekurangan energi kronis (KEK). Wanita hamil beresiko mengalami KEK  

jika memiliki lingkar lengan atas (LILA) < 23,5 cm. ibu hamil beresiko 

mengalami KEK dan jika tidak ditangani dengan baik akan beresiko 

mengalami anemia, terutama anemia defisiensi besi. 

 Peran pemerintah dan tenaga kesehatan agar memperhatikan status 

gizi masyarakat khususnya wanita pra konsepsi agar dapat lebih 

memperhatikan status kesehatan dan kualitas gizi. Serta pentingnya 

pemberian informasi kepada wanita pra konsepsi melalui penyuluhan, flip-

chart dan poster tentang kesehatan (Puli et al. n.d. 2014). 

Perbaikan kesehatan pra konsepsi berdampak pada peningkatan 

kesehatan reproduksi dan dapat menurunkan resiko pengeluaran biaya 

yang mungkin muncul karena masalah kesehatan reproduksi. Meskipun 

masalah kekurangan energi kronis (KEK) ibu dapat mempengaruhi 

kematian ibu dan anak, namun program yang dilakukan pemerintah masih 

belum efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini terlihat 

disalah satu program yang dilakukan pemerintah, yaitu SUCATIN. 

Program tersebut tidak dilakukan oleh beberapa KUA dan jika 

dilaksanakan belum memuat materi mengenai gizi prakonsepsi dengan 
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lengkap sehingga pengetahuan gizi calon pengantin masih sedikit (Dieny, 

Ayu and Dewi Marfu’ah Kurniawati, 2019). 

Menurut data (WHO 2018) prevalensi KEK secara global yaitu 

35%-75%. Kejadian kekurangan energi kronik di Negara-negara 

berkembang seperti Bangladesh, india, Thailand, Indonesia, Myanmar, dan 

Srilangka adalah 15%-47% yaitu dengan BMI <18,5%. Adapun Negara 

yang mengalami kejadian yang tertinggi adalah Bangladesh yaitu 47%, 

sedangkan Indonesia merupakan urutan keempat terbesar setelah india 

dengan prevelasi 35,5% dan yang paling rendah adalah Thailand dengan 

prevalensi 15-25%.      

Berdasarkan survei Demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI)  

2012 menyebutkan bahwa wanita usia subur (pra konsepsi) yang tidak 

hamil yang mengalami KEK sebesar 14,5%, Sedangkan wanita yang hamil 

usia 15-49 tahun yang mengalami KEK sebesar 17,3%. Sedangkan 

berdasarkan data kemenkes RI pada tahun 2016, khususnya di Sulawesi 

Selatan data kejadian KEK mencapai angka 12,50%, wanita usia subur, 

usia 15-19 tahun yang beresiko mengalami KEK sebanyak 30,6%, 

sedangkan wanita hamil sebanyak 38,5%. Dan pada usia 20- 25 tahun 

yang tidak hamil sebanyak 30,1% sedangkan yang hamil 30,6% yang 

mengalami KEK. 

Prevalensi anemia ibu hamil di Indonesia masih cukup tinggi. yaitu 

48,9% dan sebagian besarnya adalah wanita usia 15-24 tahun. Selain itu 

prevalensi anemia gizi besi pada wanita usia subur menunjukan 
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peningkatan, dari 23,40% menjadi 25,12%, menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Asyumdah (2016) didapatkan prevalensi ibu hamil dengan 

kadar Hb<11 gr/dL sebanyak 59,7%. Anemia merupakan salah satu 

penyebab terjadinya perdarahan dan infeksi yang merupakan faktor 

kematian ibu.(Dieny, Ayu and Dewi Marfu’ah Kurniawati, 2019). 

Angka kejadian Kematian perinatal di Indonesia sebesar 460 per 

100.000 kelahiran setiap tahunnya, pada umumnya berkisar antara 77,3%-

137,7% per 1.000 kelahiran hidup (Mahmudah, Cahayati and 

Wahyunigsih, 2011). Menurut WHO 2014 angka kematian pada bayi yang 

disebabkan karena  Berat badan lahir rendah (BBLR) yang terjadi sebesar 

60-80% (Hartiningrum and Fitriyah, 2016). Menurut WHO angka 

kematian bayi yang disebabkan karena menderita cacat lahir pada tahun 

2013 ada 2,761 juta kematian pada bayi lahir, yang diantaranya terdapat 

kematian bayi sebesar 276.000 (1%) meninggal dunia karena menderita 

cacat lahir (Muslim and Marnis, 2016). Angka kejadian IUFD 

(IntraUterine Death) pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebanyak 

125 kasus (4,4%) dari 2856 persalinan, dari tahun 2011  kejadian IUFD 

masih termasuk dalam 10 kasus obstetri (Triana, 2012). 

Data yang terdapat di Puskesmas Palangga Kabupaten Gowa 

menunjukan pada tahun 2018 terdapat wanita pra konsepsi sebanyak 297 

orang. Ditahun 2019 terdapat 291 wanita pra konsepsi,  dari 291 wanita 

pra konsepsi terdapat 34 orang yang mengalami KEK (kekurangan energi 

kronis). Sedangkan pada tahun 2020 pada bulan januari terdapat 14 wanita 
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pra konsepsi dan 3 wanita yang mengalami KEK,. (kekurangan energi 

kronik). 

Komplikasi pada kekurangan energi kronik (KEK) yaitu: Pada 

masa pra konsepsi yaitu Gangguan reproduksi, anemia, kekurangan 

nutrisi, dan rentang terkena penyakit. Pada ibu Hamil keguguran, anemia, 

dan IUFD, Pada Persalinan perdarahan, anemia, persalinan lama dan 

infeksi, Pada Bayi berat badan lahir rendah (BBLR), kematian perinatal, 

dan cacat lahir. Menurut Riskesdas angka kejadian keguguran pada tahun 

2017 di Indonesia sebesar 4% pada kelompok perempuan pernah kawin 

usia 10-59 tahun, persentase kejadian abortus spontan di Indonesia 

berdasarkan kelompok umur yaitu 3,8 pada kelompok umur 15-19 tahun 

5,8% pada kelompok umur 15-19 tahun,5,8% pada kelompok umur 20-24 

tahun, 5,7% pada kelompok umur 25-29 tahun 5,7% pada kelompok umur 

30-39% tahun (kemenkes RI, 2015). Besarnya kemungkinan keguguran 

yang terjadi pada wanita usia subur adalah 10%-25% (Purwaningrum et 

al., 2017). 

Berdasarkan pendahuluan diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian manajemen asuhan kebidanan pada wanita pada fase 

pra konsepsi dengan KEK  (kekurangan energi kronik) di Puskesmas 

Pallangga Kabupaten Gowa. 

A. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pembahasan karya tulis ilmiah ini menyangkut 

tentang manajemen asuhan kebidanan pra konsepsi  pada  pada ny “ Y”  
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dengan KEK (kekurangan energi kronis) di Puskesmas Palangga 

tanggal/bulan/ 2020. 

B. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan umum 

Dapat menyusun literatur review pada wanita pada fase pra 

konsepsi dengan KEK (kekurangan energi kronis) di Puskesmas 

Pallangga dengan menggunakan proses asuhan kebidanan yang sesuai 

dengan wewenang bidan. 

2. Tujuan khusus 

Adapun tujuan penulisan Literature Review Asuhan Kebidanan 

pada Wanita pada Fase Pra Konsepsi dengan KEK (kekurangan energi 

kronik): 

a. Didapatkannya data subjektif dan data objektif dari tanda dan gejala 

dari berbagai referensi tentang KEK pada wanita pra konsepsi. 

b. Didapatkannya hasil rumusan diagnosis dan berbagai referensi 

tentang wanita pra konsepsi dengan kek. 

c. Didapatkannya informasi komplikasi yang bisa timbul dari berbagai 

referensi pada wanita prakonsepsi dengan kek. 

d. Didapatkannya informasi dari berbagai referensi tentang kondisi 

emergensi yang dapat terjadi serta penanganannya pada wanita pra 

konsepsi dengan kek.  

e. Didapatkannya simpulan dari berbagai intervensi apa saja 

penatalaksanaan yang tepat pada wanita pra konsepsi dengan kek. 
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f. Didapatkannya penjelasan adanya intervensi yang tidak dilanjutkan 

ke implementasi asuhan pada wanita pra konsepsi yang mengalami 

kek. 

g. Didapatkannya penjelasan dan simpulan dari berbagai sumber 

kondisi yang menjadi dasar evaluasi pada wanita pra konsepsi 

dengan kek. 

C. Manfaat Penulisan 

1. Manfaat praktis 

Sebagai salah satu persyaratan dan menyelesaikan ujian akhir 

program diploma kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar. 

2. Manfaat ilmiah  

Diharapkan penelitian ini dapat dapat dijadikan sebagai bahan 

acuan bagi institusi pendidikan dalam penyusunan karya Tulis Ilmiah 

selanjutnya. 

3. Manfaat bagi institusi 

Diharapkan Literature review ini dapat dijadikan sebagai bahan 

acuan bagi institusi pendidikan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah 

selanjutnya. 

4. Manfaat bagi penulis 

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi penulis dalam 

penerapan asuhan kebidanan pada wanita pra konsepsi dengan kek. 

Penulisan ini juga merupakan pengalaman yang berharga karena dapat 
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meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan tentang 

manajemen Asuhan Kebidanan pada wanita pra konsepsi dengan kek. 

5. Manfaat bagi pembaca  

Sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan bagi para 

pembaca tentang manajemen asuhan kebidanan pada wanita pra 

konsepsi  dengan kek. 

D. Metode penulisan  

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, metode yang digunakan adalah 

penulisan mempelajari buku-buku, literatur, dan media internet yang 

berhubungan dengan wanita pra konsepsi dengan kek.  

E. Sistematika Penulisan 

HALAMAN JUDUL  

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI  

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH  

HALAMAN PENGESAHAN  

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL  

DAFTAR GAMBAR  

DAFTAR TINGKATAN 

DAFTAR LAMPIRAN 

ABSTRAK 
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BAB I PENDAHULUAN 

a. Latar belakang 

b. Rumusan masalah  

c. Manfaat penulisan  

d. Metode penulisan 

e. Sistematika penulisan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

a. Tinjauan umum tentang pra konsepsi 

b. Tinjauan umum tentang kek 

c. Proses manajemen kebidanan 

BAB III TELUSURAN EVIDENCE BASED LEARNING 

a. MATRIKS LANGKAH I 

b. MATRIKS LANGKAH II 

c. MATRIKS LANGKAH III 

d. MATRIKS LANGKAH IV 

e. MATRIKS LANGKAH V  

f. MATRIKS LANGKAH VI 

g. MATRIKS LANGKAH VII 

BAB IV PEMBAHASAN  

a. Pembahasan hasil telah evidence based asuhan 7 langkah varney 

berdasarkan hasil penelusuran referensi. 

b. Implikasi kebidanan. 
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BAB V PENUTUP 

a. Kesimpulan  

b. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Pra Konsepsi 

1. Pengertian Pra Konsepsi 

a. Masa pra konsepsi merupakan masa sebelum hamil atau masa 

sebelum terjadinya pertemuan antara ovum (sel telur) dengan 

sperma. Wanita pra konsepsi diasumsikan sebagai wanita dewasa 

atau wanita usia subur yang siap menjadi  seorang ibu. Reproduksi 

manusia merupakan hasil dari pembentukan kompleks yang 

melibatkan interaksi berbagai proses, seperti genetik, biologis, 

lingkungan dan tingkah laku. Proses pra konsepsi dialami oleh pria 

dan wanita sebagai tahap sebelum konsepsi (Dieny, Ayu and Dewi 

Marfu’ah Kurniawati, 2019) 

b. Masa pra konsepsi merupakan fase dalam siklus kehidupan yang 

memerlukan perhatian khusus terutama dari segi pencakupan 

kebutuhan energi dan zat gizinya. Status gizi wanita yang optimal 

dalam masa persiapan kehamilan merupakan hal yang krusial dan 

mempengaruhi outcome dari kehamilan. Dikhawatirkan dengan 

asupan makan yang kurang baik dari segi jumlah maupun 

kualitasnya, dapat berakibat buruk bagi calon ibu, salah satu 

dampaknya adalah pertambahan berat badan saat kehamilan yang 

tidak adekuat. Penambahan berat badan dibutuhkan saat kehamilan 
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sesuai dengan status gizi ibu sebelum hamil (Anggraeny and 

Aristiningsih, 2017) 

2. Karakteristik Periode Pra Konsepsi 

a. Karakteristik fisiologis 

Periode pra konsepsi ini dipengaruhi oleh beberapa 

karakteristik, fisiologis, seperti ciri fisik wanita dan ciri fisik pria.  

a) Karakteristik fisiologis wanita 

Sistem reproduksi pria dan wanita mulai 

berkembang pada bulan pertama setelah konsepsi dan 

berlanjut untuk perkembangan ukuran dan kompleksitas 

fungsi selama pubertas. Wanita dilahirkan dengan ovum 

yang belum matang, sedangkan pria dengan 

kemampuan memproduksi sperma, sekitar 7 juta ovum 

yang belum matang dibentuk pada awal perkembangan  

janin, namun hanya 3 juta sel telur yang tersisa pada 

pubertas. sekitar 400-500 sel telur akan matang selama 

masa subur yang dilepaskan untuk kesuburan dan hanya 

sedikit sekali sel telur yang tersisa saat menopause.  

b) Karakteristik fisiologis pria 

Kemampuan reproduksi pada pria ditentukan dari 

interaksi kompleks antara hipotalamus, kelenjar 

pituitari, dan testis, fluktuasi ladar sinyal GnRH dan 

LH. FSH menstimulasi maturasi sperma, sedangkan LH 
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menstimulasi testis untuk mensekresikan testosteron. 

Testosterone akan menstimulasi maturasi organ 

reproduksi pria, sperma dan pembentukan jaringan otot 

pematangan sel sperma membutuhkan waktu sekitar 70-

80 hari. Sperma yang matang akan disimpan di 

epididimis. Pada proses ejakulasi, sperma bercampur 

dengan berbagai secret yang disebut semen. Secara 

simultan proses ini memproduksi sperma matang 

didalam tubulus seminiferus dan jumlahnya mencapai 

lebih kurang 200 juta dalam setiap ejakulasi.  

c)  Karakteristik sosial  

Fase prakonsepsi berada pada masa dewasa awal 

(setelah remaja, namun sebelum dewasa akhir). Oleh 

karena itu karakteristik yang terjadi pada fase pra 

konsepsi tidak jauh berbeda dengan karakteristik sosial 

pada masa dewasa.  

d) Karakteristik pisikologis 

Fase pra konsepsi dapat digolongkan ke dalam 

psikologi, perkembangan, yaitu masa dewasa awal. Dari 

sisi psikologis, masa ini ditandai dengan ciri-ciri 

kedewasaan, terjadi masa transisi fisik, intelektual, dan 

peranan sosial. Berbagai masalah muncul sebagai 

dampak masa transisi dari ketergantungan ke masa 
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mandiri, baik dari segi ekonomi, kebebasan, 

menentukan diri sendiri, maupun pandangan tentang 

masa depan yang sudah lebih realitas (Dieny, Ayu and 

Dewi Marfu’ah Kurniawati, 2019) 

3. Kesehatan Dalam Periode Pra Konsepsi 

Wanita usia subur (WUS) adalah wanita yang sedang dalam 

peralihan masa remaja akhir hingga usia dewasa awal. Karakteristik 

WUS yang paling utama adalah ditandai dengan peristiwa fisiologis, 

seperti menstruasi dan tercapainya puncak kesuburan dengan fungsi 

organ reproduksi yang sudah berkembang dengan baik. WUS 

diasumsikan sebagai wanita dewasa yang siap menjadi seorang ibu. 

Kebutuhan pada masa ini berbeda dengan masa anak-anak, remaja, 

ataupun lanjut usia. Kebutuhan zat gizi pada masa ini menjadi penting 

karena merupakan masa dalam mempersiapkan kehamilan dan 

menyusui.  

WUS sebagai calon ibu merupakan kelompok rawan yang harus 

diperhatikan status kesehatannya, terutama status gizinya. Kualitas 

seorang generasi penerus akan ditentukan oleh kondisi ibunya sejak 

sebelum hamil dan selama kehamilan, masa pernikahan dapat 

dikaitkan dengan masa pra konsepsi karena setelah menikah wanita 

akan menjalani proses konsepsi (Dieny, Ayu and Dewi Marfu’ah 

Kurniawati, 2019) 
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4. Konseling Pra Konsepsi 

Calon pengantin perlu diberikan konseling mengenai resiko yang 

ada dan ditawarkan intervensi yang mungkin memperbaiki prognosis 

kehamilan. Konseling berupa kesehatan reproduksi, usia ibu,lifestyle 

yang beresiko, diet, olahraga, kekerasan dalam rumah tangga, 

konseling kondisi medis spesifik, seperti diabetes, penyakit ginjal, 

hipertensi dan, epilepsi, serta kondisi kejiwaan dan masalah psikis 

yang mungkin berpengaruh. 

 Sebaiknya, ada juga kelas individual dibicarakan masalah yang 

sangat pribadi. Sementara itu, pada kelas bersama dilakukan diskusi 

interaktif antara pasangan lain dibawah bimbingan seorang konselor 

(Dieny, Ayu and Dewi Marfu’ah Kurniawati, 2019). 

Konseling pra konsepsi dalam praktik pelayanan bertujuan untuk 

meningkatkan pengetahuan tentang gizi wanita pra konsepsi dalam 

mempersiapkan diri menghadapi kehamilan dan diet yang tepat dan 

seimbang untuk mencukupi kebutuhan gizinya. Dengan konseling 

tersebut diharapkan wanita pra konsepsi tersebut diharapkan wanita 

pra konsepsi dapa t mengatur dan mengubah pola konsumsi makanan 

yang dimakan sehari-hari. Pola konsumsi makanan dapat berubah 

maka diharapkan indeks massa tubuhnya akan berubah juga (Labuan, 

2019). 
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5. Imunisasi Pranikah 

Imunisasi yang dianjurkan diantaranya imunisasi tetanus untuk 

mencegah penyakit tetanus (kejang) pada bayi baru lahir akibat tali 

pusatnya terinfeksi, imunisasi MMR untuk mencegah penyakit 

mumps, measles, dan rubella, serta imunisasi hepatitis (Dieny, Ayu 

and Dewi Marfu’ah Kurniawati, 2019). 

6. Menentukan Masa Subur 

Masa subur dimulai dari hari ke 14, dihitung dari mulai 

mendapatkan menstruasi. Untuk siklus menstruasi 28 hari, ovulasi 

akan terjadi dihari ke 14  dan masa subur adalah 2-3 hari sebelum dan 

sesudah ovulasi. Jadi masa subur antara hari ke 11 sampai hari ke 17. 

 Selain itu harus juga diperhatikan tanda-tanda atau sinyal tubuh 

jika dalam masa subur kemungkinan bisa berpeluang hamil  jika ada 

sperma yang mampu menemukan sel telur. Contohnya, suhu badan 

naik penyebabnya adalah saat sel telur matang, Rahim akan bersiap 

menerima sel telur yang dibuahi. Hal inilah yang membuat suhu tubuh 

naik. Lendir leher Rahim yang keluar melalui vagina jadi lebih kental. 

Lendir ini kenyal, lengket seperti jelly namun tidak terputus jika 

ditarik. Dimasa ovulasi, pembuluh darah ditubuh ikut membesar, 

termasuk pembuluh darah dikelamin. Akibatnya, vulva (organ seksual 

perempuan) ikut membengkak dan lebih sensitife sehingga menjadikan 

kita lebih mudah terangsang, dan jangan terkejut jika tubuh terlihat 

gemuk dibandingkan hari sebelumnya (Puspita, 2010) 
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 Masa infertil wanita sekitar 2/3 dari siklus menstruasi, lebih kurang 

5-9 hari sebelum ovulasi dan 7-13 hari setelah ovulasi. Sementara itu 

pada pria yang sehat, secara konstan fertile dari remaja hingga 

meninggal. Waktu yang terbaik untuk merencanakan kehamilan, yaitu 

selama fase masa subur (fertil) pada siklus menstruasi wanita. Pria 

secara konstan memproduksi sperma sehingga selalu berada pada masa 

subur satu sperma dapat menciptakan mucus fertil, dan sperma dapat 

bertahan selama 5-7 hari. Ciri wanita yang berada pada masa fertil, 

yaitu saat mucus basah, jernih dan elastis, waktu tersebut merupakan 

waktu yang paling tepat untuk berhubungan seksual karena cairan 

semen dapat bingung dengan cairan fertil. Hubungan seksual pada 

waktu lain dapat mempermudah mengobservasi mukus.jika tidak 

berencana untuk hamil maka jangan melakukan hubungan seksual 

selama masa fertil, kecuali menggunakan kondom atau diafragma. 

Beberapa metode yang digunakan monitor ovulasi antara lain sebagai 

berikut. 

a. Metode kalender 

Cara menentukan masa subur dapat dilakukan dengan 

metode kalkulasi. Identifikasi panjangnya siklus terpendek selama 

6 bulan terakhir. Setelah itu, panjangnya hari setelah siklus 

terpendek dikurangi 21 hari. Contohnya jika siklus terpendeknya 

27 hari maka 27 dihari dikurangi 21 hari dan didapatkan 6, dengan 

begitu, maka subur berada dihari ke-6. Bahkan jika tidak 
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ditemukan perubahan mukus fertil pada hari ke-6 tersebut tetap 

berada di fase fertil. 

Keterbatasan metode kalender adalah variasi yang panjang 

pada fase folikuler (pra ovulasi) dan fase-fase luteal (post ovulasi) 

pada siklus menstruasi. Penggunaan kontrasepsi oral juga dapat 

menunda waktu ovulasi. Walaupun penyesuaian dapat digunakan 

pada metode kalender untuk estimasi kehamilan, namun metode 

kalender kurang tepat dipergunakan untuk memperkirakan paparan 

pra konsepsi. Penggunaan kalender dengan pendekatan waktu 

ovulasi sering kurang akurat 1 minggu atau lebih. 

b. Metode hari standar  

Metode hari standar adalah penentuan masa subur dengan 

mengidentifikasi hari ke-8 hingga hari ke-19 siklus menstruasi 

(inklusif) sebagai hari ketika terjadi hubungan seksual yang akan 

menyebabkan kehamilan. Untuk mencegah kehamilan, pasangan 

harus mencegah hubungan seksual selama 12 hari pada masa subur 

tersebut. Metode ini sesuai dengan pada wanita yang memiliki 

siklus menstruasi 26-32 hari. 

c. Metode symptothermal (STM) 

Metode simptothermal didasarkan ada gejala cairan serviks 

(sympto) yang menunjukan aktivitas ovarium, perubahan suhu 

tubuh (thermal) yang mengidentifikasi proses ovulasi, dan tanda 

operasional lainya. Tanda operasional tersebut yaitu pengecekan 
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serviks, yang sangat berguna pada situasi yang tidak jelas seperti 

saat sekresi mukus serviks tidak dapat diobservasi divulva. 

Observasi lainnya adalah nyeri pada payudara, nyeri intermenstrual 

(antara menstruasi), dan sindrom premenstrual dapat digunakan 

untuk membantu analisis masa subur.  

Terdapat dua cara untuk mengobservasi mukus serviks 

terkait dengan penentuan puncak masa subur. Pertama dengan 

melihat dan dengan menyentuh dari luar atau dari dalam melalui 

sensasi vagina yang tidak terlihat. Kedua pendekatan tersebut 

terlihat komplementer karena symptom memberikan prioritas 

dengan observasi eksternal untuk menentukan akhir masa 

fertil(Dieny, Ayu and Dewi Marfu’ah Kurniawati, 2019) 

7. Kebutuhan Gizi Pada Masa Pra Konsepsi 

Status gizi adalah keadaan tubuh manusia sebagai akibat konsumsi 

makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Adapun kategori dari status gizi 

dibedakan menjadi tiga, yaitu gizi lebih, gizi baik, dan gizi kurang. 

Baik Buruknya status gizi manusia dipengaruhi oleh 2 hal pokok yaitu 

konsumsi makanan dan keadaan kesehatan tubuh infeksi. Dalam ilmu 

gizi, status gizi lebih dan status gizi kurang disebut sebagai malnutrisi, 

yakni suatu keadaan patologis akibat kekurangan atau kelebihan secara 

relatif maupun absolut satu atau lebih zat gizi (Mardalena.i, 2017) 

Energi dibutuhkan supaya metabolisme tubuh berjalan dengan 

baik. kecukupan yang dianjurkan dibedakan sesuai dengan usia dan 
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jenis kelamin. Kebutuhan energi pada laki-laki lebih kurang 260-2750 

kkl, sedangkan pada wanita 2100-2250 kkal. Energi  tersebut paling 

banyak diperoleh dari karbohidrat, lemak, dan protein (Dieny, Ayu and 

Dewi Marfu’ah Kurniawati, 2019) 

Pasangan usia subur yang menginginkan kehamilan diharapkan 

mempunyai berat badan ideal. Dengan kondisi ini akan relatife lebih 

mudah menjalani kehamilan dibandingkan dengan calon ibu dengan 

berat badan berlebih atau terlalu kurus. Kenyataannya adalah, data 

menunjukan bahwa sepertiga (35,6%) wanita usia subur menderita 

kekurangan energi kronis (KEK). Kondisi ini akan menghambat 

pertumbuhan janin sehingga akan menimbulkan resiko pada bayi 

dengan BBLR. Mengingat besarnya angka wanita subur menderita 

KEK maka terdapat potensi terjadinya gagal tumbuh antargenerasi. 

 Pengaturan gizi sebelum hamil (sebelum terjadinya konsepsi) 

perlu mendapatkan perhatian, karena status gizi yang baik bagi ibu 

sebelum kehamilan datang, akan menjadi dasar yang baik bagi 

kehamilan yang membutuhkan asupan gizi lebih dari yang sebelum 

kehamilan. Ibu hamil yang berat badanya kurang pada waktu konsepsi 

mempunyai kemungkinan bayi lahir dini (prematur) dan mengalami 

toksemia, lebih-lebih bila ibu mengalami anemia (Badriah., 2018) 
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a. Karbohidrat  

Merupakan sumber energi utama tubuh, setiap 1 gram 

karbohidrat yang dikonsumsi menghasilkan energi sebesar 4 kkal. 

Contoh bahan makanan yang sumber karbohidrat adalah nasi, kentang, 

jagung, singkong, ubi, roti, dan mie. Konsumsi karbohidrat dianjurkan 

sebesar 55-70% dari kebutuhan energi sehari. 

b. Protein 

Kebutuhan protein pada masa pra konsepsi sebesar 10-30%  dari 

kebutuhan energi sehari. Protein berfungsi sebagai zat pembangun, 

pengatur, serta perbaikan jaringan dalam sel-sel yang rusak.Fungsi 

utama protein bukanlah sebagai sumber energi, tetapi protein dapat 

menjadi sumber energi tetapi protein dapat menjadi sumber energi 

dengan menyediakan 4 kkal per gram. Kebutuhan protein dapat 

dipenuhi dengan mengkonsumsi bahan makan sumber protein hewani 

seperti ikan, telur, daging, daging ayam, susu serta bahan makanan 

sumber protein nabati seperti kacang-kacangan, tahu, tempe. 

c. Lemak  

Lemak merupakan sumber energi terbesar dibandingkan dengan 

karbohidrat dengan protein. Satu gram lemak menghasilkan 9 kkal. 

Anjuran asupan lemak per hari  adalah 20-30%. Lemak berperan dalam 

penyerapan vitamin,A,D,E dan K. Asupan lemak berperan dalam 

jumlah lemak tubuh, yang berhubungan dengan produksi hormon, baik 

pada wanita maupun pria. Sel lemak yang menjaga ketersediaan 
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hormon dalam tubuh akan mempengaruhi siklus menstruasi pada 

wanita pada produksi serta kematangan sperma pada pria. Sumber 

makanan yang mengandung lemak banyak ditemukan pada daging 

merah, ayam, ikan, keju, minyak. 

d. Serat 

Serat merupakan komponen yang sangat penting pada asupan 

setiap orang. Asupan serat yang kurang dapat mengakibatkan susah 

buang air besar(sembelit, konstipasi), hemoroid (ambeien), dan 

obesitas, untuk mencegah terjadinya gangguan pencernaan, tiap 

individu harus mengkonsumsi serat dalam jumlah yang cukup untuk 

membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan.  Kebutuhan serat 

pada masa pra konsepsi untuk pria adalah 37-38 gram dan wanita 

sebesar 30-35 gram. Sumber serat yang baik adalah sayuran , buah-

buahan, dan kacang-kacangan. 

e. Cairan 

Rekomendasi asupan cairan adalah 1,5-2 liter air/hari atau 

setara dengan 8 air gelas per hari. Kebutuhan cairan dapat dipenuhi 

dari air minum, dan air dalam makan. Air putih lebih dasarkan dari 

pada kopi, teh, sirup dan minuman bersoda.  

f. Vitamin A 

Angka kecukupan gizi (AKG) vitamin A pada wanita pra konsepsi 

adalah sebesar 500 mgc, sedangkan pada pria adalah 600 mgc. Bahan 
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makanan sumber vitamin A, antara lain daging, kuning telur, susu, 

mentega, wortel, tomat, kacang panjang, dan bayam. 

g. Vitamin D  

Vitamin D adalah vitamin yang larut dalam lemak dan berperang 

dalam mengoptimalkan kesehatan tulang, serta fungsi otot. Vitamin D 

terdapat dalam bahan makanan seperti hati, telur, dan ikan. kebutuhan 

vitamin D menurut AKG 2013 untuk pria dan wanita pada masa pra 

konsepsi sebanyak 15 mgc. 

h. Vitamin E 

Sumber utama vitamin E adalah minyak nabati, (seperti minyak 

jagung, minyak matahari, minyak zaitun). Kacang-kacangan dan biji-

bijian (seperti biji bunga matahari, kacang kenari), serta alpukat. 

Angka kecukupan gizi (AKG) vitamin E pria dan wanita pada masa 

pra konsepsi adalah 15 mg/hari. 

i. Vitamin K 

Kebutuhan vitamin K berdasarkan (AKG) 2013 untuk pria dan 

wanita pada masa pra konsepsi adalah 1,3-1,4 mg/ hari. Bahan 

makanan yang banyak mengandung vitamin K, diantaranya alpukat, 

minyak kedelai, sayuran hijau, dan pisang. 

j. Vitamin C 

Kebutuhan vitamin C berdasarkan AKG adalah 90 mg/ hari pada 

pria dan 75 mg/ hari pada wanita. Sumber utama vitamin C adalah 

buah dan sayuran segar. 
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k. Asam folat 

Mengkonsumsi folat diketahui dapat menurunkan kejadian ovulasi 

infertil pada wanita. Selain itu, asupan asam folat yang cukup juga 

berkaitan dengan berkurangnya sperma abnormal, pada pria. Angka 

kecukupan gizi (AKG) folat pada pria dan wanita saat masa pra 

konsepsi adalah 400 mgc/ hari. Asam folat terdapat pada bangai bahan 

makanan, seperti daging, buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, 

wijen dan serealia (biji-bijian). 

l. Zat besi 

Zat besi diperlukan tubuh untuk pembentukan hemoglobin dan 

mioglobin yang dibutuhkan dalam proses metabolisme tubuh. Untuk 

mencegah kekurangan zat besi dapat diangkat pada masa pra konsepsi. 

Angka kecukupan gizi (AKG) zat besi pada pria adalah 13-15 mg/hari 

sedangkan pada wanita sebesar 26 mg/hari. Zat besi dapat diperoleh 

dari daging, ikan dan unggas.  

m. Seng (zinc) 

seng berperang penting untuk fungsi kekebalan, antioksidan, serta 

reproduksi. Angka  kecukupan gizi (AKG) seng pada pria pada masa 

pra konsepsi adalah 13-17 mg/hari. Sementra itu, pada wanita 

kebutuhan seng sebanyak10 mg/har. Kekurangan seng pada pria 

menyebabkan rendahnya kualitas sperma. Seng banyak terdapat di 

dalam bahan makanan seperti ikan, kerang daging, serta kacang-

kacangan.   
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n. Selenium  

Angka kecukupan gizi (AKG) selenium pria dan wanita pada masa 

pra konsepsi adalah 30 mg/har. Selenium, banyak terdapat dalam 

daging, ikan, telur,kerang, biji-bijian dan padi-padian (Dieny, Ayu and 

Dewi Marfu’ah Kurniawati, 2019). 

Dengan gizi seimbang sumber gizi tersebut dapat digunakan wanita 

untuk memenuhi masa menarche, menstruasi, pra konsepsi, 

infertil/fertil, premenopause, menopause dan setelah menapause. 

Dengan gizi  yang dikonsumsi oleh setiap wanita, diharapkan dapat 

menjadi berguna bagi ,tubuh kita ini yang sangat memerlukan sumber 

makanan, vitamin dan juga energi yang diambil dari nilai gizi suatu 

makanan. Berat badan yang sangat rendah juga dapat mengganggu 

fungsi fertilitas seorang wanita.  

Skrining gizi adalah alat pengukur secara antropometri (TB, LILA, 

BB) dan secara biokimia massal kadar hb. Kesehatan reproduksi 

menjadi titik awal perkembangan kesehatan ibu dan anak yang dapat 

dipersiapkan secara dini, bahkan sebelum seorang perempuan menjadi 

ibu, persiapan tersebut dapat dilakukan melalui skrining pra nikah. 

Menurut Centers For Disease Control And Prevention (CDC), 

skrining pra nikah atau disebut juga perawatan pra pembuahan, adalah 

serangkaian intervensi yang bertujuan mengidentifikasi dan 

memodifikasi resiko biomedis, perilaku, dan sosial yang berkaitan 

dengan kesehatan wanita serta hasil kehamilan nantinya. Skrining pra 
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nikah, dilakukan sebagai langkah pertama untuk memastikan 

kesehatan calon ibu serta anak sedini mungkin, bahkan sebelum proses 

pembuahan terjadi. 

Upaya peningkatan kesehatan reproduksi dilaksanakan pada setiap 

siklus kehidupan life cycle melalui pendekatan pelayanan yang 

berkesinambungan (continuum of care). Continuum of care  (life cycle) 

semua pemeriksaan kesehatan juga dimulai dari remaja. Secara umum 

terdapat hal-hal utama yang perlu diperhatikan pada skrining pra 

nikah, terutama pada calon ibu. Menurut panduan American 

association of family physician (AAFP), hal-hal tersebut yaitu 

sebanyak 800 mg, dimana 500 mg digunakan untuk pertumbuhan sel 

darah merah ibu, 300 mg untuk janin dan plasenta (Diantoko, 2019). 

Table 2.1 kebutuhan energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, dan 

air pada masa pra konsepsi 

 

Usia 

Energi Protein Lemak Karbohidr

at 

Serat Air 

(kkal) (gr) (gr) (gr) (gr) (ml) 

Pria       

17-18 th 2675 66 89 368 37 2200 

19-29 th 2775 62 81 375 37 2500 

30-40 2625 65 73 394 38 2600 

Wanita       

16-18 th 2125 59 71 2923 30 2100 

19-29 th 2250 56 75 305 32 2300 

Sumber : Angka kecukupan Gizi, 2013 
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Table 2.2 kebutuhan vitamin E, vitamin C, asam folat, zat besi,seng 

dan selenium pada masa pra konsepsi 

 

Usia 

 

Vitamin E  Vitamin C Asam 

folat 

Zat 

besi 

Seng/

zinc 

Selenium 

Mg Mg Mcg Mg Mg Mcg 

Pria       

17-18 th 15 90 400 15 17 30 

19-29 th 15 90 400 13 13 30 

30-49 th 15 90 400 13 13 30 

Wanita       

16-18 th 15 75 400 26 14 30 

19-29 th 15 75 400 26 10 30 

30-35 th 15 75 400 26 10 30 

Sumber : Angka kecukupan gizi, 2013 

B. Tinjauan Khusus Tentang Pra Konsepsi Dengan KEK 

1. Definisi KEK 

Kekurangan energi kronis didefinisikan sebagai keadaan 

ketika wanita mengalami kekurangan gizi (kalori dan protein) yang 

berlangsung lama atau menahun. Kekurangan energi kronis (KEK) 

ditandai dengan lingkar lengan atas <23,5 cm. kekurangan energi 

kronis pada wanita usia subur (pra konsepsi) yang berlangsung 

secara terus menerus dan dalam waktu yang lama dapat 

mengakibatkan gangguan kesehatan. Selain lingkar lengan 

terhadap batasan lain untuk mendefinisikan kekurangan energi 

kronis, yaitu jika indek masa tubuh (IMT) <18,5 kg/m. IMT 
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dikategorikan dalam tiga tingkatan, yaitu underweight ringan 

(mild), underweight sedang (moderate), dan underweight berat 

(serve) (Dieny, Ayu and Dewi Marfu’ah Kurniawati, 2019) 

Tabel 2.3 klasifikasi KEK berdasarkan IMT 

Tingkat KEK IMT kg/m 

Normal  >18,5 

Tingkat I 17,0-18,4 

Tingkat II 16,0-16,6 

Tingkat III <16,0 

Sumber: (Fillah Firah Dieny,dkk, 2019) 

Tabel 2.4 klasifikasi KEK menggunakan dasar lILA (cm) pada 

wanita usia subur   

 

Klasifikasi Batas ukur 

KEK <23,5 cm 

Normal  23,5 cm 

Sumber: (Fillah Firah Dieny. dkk, 2019) 

2. Etiologi KEK 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kejadian 

kekurangan energi kronis (KEK) diantaranya terdapat faktor 

penyebab langsung dan faktor penyebab tidak langsung. Factor 

penyebab langsung yaitu tingkat konsumsi energi, tingkat 

konsumsi protein, penyakit infeksi dan usia menarche. Sedangkan 

penyebab tidak langsung adalah pengetahuan tentang gizi pra 

konsepsi dan aktivitas fisik (Labuan, 2019) 
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Kekurangan energi kronis terjadi melalui beberapa tahapan, 

yaitu pada tahapan awal akan terjadi ketidakcukupan zat gizi, 

terutama energi dan protein. Jika keadaan ini berlangsung dalam 

jangka waktu yang lama maka cadangan jaringan akan digunakan, 

Tahap kedua adalah terjadinya kemerosotan jaringan karena 

penggunaan cadangan terus menerus yang ditandai dengan 

penurunan berat badan, Ketiga terjadi perubahan biokimia dan 

dapat dideteksi dengan pemeriksaan laboratorium (Dieny, Ayu and 

Dewi Marfu’ah Kurniawati, 2019) 

Secara umum KEK pada remaja disebabkan karena 

makanan yang terlalu sedikit. Penurunan berat badan yang secara 

drastis pada remaja seperti takut gemuk seperti ibunya atau 

dipandang kurang seksi oleh lawan jenis (Depkes 2010). Makanan-

makanan yang bervariasi dan cukup mengandung kalori dan 

protein termasuk makanan pokok seperti nasi, ubi dan kentang 

setiap hari serta makanan yang mengandung protein seperti daging, 

ikan telur, kacang-kacangan, atau susu perlu dikonsumsi oleh para 

remaja tersebut sekurang-kurangnya sehari sekali (Dieny, Ayu and 

Dewi Marfu’ah Kurniawati, 2019) 

Calon pengantin wanita tergolong wanita usia subur yang 

rentang mengalami KEK. Faktor penyebab KEK, antara lain 

keadaan sosial ekonomi yang menyebabkan rendahnya pendidikan 

yang akan mempengaruhi pekerjaan dan penghasilan. Selain itu, 
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rendahnya asupan baik secara kualitas dan kuantitas juga 

mempengaruhi kejadian KEK.  

Kualitas dan kuantitas diet merupakan salah satu faktor 

yang menyebabkan terjadinya resiko terjadinya KEK. Kualitas diet 

merupakan indeks yang penting untuk mengetahui asupan zat gizi 

makro, serta pola diet yang mempengaruhi terjadinya resiko 

penyakit terkait dengan diet. Menurut penelitian yang telah 

dilakukan di negara-negara berkembang seperti di Indonesia dan 

India diketahui bahwa kualitas diet seorang akan mempengaruhi 

status gizi pada wanita usia subur (WUS) termasuk CPW. (Dieny, 

Ayu and Dewi Marfu’ah Kurniawati, 2019) 

3. Tanda Dan Gejala KEK 

Kekurangan energi kronis (KEK) memberikan tanda dan 

gejala yaitu dapat dilihat dan diukur. Tanda dan gejala KEK yaitu 

lingkar lengan atas (LILA) kurang dari 23,5 cm dan pengukuran 

IMT (Dieny, Ayu and Dewi Marfu’ah Kurniawati, 2019). 

4. Patofisiologi KEK 

Patofisiologi kekurangan energi kronis terjadi melalui 

beberapa tahapan, yaitu pada tahapan awal akan terjadi 

ketidakcukupan zat gizi, terutama energi dan protein. Jika keadaan 

ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama maka cadangan 

jaringan akan digunakan, Tahap kedua adalah terjadinya 

kemerosotan jaringan karena penggunaan cadangan terus menerus 
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yang ditandai dengan penurunan berat badan, Ketiga terjadi 

perubahan biokimia dan dapat dideteksi dengan pemeriksaan 

laboratorium. 

KEK biasanya terjadi pada masa remaja dan akan berlanjut 

ke masa sebelumnya jika tidak ditangani. KEK  pada calon 

pengantin wanita akan menyebabkan masalah pada masa 

selanjutnya saat wanita tersebut hamil dan menyusui. Wanita yang 

mengalami KEK pada masa kehamilan dapat mengalami anemia, 

komplikasi pada masa kehamilan, perdarahan dan mudah terserang 

penyakit infeksi, pengaruh kurang energi kronis pada proses 

persalinan dapat mengakibatkan proses pada persalinan menjadi 

sulit dan lama, persalinan sebelumnya waktunya (prematur), dan 

persalinan melalui operasi. Ibu yang kek akan mengakibatkan janin 

yang dikandungnya keguguran, abortus, bayi lahir mati, cacat 

bawaan, anemia pada bayi, mati dalam kandungan (asfiksia 

intrapartum), dan berat badan lahir rendah BBLR, kekurangan 

energi kronis pada ibu menyusui dapat berpengaruh pada kualitas 

dan volume Asi.(Dieny, Ayu and Dewi Marfu’ah Kurniawati, 

2019). 

Wanita dengan rentang usia 19-26 tahun memiliki 

kemungkinan hamil 2 kali lebih besar dari pada wanita dengan 

rentang usia antara 35- 39 tahun. pada tabel dibawah ini akan 
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terlihat besarnya kesempatan bagi seorang wanita untuk hamil 

dikaitkan dengan faktor usia (Sibagariang., 2010) 

5. Diagnosis 

Diagnosis pada kasus ini yaitu dengan Pengukuran LILA 

adalah suatu cara untuk mengetahui KEK ibu hamil, wanita usia 

subur dan termasuk remaja putri, pengukuran LILA tidak dapat 

digunakan untuk memantau perubahan status gizi dalam jangka 

pendek. Pengukuran dilakukan menggunakan pita LILA dan 

ditandai dengan sentimeter, dengan batas ambang 23,5 cm (batas 

antara  merah dan putih di pita LILA). Apabila tidak tersedia pita 

LILA dapat digunakan sentimeter/metlin yang biasa dipakai tukang 

jahit pakaian. Apabila ukuran LILA kurang dari 23,5 cm (dibagian 

merah pita LILA) artinya mempunyai resiko KEK. Hal-hal yang 

harus diperhatikan pada pengukuran dengan pita LILA (Diantoko, 

2019) Data kekurangan energi kronis (KEK) didapatkan dengan 

pengukuran antropometri yaitu dengan pengukuran lingkar lengan 

atas (LILA) dengan menggunakan pita meter. Dikatakan 

mengalami KEK apabila diameter lingkar lengan atas (LILA) 

<23,5 cm, sedangkan dikatakan tidak mengalami KEK gizi baik 

apabila diameter lingkar lengan atas (LILA) kurang lebih 23,5 cm 

(Angraini et al., 2018). 

Lingkar lengan atas (LILA) merupakan salah satu cara 

untuk menentukan status gizi yang mudah, murah, dan cepat yang 
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dapat memberikan gambaran tentang tentang jaringan otot dan 

lapisan lemak bawah kulit. LILA mencerminkan cadangan energi 

sehingga dapat digunakan untuk mengetahui risiko KEK pada 

wanita pra konsepsi (Fillah Fitria Dieny, 2019) 

6. Komplikasi KEK 

 KEK jika tidak segera ditangani pada masa pra konsepsi maka 

sangat beresiko mengalami gangguan alat reproduksi, anemia, dan 

rentang terkena penyakit, pada masa kehamilan dapat terjadi 

keguguran, anemia, dan IUFD, pada saat melahirkan menyebabkan 

perdarahan, anemia, persalinan lama dan infeksi, sadangkan 

dampak pada bayi yaitu cacat lahir, kematian perinatal dan berat 

lahir rendah atau BBLR (berat kurang dari 2500 gr). Bayi yang 

dilahirkan BBLR akan mengalami hambatan perkembangan dan 

kemunduran pada fungsi intelektualnya, dan akan mempunyai 

resiko kematian (Diantoko, 2019). 

 Dampak jangka panjang dari berat badan lahir rendah pada 

bayi adalah rendahnya tingkat kecerdasan anak, gangguan 

neurologis, dan gangguan tumbuh kembang. Bayi dengan berat 

badan lahir rendah juga dapat mengalami cerebral palsy. Cerebral 

palsy adalah kelompok gangguan yang menyebabkan penderitanya 

tidak dapat mengontrol pergerakan dan sering disertai dengan 

gangguan kognitif. Dampak jangka panjang dari KEK akan seperti 

rantai tidak terputus. Hal yang dapat dilakukan untuk memutus 
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rantai lingkaran tersebut adalah dengan pencegahan KEK pada 

calon pengantin (Dieny, Ayu and Dewi Marfu’ah Kurniawati, 

2019). 

 Kekurangan nutrisi pada seseorang akan berdampak pada 

penurunan fungsi reproduksi. Hal ini dapat diketahui apabila 

seseorang mengalami anorexia hervosa maka berat badannya akan 

menurun yang bisa menyebabkan perubahan pada hormon-hormon 

tertentu dalam tubuh yang berhubungan dengan gangguan fungsi 

hipotalamus akibatnya perubahan siklus ovulasi dan menstruasi. 

Wanita dengan ekonomi rendah dan kekurangan gizi buruk akan 

menyebabkan kelahiran dengan BBLR dan reproduksi Asi sedikit. 

Data kesehatan nasional dan survei pengujian ilmu gizi, wanita 

umur 11-15 tahun konsumsi energi bervariasi yaitu: 

1. Terendah 1329 kali dan tertinggi 1958 kali.  

2. Umur 11-15 tahun : 2200 kali. 

3. Umur 15 tahun ke atas :1900 kali.  

(Sibagariang., 2010) 

7. Penatalaksanaan 

Penatalaksanaan pada pasien pra konsepsi dengan KEK yaitu: 

a. Perbaikan gizi pada wanita pra konsepsi merupakan paradigma 

baru dalam menangani masalah gizi ibu hamil di Indonesia, 

yang didasari oleh keterlambatan ibu hamil yang pada kontak 

pertama dengan pelayanan antenatal (Labuan, 2019). 
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b. Melakukan konseling  

Calon pengantin perlu diberikan konseling 

mengenai resiko yang ada dan ditawarkan intervensi yang 

mungkin memperbaiki prognosis kehamilan. Konseling 

berupa kesehatan reproduksi, usia ibu, lifestyle yang 

beresiko, diet, olahraga, kekerasan dalam rumah tangga, 

konseling kondisi medis spesifik, seperti diabetes, penyakit 

ginjal, hipertensi dan, epilepsi, serta kondisi kejiwaan dan 

masalah psikis yang mungkin berpengaruh (Dieny, Ayu and 

Dewi Marfu’ah Kurniawati, 2019) 

 Konseling pra konsepsi dalam praktik pelayanan 

bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang gizi 

wanita pra konsepsi dalam mempersiapkan diri menghadapi 

kehamilan dan diet yang tepat dan seimbang untuk 

mencukupi kebutuhan gizinya. Dengan konseling tersebut 

diharapkan wanita pra konsepsi tersebut diharapkan wanita 

pra konsepsi dapat mengatur dan mengubah pola konsumsi 

makanan yang dimakan sehari-hari. Pola konsumsi 

makanan dapat berubah maka diharapkan indeks massa 

tubuhnya akan berubah juga (Labuan, 2019). 
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Deteksi dini kekurangan energi kronis (KEK)  

1. Dilakukan pada kontak pertama dengan pelayanan 

kesehatan dengan mengukur lingkar lengan atas 

(LILA) dengan memakai pita LILA. 

2. Ibu hamil, wanita usia subur, remaja dengan LILA 

<23,5 cm berarti menderita resiko KEK, harus 

dirujuk ke puskesmas/sarana pelayanan kesehatan 

lainya, untuk mendapatkan konseling dan PMT ibu 

hamil. 

3. Pengukuran LILA dapat dilakukan oleh kader. 

4. Konseling dapat dilakukan oleh kader atau petugas 

gizi di Puskesmas atau disarana kesehatan lain 

(Diantoko, 2019) 

c. Penyuluhan 

Peran pemerintah dan tenaga kesehatan agar 

mendorong masyarakat khususnya wanita pra konsepsi agar 

dapat lebih memperhatikan status kesehatan dan 

ketersediaan pangan ditingkat keluarga. Serta pentingnya 

pemberian informasi kepada wanita pra konsepsi melalui 

penyuluhan, flipchart dan poster tentang kesehatan (Puli et 

al. n.d. 2014). 
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d. Perbaikan nutrisi 

Pentingnya masa pra konsepsi (pembuahan) dalam 

menunjang kesehatan bayi yang sehat dapat dilakukan 

dengan beberapa cara berikut. 

1. Melengkapi pola makan yang bervariasi untuk nutrisi 

yang seimbang. Hindari makanan siap saji yang tidak 

sehat pada 6 bulan sebelum kehamilan. 

2. Cermati jumlah konsumsi makanan, sehingga terhindar 

dari kondisi makanan berlebih. 

3. Mengurangi konsumsi makanan yang mengandung 

pengawet. Makanan yang diawetkan seperti makanan 

kaleng, instan dan minuman dengan bahan kimia 

merupakan jenis makanan yang mengandung dalam 

proses regenerasi sel tubuh. 

8. Faktor Resiko Terjadinya KEK 

Kekurangan energi kronik (KEK) bias juga terjadi pada: 

1) Remaja  

Kekurangan energi kronis biasa saja terjadi pada 

masa remaja dan akan berlanjut ke masa sebelum hamil dan 

saat hamil jika tidak ditangani, KEK pada calon pengantin 

wanita atau calon ibu akan menyebabkan masalah pada 

masa selanjutnya saat wanita tersebut hamil dan menyusui. 
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Wanita yang mengalami KEK pada masa kehamilan dapat 

mengalami anemia, komplikasi pada masa kehamilan, 

perdarahan dan mudah terserang penyakit infeksi, pengaruh 

kurang energi kronik pada proses persalinan dapat 

mengakibatkan proses pada persalinan menjadi sulit dan 

lama, persalinan sebelumnya waktunya (prematur), dan 

persalinan melalui operasi. Ibu yang KEK akan 

mengakibatkan janin yang dikandungnya keguguran, 

abortus, bayi lahir mati, cacat bawaan, anemia pada bayi, 

mati dalam kandungan (asfiksia intrapartum), dan berat 

badan lahir rendah BBLR.  

Masa remaja merupakan masa perubahan yang 

dramatis dalam diri seseorang. Pertumbuhan pada usia anak 

yang relatif terjadi dengan kecepatan yang sama, secara 

mendadak meningkat saat memasuki usia remaja. Usia 

remaja 10-18 tahun merupakan periode rentang gizi karena 

berbagai sebab seperti penyebab langsung yaitu penyakit 

anak atau mungkin penyakit infeksi yang diderita anak. 

Penyebab tidak langsung yaitu seperti ketahanan pangan 

dikeluarga, pola pengasuhan anak, serta pelayanan 

kesehatan lingkungan dan kebiasaan makan yang buruk. 
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2) Wanita Usia Subur 

WUS sebagai calon ibu merupakan kelompok rawan 

yang harus diperhatikan status kesehatanya, Terutama 

status gizinya. Kualitas seorang generasi penerus  akan 

ditentukan oleh kondisi ibunya sejak sebelum hamil dan 

selama kehamilan, masa pernikahan dapat dikaitkan dengan 

masa pra konsepsi karena setelah menikah wanita akan 

menjalani proses konsepsi (Dieny, Ayu and Dewi Marfu’ah 

Kurniawati, 2019) 

Untuk mencegah resiko KEK pada ibu hamil 

sebelum kehamilan wanita usia subur harus mempunyai 

gizi yang baik dengan LILA tidak kurang dari 23,5 cm. 

apabila LILA ibu sebelum hamil kurang dari angka 

tersebut, sebaiknya kehamilan ditunda sehingga tidak 

beresiko melahirkan BBLR (Diantoko, 2019) 

Kesehatan ibu hamil ketika mempersiapkan 

kehamilannya sangat menunjang kelahiran bayi yang sehat. 

Secara umum, gizi yang baik dapat mendukung kelahiran 

bayi sehat tanpa komplikasi. Oleh sebab itu, penting untuk 

memperhatikan asupan gizi bagi calon ibu hamil pada masa 

konsepsi. Periode pra konsepsi adalah periode selama 

sebelum kehamilan atau satu bulan sebelum pembuahan 

yang menentukan kualitas kehidupan. 
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Masa pra konsepsi yang didukung dengan kondisi 

gizi yang baik pada calon ibu akan menunjang fungsi yang 

optimal reproduksi. Hal tersebut berkaitan dengan proses 

pematangan telur, produksi sel telur dengan kualitas, serta 

membuat proses pembuahan yang sempurna. Gizi yang 

baik juga akan mempersiapkan cadangan energi untuk 

tumbuh kembang janin. Pemenuhan asupan nutrisi yang 

cukup akan mempengaruhi kondisi secara menyeluruh pada 

masa kontrasepsi. 

3) Ibu Hamil  

Ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK) dengan 

LILA <23,5 cm, keadaan dimana ibu hamil mengalami 

kekurangan gizi (kalori dan protein) yang berlangsung lama 

dan menahun disebabkan karena ketidak seimbangan 

asupan gizi, sehingga zat gizi yang dibutuhkan tubuh tidak 

tercukupi. Hal tersebut mengakibatkan pertumbuhan tubuh 

baik fisik maupun mental tidak sempurna seperti yang 

seharusnya.  

 Untuk mencegah resiko KEK pada ibu hamil 

sebelum kehamilan wanita usia subur harus mempunyai 

gizi yang baik dengan LILA tidak kurang dari 23,5 cm. 

apabila LILA ibu sebelum hamil kurang dari angka 
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tersebut, sebaiknya kehamilan ditunda sehingga tidak 

beresiko melahirkan BBLR. 

 Kondisi KEK pada ibu hamil harus segera ditindak 

lanjuti sebelum usia kehamilan mencapai 16 minggu. 

Pemberian makan tambahan makanan yang tinggi energi 

dan tinggi protein melalui pemberian PMT ibu hamil 

selama 90 hari dan dipadukan dengan penerapan porsi kecil 

tapi sering, akan berhasil menekan angka kejadian BBLR di 

Indonesia. Penambahan 200-450 kalori dan 12-20 gram 

protein dan kebutuhan ibu adalah angka yang mencukupi 

untuk memenuhi gizi janin. Maka makan yang bervariasi 

dan cukup mengandung energi dan protein (termasuk 

makanan pokok seperti nasi, ubi dan kentang setiap hari 

dan makan yang mengandung protein seperti daging, ikan, 

telur, kacang-kacangan atau susu sekurang-kurangnya 

sehari sekali. Minyak dari kelapa atau mentega dapat 

ditambahkan pada makanan untuk meningkatkan  pasokan 

energi. PMT dan pemberian zat gizi pada ibu hamil yang 

menderita KEK dapat meningkatkan konsentrasi hb 

(Diantoko, 2019) 

9. Pengukuran Lingkar lengan atas (LILA) 

Pengukuran LILA adalah suatu cara untuk mengetahui resiko 

KEK ibu hamil, wanita usia subur dan termasuk remaja putri, 
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pengukuran LILA tidak dapat digunakan untuk memantau 

perubahan status gizi dalam jangka pendek. Pengukuran dilakukan 

menggunakan pita LILA dan ditandai dengan sentimeter, dengan 

batas ambang 23,5 cm (batas antara merah dan putih dipita LILA). 

Apabila tidak tersedia pita LILA dapat digunakan 

sentimeter/metlin yang biasa dipakai tukang jahit pakaian. Apabila 

ukuran LILA kurang dari 23,5 cm (di bagian merah pita 

LILA)artinya mempunyai resiko KEK. Hal-hal yang harus 

diperhatikan pada pengukuran dengan pita LILA (Diantoko, 2019) 

Pengukuran dilakukan dibagian tengah antara bahu dan siku 

lengan yang tidak dominan digunakan dalam aktifitas. 

a. Lengan harus dalam posisi bebas , lengan baju dan otot lengan 

dalam keadaan tidak tegang atau kencang. 

b. Alat pengukur dalam keadaan baik dalam arti tidak kusut atau 

sudah di lipat-lipat, sehingga permukaannya sudah tidak rata. 

Gambar 2.1. pita LILA 

 
  Sumber: (Fillah Firah Dieny. dkk, 2019) 
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 Lingkar lengan atas (LILA) merupakan salah satu cara 

untuk menentukan status gizi yang mudah, murah, dan cepat yang 

dapat memberikan gambaran tentang tentang jaringan otot dan 

lapisan lemak bawah kulit. LILA mencerminkan cadangan energi 

sehingga dapat digunakan untuk mengetahui risiko KEK pada 

wanita pra konsepsi (Dieny, Ayu and Dewi Marfu’ah Kurniawati, 

2019) 

 Gambar 2.2 Cara Mengukur LILA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Buku peranan gizi dalam siklus kehidupan 

Data kekurangan energi kronis (KEK) didapatkan dengan 

pengukuran antropometri yaitu dengan pengukuran lingkar lengan 

atas (LILA) dengan menggunakan pita meter. Dikatakan 

mengalami KEK apabila diameter lingkar lengan atas (LILA) 

<23,5 cm, sedangkan dikatakan tidak mengalami KEK atau gizi 

baik apabila diameter lingkar lengan atas (LILA) ≥ 24,9 cm 

(Angraini et al., 2018). 
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10. Indeks Massa Tubuh (IMT) 

Indeks massa tubuh merupakan cara sederhana untuk 

memantau status gizi orang dewasa yang berumur diatas 18 tahun, 

khususnya yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan berat 

badan. Indeks massa tubuh bias didapatkan dari berat badan dalam 

kilogram dibagi tinggi proporsi berat badan berdasarkan tinggi 

badan. Namun, IMT ini tidak dapat diterapkan pada bayi, anak, 

remaja, ibu hamil, dan olahragawan, termasuk orang dengan 

keadaan khusus seperti asites, edema, dan hepatomegali (Dieny, 

Ayu and Dewi Marfu’ah Kurniawati, 2019) 

Berikut merupakan cara perhitungan indeks massa tubuh 

pada orang dewasa. 

Indeks massa tubuh = Berat badan (kg) 

   Tinggi badan (M
2
) 

 

Tabel. 2.5 klasifikasi ambang batas IMT untuk Indonesia  

Kategori Keterangan IMT (kg/m2) 

Sangat kurus  Kekurangan berat badan 

tingkat berat 

<17,0 

Kurus  Kekurangan berat badan 

tingkat ringan  

17,0-18,4 

Normal  Optimal  18,5-24,9 

Overweight  Kelebihan berat badan 

tingkat sedang  

23,0-24,9 

Gemuk (obesitas I) Kelebihan berat badan 

tingkat sedang  

25,0-26,9 
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Sangat gemuk 

(obesitas II) 

Kelebihan berat badan 

tingkat berat  
≥27,0 

Salah satu cara untuk menilai postur tubuh yang ideal 

adalah dengan pengukuran antropometri. Pengukuran antropometri, 

yang paling sering digunakan adalah rasio antara berat badan (kg) 

dan tinggi badan (m) kuadrat, yang disebut indeks massa tubuh 

(IMT). 

 Rumus IMT sebagai berikut :  IMT = BB (kg) 

           TB (M)
2   

 

Status Gizi Wanita dan Laki-laki 

  Normal  : wanita: 17-23 ; laki-laki 18-25 

  Kegemukan  : wanita: 33-37 ; laki-laki 25-27 

  Obesitas : wanita: > 27 ; laki-laki > 27 

  BB = Berat Badan, TB = Tinggi Badan 

  Contoh: wanita dengan TB = 161 cm, BB = 58 kg 

IMT =      58          = 22,37 (normal) 

    1,61 x 1,61 

 

 Putro (2005) menegaskan bahwa IMT yang normal antara 

18-25. Seseorang dikatakan kurus bila IMT-nya < 18 dan gemuk 

bila IMT-nya 25. Bila IMT > 30 orang tersebut menderita obesitas 

dan perlu diwaspadai karena biasanya orang tersebut menderita 

penyakit degeneratife seperti Diabetes Mellitus, Hipertensi, 

Hiperkolesterol, dan kelainan metabolisme lain yang memerlukan 
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pemeriksaan lanjut, baik klinis maupun laboratorium (Badriah, 

2018). 

11. Perencanaan Kehamilan Dalam Periode Kehamilan 

Ada dua hal penting dalam membicarakan kehamilan seorang 

wanita yaitu perencanaan kehamilan dan periode dalam kehamilan 

itu sendiri.  

a. Aspek pisikologis  

Seorang calon ibu diharapkan siap secara 

psikologis, ia harus mengetahui bahwa kehamilan yang 

nanti dijalaninya akan memberikan dampak pada perubahan 

fisik ibu yang akan mengubah secara total penampilanya. 

Seorang calon ibu yang tidak matang secara psikologis, 

misalnya remaja sekolah yang hamil, kemungkinan akan 

menghadapi keadaan yang besar.  

b. Status gizi calon ibu 

Pasangan usia subur yang menginginkan kehamilan 

diharapkan mempunyai berat badan ideal. Dengan kondisi 

ini seseorang akan relatife lebih mudah menjalani 

kehamilan dibandingkan dengan calon ibu dengan berat 

badan berlebih atau terlalu kurus. Kenyataannya adalah, 

data menunjukan bahwa sepertiga (35,6%) wanita usia 

subur menderita kekurangan energi kronik (KEK). Kondisi 

ini akan menghambat pertumbuhan janin sehingga akan 
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menimbulkan resiko pada bayi dengan BBLR. Mengingat 

besarnya angka wanita subur menderita KEK maka terdapat 

potensi terjadinya gagal tumbuh antargenerasi (Badriah., 

2018) 

C. Tinjauan Umum Tentang Pra Konsepsi Dengan KEK 

Menurut Pandangan Islam 

Untuk mengembalikan kesehatan fisik pra konsepsi 

diperlukan a supan gizi yang cukup. Dalam al-Qur’an juga 

menjelskan hal tersebut seperti dalam: 

QS.al-Ma’idah/5:88 

ٱتهقوُاْ ٱللَّه  ٱلهذِيٓ أ نتمُ بِهۦِ مُؤۡمِنوُن   اۚ و  لٗا ط يِّبا ل َٰ ُ ح  ق كُمُ ٱللَّه ز  ا ر  كُلوُاْ مِمه        ٨٨و 

Terjemahnya : 

 “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang 

Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada 

Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. (kementrian agama 

RI tahun 2016). 

Menurut Quraish Shihab tidak semua makanan dan 

minuman yang halal otomatis baik. Karena yang halal terdiri dari 

empat macam yaitu: wajib, sunnah, mubah, makruh. Selanjutnya, 

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

yang halal baik untuk si A yang memiliki kondisi kesehatan 

tertentu, dan nada juga yang kurang baik untuknya walau baik 

untuk yang lain. Karena itu, yang dianjurkan adalah makanan dan 

minuman yang “halal” lagi ”baik”.Dan makanlah makanan yang 
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halal, yakni yang bukan haram lagi baik, lezat, bergizi dan 

berdampak positif bagi kesehatan dari apa yang telah Allah 

rezekikan kepada kamu, dan bertakwalah kepada kamu, dan 

bertalwa;ah kepada Allah yakni orang-orang yang mantap 

keimananya. 

Jadi makanan yang diberikan kepada wanita pada masa pra 

konsepsi dengan KEK (Kekurangan Energi Kronik) harus halal 

dan toyiban dalam arti sesuai dengan kondisi seseorang makanan 

yang dibutuhkan untuk memulihkan kesehatan, makanan yang 

merusak kesehatan atau memperburuk kondisi fisik sekalipun itu 

baik dan halal.  

untuk itulah makanan sangat diperhatikan dalam QS:         

QS.al-Baqarah/2:168 

 ٓ نِۚ إنِههُۥ ل كُمۡ ع  ي َٰ يۡط َٰ تِ ٱلشه لَ  ت تهبعُِواْ خُطوُ َٰ ا و  لٗا ط يِّبا ل َٰ ا فيِ ٱلۡۡ رۡضِ ح  دُُو   أ يُّه ا ٱلنهاسُ كُلوُاْ مِمه

بيِنٌ   ١٦٨مُّ

Terjemahnya: 

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari 

apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti 

langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu 

adalah musuh yang nyata bagimu” 

 

Menurut Quraish Shihab, ajakan ayat diatas ditujukan 

bukan hanya kepada orang-orang beriman tetapi juga untuk seluruh 

manusia seperti terbaca diatas (an-nas). Hal ini menunjukkan 

bahwa bumi disiapkan Allah untuk seluruh manusia, mukmin atau 

kafir. Setiap upaya dari siapa pun untuk memonopoli hasil-

http://quraishshihab.com/
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hasilnya, baik ia kelompok kecil maupun besar, keluarga, suku, 

bangsa atau kawasan, dengan merugikan yang lain, maka itu 

bertentangan dengan ketentuan Allah swt. 

Seluruh manusia diajak untuk memakan makanan halal dan 

bergizi (baik). Karena itu baik bagi tubuh mereka dalam jangka 

panjang dan dapat menunjang berbagai aktivitas harian mereka di 

dunia. Menurut sebagian ulama, kata kulu pada ayat ini tidak 

bersifat wajib, tetapi bersifat anjuran yang sebaiknya dilaksanakan 

(mendekati posisi wajib). 

Tidak semua yang ada didunia otomatis halal dimakan atau 

digunakan. Allah menciptakan ular berbisa, bukan untuk dimakan, 

tetapi antara lain, untuk digunakan biasanya sebagai obat. Ada 

burung-burung yang diciptakannya untuk memakan serangga 

merusak tanaman. Dengan demikian, tidak semua yang ada di bumi 

menjadi makanan yang halal karena bukan semua yang 

diciptakannya untuk dimakan manusia. Karena itu, Allah 

memerintahkan untuk makan makanan yang halal. 

Makanan yang halal dilihat dari jenisnya dan sumbernya 

yakni sekalipun jenis makanan tersebut halal tapi jika sumber dan 

makanan tersebut didapatkan dari sumber yang haram maka akan 

mempengaruhi kehalalan makan tersebut jadi sumber makanan juga 

harus halal. 

https://www.halodoc.com/kesehatan/makanan-sehat


50 
 

 
 

Sekali lagi, perlu digaris bawah bahwa perintah ini ditujukan 

kepada seluruh manusia, percaya kepada Allah atau tidak. Seakan-

akan Allah berfirman: wahai orang-orang kafir, makanlah yang 

halal, bertindak sesuai dengan hukum, karena itu bermanfaat untuk 

kalian dalam kehidupan dunia kalian. 

Makanan atau aktifitas yang berkaitan dengan jasmani 

sering kali digunakan setan untuk memperdaya manusia. Karena 

itu, lanjutan ayat ini mengingatkan, dan janganlah kamu mengikuti 

langkah-langkah setan (Shihab 2012) 

D. Manajemen Asuhan Kebidanan 

1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan 

Langkah-langkah manajemen kebidanan merupakan suatu 

proses penyelesaian masalah yang menuntut bidan untuk lebih 

kritis dalam mengantisipasi masalah. Ada tujuh langkah dalam 

manajemen kebidanan menurut (Sari, 2012). 

2. Tahap Manajemen Asuhan Kebidanan 

Manajemen asuhan kebidanan terdiri dari beberapa langkah 

yang berurutan yang dimulai dengan pengumpulan data dasar dan 

berakhir dengan evaluasi. Langkah-langkah tersebut membutuhkan 

kerangka yang lengkap yang bisa diaplikasikan dalam semua 

situasi. Akan tetapi, setiap langkah tersebut bisa dipecahkan 

kedalam tugas tertentu dan semuanya bervariasi sesuai dengan 
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kondisi klien. Berikut langkah-langkah dalam proses 

penatalaksanaan menurut varney adalah sebagai berikut : 

a. Langkah I : Pengumpulan data dasar 

Pada langkah ini, kegiatan yang dilakukan adalah 

pengkajian dengan mengumpulkan semua data yang 

diperlukan untuk mengevaluasi klien secara lengkap. Data 

yang dikumpulkan antara kain :hasil  anamnesa dengan klien, 

orang tua/keluarga, hasil pemeriksaan, dan dari  dokumentasi 

pasien atau catatan tenaga kesehatan  yang lain. 

Anamnesa meliputi : melakukan Tanya jawab kepada 

ibu  untuk memperoleh  data meliputi : riwayat kesehatan, 

riwayat penyakit ibu dan keluarga, menanyakan frekuensi 

makan ibu dalam sehari, menanyakan HPHT untuk 

menentukan masa subur. 

Meninjau data laboratorium. Pada langkah ini, 

dikumpulkan semua informasi yang akurat dari semua sumber 

yang berkaitan dengan kondisi klien. Pada langkah ini, bidan 

mengumpulkan data dasar awal secara lengkap.  

b. Langkah II : Interpretasi data dasar 

Pada langkah ini, kegiatan yang dilakukan adalah 

menginterpretasikan semua data dasar yang telah dikumpulkan 

sehingga ditemukan diagnosis atau masalah. Diagnosis yang 

dirumuskan adalah diagnosis dalam lingkup praktik kebidanan 
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yang tergolong pada nomenklatur standar diagnosis, sedangkan 

perihal yang berkaitan dengan pengalaman klien ditemukan dari 

hasil pengkajian. Rumusan masalah dan keduanya  digunakan  

karena masalah tidak dapat didefinisikan seperti diagnosis tetapi 

tetap membutuhkan penanganan. 

Masalah kekurangan energi kronis (KEK) berdasarkan 

interpretasi dasar yang dikumpulkan bahwa KEK akan 

menimbulkan masalah bila tidak segera ditangani secara dini  pada 

masa pra konsepsi, pada ibu hamil, bayi lahir tidak normal seperti 

BBLR, lahir mati, dan cacat dan komplikasi lainya. 

c.  Langkah III : Identifikasi diagnosa/masalah potensial 

Pada langkah ini, kita mengidentifikasi masalah atau 

diagnosa potensial lain berdasarkan rangkaian diagnosis dan 

masalah yang sudah teridentifikasi. Berdasarkan temuan tersebut, 

bidan dapat melakukan antisipasi agar diagnosis/masalah tersebut 

tidak terjadi. Selain itu, bidan harus bersiap-siap apabila 

diagnosis/masalah tersebut benar-benar terjadi.  

Pada ibu pra konsepsi dengan KEK untuk melakukan 

antisipasi terjadinya masalah potensial berupa komplikasi pada saat 

kehamilan atau persalinan dan juga kelahiran bayi yang tidak 

normal seperti BBLR dengan memberikan konseling tentang gizi 

atau kebutuhan dasar sebelum hamil. 
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d. Langka IV: melaksanakan tindakan emergency 

Pada langkah ini, yang dilakukan bidan adalah 

mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter 

untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama oleh anggota tim 

kesehatan lain sesuai dengan  kondisi klien. Ada kemungkinan, 

data yang kita peroleh memerlukan tindakan yang harus segera 

dilakukan oleh bidan, sementara kondisi yang lain masih bisa 

menunggu beberapa waktu lagi. Pada langkah ini bidan, dokter dan 

ahli gizi melakukan identifikasi yang memungkinkan terdapat 

kondisi untuk melakukan kolaborasi dan tindakan segera bersama 

dengan tim kesehatan lainnya sesuai dengan kondisi klien. 

Pada kondisi KEK pada WUS dimana LILA <23,5 yang 

merupakan masalah gizi yang harus segera ditangani secara dini, 

bidan dan dokter maupun ahli gizi memberikan asuhan sebelum 

terjadinya kehamilan dengan perbaikan gizi,dengan masalah 

potensial kelahiran bayi dengan BBLR, prematur,kematian janin, 

dan cacat lahir. 

e. Langkah V: Perencanaan asuhan  

Pada langkah ini, direncanakan asuhan yang menyeluruh 

yang ditentukan berdasarkan langkah-langkah sebelumnya. 

Rencana asuhan yang menyeluruh tidak hanya meliputi hal yang 

sudah teridentifikasi dari kondisi klien atau dari setiap masalah 

yang berkaitan, tetapi dilihat juga dari apa yang akan diperkirakan 
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terjadi selanjutnya, apakah dibutuhkan konseling dan apakah perlu 

merujuk klien. Setiap asuhan yang direncanakan harus disetujui 

oleh kedua belah pihak, yaitu bidan dan pasien. 

Adapun penatalaksanaan KEK pada wanita pra konsepsi 

yaitu diberikan konseling berupa perbaikan gizi,Makanan-makanan 

yang bervariasi dan cukup mengandung kalori dan protein 

termasuk makanan pokok seperti nasi, ubi dan kentang setiap hari 

serta makanan yang mengandung protein seperti daging, ikan telur, 

kacang-kacangan, atau susu perlu dikonsumsi, sekurang-kurangnya 

sehari sekali. 

Pentingnya masa konsepsi (pembuahan) dalam menunjang 

kesehatan bayi yang sehat dapat dilakukan dengan beberapa cara 

berikut. 

1. Melengkapi pola makan yang bervariasi untuk nutrisi yang 

seimbang. Hindari makanan siap saji yang tidak sehat pada 6 

bulan sebelum kehamilan. 

2. Cermati jumlah konsumsi makanan, sehingga terhindar dari 

kondisi makanan berlebih. 

Mengurangi konsumsi makanan yang mengandung 

pengawet. Makanan yang diawetkan seperti makanan kaleng, 

instan dan minuman dengan bahan kimia merupakan jenis 

makanan yang mengandung dalam proses regenerasi sel tubuh. 
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f. Langkah VI: Pelaksanaan 

Pada langkah keenam ini, kegiatan yang dilakukan adalah 

melaksanakan rencana asuhan yang sudah dibuat pada langkah 

kelima secara aman dan efisien. Kegiatan ini bisa dilakukan oleh 

bidan atau anggota tim kesehatan yang lain. Jika bidan melakukan 

sendiri, bidan tetap memikul tanggung jawab untuk mengarahkan 

pelaksanaannya. Dalam situasi ini, bidan harus berkolaborasi 

dengan tim kesehatan lain atau dokter. Dengan demikian, bidan 

harus bertanggung jawab atas terlaksananya rencana asuhan yang 

menyeluruh yang telah dibuat bersama tersebut. 

Penatalaksanaan pada pasien pra konsepsi dengan KEK yaitu: 

a. Perbaikan gizi pada wanita pra konepsi merupakan 

paradigma baru dalam menangani masalah gizi ibu hamil di 

Indonesia, yang didasari oleh keterlambatan ibu hamil yang 

pada kontak pertama dengan pelayanan antenatal (Labuan, 

2019). 

b. Melakukan konseling  

Calon pengantin perlu diberikan konseling 

mengenai resiko yang ada dan ditawarkan intervensi yang 

mungkin memperbaiki prognosis kehamilan. Konseling 

berupa kesehatan reproduksi, usia ibu,lifestyle yang 

beresiko, diet, olahraga, kekerasan dalam rumah tangga, 

konseling kondisi medis spesifik, seperti diabetes, penyakit 
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ginjal, hipertensi dan, epilepsi, serta kondisi kejiwaan dan 

masalah psikis yang mungkin berpengaruh. 

 Konseling pra konsepsi dalam praktik pelayanan 

bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang gizi 

wanita pra konsepsi dalam mempersiapkan diri menghadapi 

kehamilan dan diet yang tepat dan seimbang untuk 

mencukupi kebutuhan gizinya. Dengan konseling tersebut 

diharapkan wanita pra konsepsi tersebut diharapkan wanita 

pra konsepsi dapat mengatur dan mengubah pola konsumsi 

makanan yang dimakan sehari-hari. Pola konsumsi 

makanan dapat berubah maka diharapkan indeks massa 

tubuhnya akan berubah juga. 

g. Langkah VII: Evaluasi 

Pada langkah terakhir ini, yang dilakukan oleh bidan adalah  

Melakukan evaluasi keefektifan asuhan yang sudah diberikan, yang 

mencakup pemenuhan kebutuhan, untuk menilai apakah sudah 

benar-benar terlaksana/terpenuhi sesuai dengan kebutuhan yang 

telah teridentifikasi dalam masalah dan diagnosis. Mengulang 

kembali dari awal setiap asuhan yang tidak efektif untuk 

mengetahui mengapa proses manajemen ini tidak efektif. 

3. Manajemen Asuhan Kebidanan Dalam Bentuk SOAP 

Asuhan merupakan catatan yang bersifat sederhana, jelas, 

logis dan tertulis. Bidan hendaknya menggunakan dokumentasi 
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SOAP setiap kali bertemu pasien. Alasan catatan SOAP dipakai 

dalam pendokumentasian adalah karena metode SOAP merupakan 

kemajuan informasi yang sistematis yang mengorganisir penemuan 

dan kesimpulan dalam rencana asuhan, metode SOAP dapat 

dipakai sebagai penyaring intisari proses penatalaksanaan 

kebidanan dalam tujuan penyediaan dan pendokumentasian asuhan, 

dan dengan SOAP dapat membantu bidan dalam mengorganisir 

pikiran dan asuhan yang menyeluruh (Mangkuji et al., 2013). 

a) S=Subjektif 

Data subjektif adalah data yang diperoleh dari sudut pandang 

pasien atau segala bentuk pertanyaan  atau keluhan dari pasien. 

Data atau fakta yang merupakan informasi yang merupakan 

biodata, meliputi nama, umur,status perkawinan, pendidikan dan 

alamat, serta keluhan yang dialami dan dirasakan oleh pasien, 

riwayat keluhan, riwayat kesehatan yang lalu, jika pasien memiliki 

riwayat kehamilan yang terdahulu, riwayat persalinan dan nifas 

yang lalu, riwayat ginekologi dan riwayat KB yang diperoleh dari 

wawancara langsung pada pasien atau dari keluarga terdekat 

pasien. 

b) O=Objektif 

Data objektif merupakan data yang diperoleh dari hasil 

pemeriksaan/observasi bidan atau tenaga kesehatan lain. Yang 

termasuk dalam data objektif meliputi pemeriksaan fisik pasien, 
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pemeriksaan laboratorium, ataupun pemeriksaan diagnostik 

lainnya. 

Pemeriksaan umum meliputi pemeriksaan tekanan darah, nadi, 

suhu dan pernapasan. Sedangkan pemeriksaan fisik meliputi 

pemeriksaan head to toe serta melihat adanya serta melihat adanya 

pembengkakan pada tungkai. Untuk menunjang hasil yang efektif 

maka dilakukan pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan 

laboratorium untuk melihat adanya proteinuria. 

c) A=Assessment 

Assessment merupakan keputusan yang ditegakan dari data-

data subjektif dan objektif yang telah dikumpulkan. Penegakan 

diagnosa kebidanan dijadikan sebagai dasar tindakan dalam upaya 

menanggulangi ancaman kesehatan pada pasien. 

d) P=Planning 

Planning (perencanaan) adalah rencana yang dibuat 

berdasarkan hasil analisa. Rencana asuhan ini meliputi rencana saat 

ini dan akan datang. Implementasi dapat dikerjakan sebagian atau 

seluruh bidan serta dilakukan oleh pasien itu sendiri.pada wanita 

usia subur yang mengalami KEK akan dilakukan perbaikan nutrisi 

dan jika tidak bisa ditangani lagi maka akan di tindak lanjuti, yaitu 

bila perlu dirujuk (Mangkuji et al., 2013). 
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BAB III 

TELUSURAN EVIDENCE BASED LEARNING 

A. Matriks Langkah I 

Matriks Pengertian Prakonsepsi 

No Judul Nama Tahun General Idea Hasil Kelebihan Kekurangan Perbandingan 

1 Kesehatan 

Reproduksi 

dan Seksual 

Bagi Calon 

Pengantin 

Kementerian 

Kesehatan RI 

2015 Definisi Pra 

konsepsi. 

Pra artinya 

sebelum, 

konsepsi  

artinya 

pertemuan sel 

ovum dengan 

sperma artiya 

pembuahan, 

atau pra 

konsepsi yaitu 

masa sebelum 

hamil atau 

masa sebelum 

terjadinya 

pertemuan 

antara ovum 

(sel telur 

dengan 

sperma.) 

Kelebihan 

dari literatur 

ini adalah 

menjelaskan 

berbagai 

informasi 

tentang 

kesiapan pra 

konsepsi, 

kehamilan 

dan 

pencegahan 

komplikasi 

persalinan.  

Tidak 

terdapat 

kekurangan 

dalam 

literatur 

terkait. 

Literatur ini 

tidak ada 

kesamaan 

dengan literatur 

lain karena 

menjelaskan 

tentang berbagai 

informasi 

kesehatan 

reproduksi dan 

seksual bagi 

calon pengantin. 
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NO Judul Nama Tahun General Idea Hasil Kekurangan Kelebihan Perbandingan 

2 Kurang 

Energi 

Kronis pada 

Wanita Usia 

Subur di 

Wilayah 

Kecamatan 

Limboto, 

Kabupaten 

Gorontalo 

Yeni 

Paramata dan 

Marselia 

Sandalayuk 

2019 Definisi 

KEK 

Kekurangan 

Energi Kronik 

(KEK) adalah 

salah satu 

keadaan 

malnutrisi. 

Dimana 

keadaan ibu 

menderita 

kekurangan 

makanan yang 

berlangsung 

menahun 

(kronik) yang 

mengakibatka

n timbulnya 

gangguan 

kesehatan 

pada ibu 

secara relatif 

atau absolut 

satu atau lebih 

zat gizi 

Kelebihan 

pada literatur 

ini adalah  

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

survey 

dengan 

desain 

deskriptif dan 

pendekatan 

cross 

sectional 

yang 

bertujuan 

untuk 

mengetahui 

gambaran 

karakteristik 

dan Kurang 

Energi 

Kronik pada 

Wanita Usia 

Subur 

 

Kekurangan 

dalam 

penelitian ini 

adalah 

menggunaka

n Desain 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

bersifat 

deskriptif 

Pembahasan 

pada literatur ini 

sama dengan 

literatur yang 

telah diuraikan 

sebelumnya. 
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No Judul Nama Tahun General idea Hasil Kelebihan Kekurangan Perbandingan 

3. Hubungan 

status 

ekonomi 

dengan 

kekurangan 

energi kronik 

(KEK) pada 

ibu hamil di 

puskesmas 

Ngambon 

Kabupaten 

Bojonegoro 

 

Putri 

Oktaviana, 

Siti Patonah 

 

2010 Definisi 

KEK 

Kurang energi 

kronik (KEK) 

adalah 

keadaan 

dimana ibu 

mengalami 

kekurangan 

makanan yang 

berlangsung 

menahun 

(kronis) yang 

mengakibatka

n timbulnya 

gangguan – 

gangguan 

kesehatan ibu 

dengan tanda 

– tanda atau 

gejala antara 

lain badan 

lemah dan 

muka pucat 

(Dep Kes RI, 

2003;25). 

Kurang energi 

kronik (KEK) 

penelitian ini 

menjelaskan 

tentang hasil 

penelitian  

yang 

digunakan 

untuk 

memberikan 

informasi 

pada ibu 

hamil tentang 

kejadian 

KEK yang 

berhubungan 

dengan status 

ekonomi 

Sebagai 

bahan 

masukan bagi 

ibu hamil 

tentang 

masalah 

kurang energi 

kronik (KEK) 

ibu hamil dan 

memberikan 

Tidak 

terdapat 

kekurangan 

pada literatur 

ini. 

Kurang energi 

kronik (KEK) 

dapat terjadi 

pada wanita usia 

subur (WUS) 

dan pada ibu 

hamil yang 

disebabkan oleh 

beberapa faktor 

antara lain 

peranan diet, 

faktor status 

ekonomi, 

kepadatan 

penduduk, 

infeksi, 

kemiskinan 

(Poorwo 

Soedarmo, 2003 

; 104). Salah 

satu indikator 

penyebab KEK 

adalah status 

ekonomi. Status 

ekonomi rendah 

secara tidak 
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dapat terjadi 

pada wanita 

usia subur 

(WUS) 

solusi pada 

masyarakat 

secara umum 

dalam bentuk 

pelayanan 

gratis 

(memeriksak

an 

kehamilan);  

Hasil 

penelitian ini 

dapat 

digunakan 

sebagai 

masukan 

untuk 

pengembanga

n 

keperawatan 

pada ibu 

hamil tentang 

masalah 

kurang energi 

kronik 

(KEK), 

Penelitian ini 

merupakan 

pengalaman 

langsung akan 

mempengaruhi 

ibu dalam 

memenuhi 

kebutuhan gizi 

seimbang. 



63 
 

 
 

dalam  

bidang 

penelitian 

dan 

penerapan 

dalam bidang 

kesehatan, 

penelitian 

dapat 

digunakan 

sebagai data 

dasar untuk 

penelitian 

yang lebih 

lanjut Hasil 

penelitian 

dapat 

digunakan 

sebagai 

parameter 

dalam 

memberikan 

perawatan 

pada ibu 

hamil. 
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No  Judul Nama Tahun General idea Hasil Kelebihan Kekurangan Perbandingan 

4 Gizi 

Prakonsepsi, 

kehamilan 

dan menyusui 

Olivia 

Anggraeny, 

Ayuningtyas 

Dian 

Ariestiningsi

h 

2017 Panduan 

teknis dalam 

penyusunan 

menu bagi 

masa 

prakonsepsik

ehamilan dan 

menyusui. 

Memberikan 

informasi 

yang tepat 

bagi wanita 

dalam masa 

prakonsepsi, 

yang dimana 

artinya 

sebelum 

terjadi 

pertemuan sel 

sperma 

dengan ovum 

pembuahan  

sebelum 

hamil. 

Pada literatur 

ini 

menjelaskan 

tentang 

edukasi 

tentang gizi 

untuk 

persiapan 

prakonsepsi. 

Tidak 

terdapat 

kekurangan 

pada literatur 

ini. 

Pembahasan 

pada literatur ini 

berbeda dengan 

literatur yang 

telah diuraikan 

sebelumnya. 
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Matriks Tanda dan Gejala  

No Judul Nama Tahun General Idea Hasil Kelebihan Kekurangan Perbandingan 

1 Kesiapan 

Fisik Dewasa 

Awal 

Sebagai 

Calon Ibu 

Pada 

Mahasiswa 

Tingkat 

Akhir Prodi 

Diii 

Kebidanan 

Di Poltekkes 

Kemenkes 

Jakarta III 

Wafiqah 2017 Menggambar

kan kesiapan 

fisik dewasa 

awal sebagai 

calon ibu. 

Dalam 

penelitian ini 

didapatkan juga 

gambaran pada 

status gizi 

sebanyak 43 

(71,7%) masuk 

kategori normal, 

85% tidak 

memiliki risiko 

KEK, pola 

makan 

didapatkan 

sebanyak 35 

(58,3%) 

memiliki pola 

makan yang 

baik, adanya 

tanda dan gejala 

anemia 31 

(51,7%), 

gangguan siklus 

menstruasi 34 

(56,7%, 

Rekomendasi 

agar mahasiswi 

meningkatkan 

aktivitas fisik dan 

menyeimbangkan 

asupan zat gizi 

sesuai anjuran 

konsep gizi 

seimbang. 

Kekurangan 

dalam penelitian 

ini adalah 

menggunakan 

Desain penelitian 

yang digunakan 

adalah bersifat 

deskriptif 

Penelitian ini 

berbeda 

dengan 

penelitian 

yang 

dilakukan oleh 

Lusiana El 

Sinta B 2017. 
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sebagian besar 

61,7% tidak 

memiliki 

riwayat 

penyakit, dan 31 

responden 

(51,7%) 

memiliki 

lingkungan fisik 

yang baik. 

No  Judul Nama Tahun General idea Hasil Kelebihan Kekurangan Perbandingan 

2 Hubungan 

Faktor 

Keluarga 

dengan 

Kejadian 

Kurang 

Energi 

Kronis pada 

Wanita Usia 

Subur di 

Kecamatan 

Terbanggi 

Besar 

Dian Isti 

Angraini 

2018 Tanda dan 

gejala pada 

kekurangan 

energi kronik 

(KEK). 

Data kurang 

energi kronis 

(KEK) 

didapatkan 

dengan 

pengukuran 

antropometri 

yaitu dengan 

pengukuran 

lingkar lengan 

atas (LiLA) 

dengan 

menggunakan 

pita meter. 

Dikatakan 

mengalami 

Jenis penelitian 

ini adalah 

penelitian 

observasional 

dengan rancangan 

cross sectional. 

Penelitian 

dilakukan di 

kecamatan 

terbanggi besar 

kabupaten 

lampung tengah 

pada bulan 

agustus sampai 

november 2016 

jumlah sampel 

minimal yang 

harus dipenuhi 

adalah 166 orang 

ditambah 10% 

sehingga 

didapatkan total 

sampel 183 

orang. 

Faktor–faktor 

yang 

mempengaruhi 

KEK pada 

WUS terbagi 

menjadi dua, 

yaitu faktor 

internal dan 

eksternal. 

Internal 

(individu) 

yaitu genetik, 

riwayat 

obstetri, seks 

dan lain 

sebagainya. 
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KEK apabila 

diameter lingkar 

lengan atas 

(LiLA) < 24,9 

cm, sedangkan 

dikatakan tidak 

mengalami 

KEK/ gizi baik 

apabila diameter 

lingkar lengan 

atas (LiLA) > 

24,9 cm. 

Sedangkan 

eksternal 

adalah gizi, 

obat–obatan, 

lingkungan, 

keluarga, dan 

penyakit. 6 

No  Judul Nama Tahun General idea Hasil Kelebihan Kekurangan Perbandingan 

3 Perbedaan 

persiapan 

prakonsepsi 

ibu hamil 

primigravida 

yang 

mengalami 

kurang 

energi 

kronik dan 

tidak kurang 

energi 

kronik 

Ketut 

Pramana 

Adiputra, 

IGN 

Indraguna 

Pinatih, dkk 

2017 Kejadian 

KEK pada 

wanita 

underweight 

dan normal  

Hasil penelitian 

mendapatkan 

bahwa terdapat 

perbedaan 

angka kejadian 

KEK apabila 

dilihat dari 

status gizi dan 

status gizi yang 

menyebabkan 

KEK adalah 

underweight  

Tidak terdapat 

kelemahan pada 

penelitian ini 

Indeks masa 

tubuh  (IMT) 

sebelum 

kehamilan dan 

lingkar lengan 

atas (LILA) pada 

ibu hamil dengan 

KEK, penelitian 

ini menggunakan 

kategori 

underweight 

Ada beberapa 

penelitian 

yang sama 

kemaknaan 

akan tetapi ada 

variabel yang 

berbeda pada 

penelitian ini. 
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No  Judul Nama Tahun General idea Hasil Kelebihan Kekurangan Perbandingan 

4 Hubungan 

Asupan 

Energi 

Terhadap 

Status Gizi 

Wanita 

Subur Di 

Kelas Xii 

Ipa Sma 

Negeri 1 

Cigugur 

Kabupaten 

Kuningan 

Aep 

Saepudin. 

2018 Hubungan 

status gizi 

dengan KEK. 

Status gizi baik 

apabila tubuh 

memperoleh 

zat-zat gizi yang 

seimbang dalam 

jumlah yang 

cukup. Status 

gizi kurang 

apabila twrjadi 

kekurangan 

karbohidrat, 

lemak, protein, 

dan vitamin. 

Status gizi lebih 

jika terdapat 

ketidakseimban

gan antara 

konsumsi 

energy dan 

pengeluaran 

energi yang 

berlebih dapat 

menimbulkan 

overweight dan 

obesitas. 

Kelebihan dari 

penelitian adalah 

berfokus pada 

satu komponen 

yaitu mengenai 

kekurangan 

energi kronik. 

Kekurangan 

penelitian ini 

adalah hanya 

menilai gambaran 

status gizi tanpa 

mengetahui 

asupan     yang 

dikonsumsi setiap 

harinya.                                                                                           

Perbandingan 

penelitian ini 

adalah status 

gizi baik 

berbeda dengan 

penelitian yang 

dilakukan 

Cindy Fariski 

dkk 2019 

mengenai 

Status 

kesehatan 

periode 

prakonsepsi 

berperan 

penting untuk 

mempersiapkan 

kehamilan. 
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No  Judul Nama Tahun General idea Hasil Kelebihan Kekurangan Perbandingan 

5 Kurang 

Energi 

Kronis pada 

Wanita Usia 

Subur di 

Wilayah 

Kecamatan 

Limboto, 

Kabupaten 

Gorontalo 

Yeni 

Parramatta 

dkk 

2019 Tanda dan 

gejala KEK  

Kekurangan 

Energi Kronik 

(KEK) adalah 

keadaan dimana 

remaja 

putri/wanita 

mengalami 

kekurangan gizi 

(kalori dan 

protein) yang 

berlangsung 

lama atau 

menahun 

Kelebihan pada 

penelitian ini 

adalah menilai 

KEK pendidikan 

dan pekerjaan 

pada usia subur 

Tidak terdapat 

kekurangan pada 

literatur terkait.  

Terdapat 

perbandingan 

pada penelitian 

ini yaitu KEK 

dengan status 

kehamilan. 

  6                    Peranan 

Edukasi 

Bidan dalam 

Mencegah 

Kurang 

Energi 

Kronis 

(KEK) pada 

Ibu Hamil di 

Provinsi 

Sulawesi 

Tengah 

Sri Restu 

Tempali, 

Sumiaty 

2019 Penyebab dan 

resiko KEK 

KEK pada ibu 

hamil dapat 

menyebabkan 

risiko dan 

komplikasi pada 

ibuyaitu anemia, 

perdarahan, 

berat badan ibu 

tidak bertambah 

secara normal 

dan terkena 

penyakit infeksi. 

Tidak terdapat 

kelemahan pada 

penelitian ini. 

Kelebihan pada 

penelitian ini 

metode yang 

digunakan 

metode penelitian 

observasional 

dengan desain 

cross sectional 

Penelitian 

dilaksanakan 

selama kurang 

lebih 3 bulan. 

Penelitian ini 

sejalan dengan 

penelitian 

yang 

dilakukan oleh 

yang 

membahas 

tentang 

penyebab 

KEK. 
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No  Judul Nama Tahun General idea Hasil Kelebihan Kekurangan Perbandingan 

7 Hubungan 

Pengetahuan

,Sikap,Tingk

at Konsumsi 

Energi, 

Protein, dan 

Indeks 

Massa 

Tubuh/ 

Umur 

dengan 

Kekurangan 

Energi 

Kronik pada 

Remaja 

Putri 

Agustin 

Dwi Arista 

dkk 

2017 Tanda dan 

gejala KEK 

pada remaja 

Status gizi 

didapatkan 

dengan 

membandingkan 

antara IMT dan 

umur remaja 

putri. Dalam 

penelitian ini 

jika IMT/U 

remaja putri 

normal atau 

berlebih (gemuk 

dan obesitas) 

maka tidak 

berisiko untuk 

mengalami 

KEK. 

Sebaliknya, jika 

IMT/U kurang 

(kurus dan 

sangat kurus) 

akan berisiko 

mengalami 

KEK. 

Kelebihan pada 

penelitian ini 

yaitu menilai 

asupan dengan 

hubungan KEK. 

Kelemahan pada 

penelitian ini 

yaitu jumlah 

sampel yang 

digunakan dengan 

lama 

penelitiannya. 

Perbedaan 

pada penelitian 

ini adalah 

menjelaskan 

tentang 

konsumsi 

energi, protein 

dan IMT 

sedangkan 

penelitian 

yang 

dilakukan oleh 

Dian Isti 

Anggraini and 

Sofyan 

Musyabiq 

Wijaya (2019) 

adalah 

mengenai 

Malnutrisi 

energi kronis 

memiliki 

korelasi. 
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A. Langkah II Identifikasi Masalah Aktual 

No Judul Nama Tahun General Idea Hasil Kelemahan Kelebihan Perbandingan 

1 Perbedaan 

persiapan 

prakonsepsi 

ibu hamil 

primigravida 

yang 

mengalami 

kurang energi 

kronik dan 

tidak kurang 

energi kronik 

di Puskesmas 

Gianyar 1 

Ketut 

Pramana 

Adiputra, 

dkk 

2017 Kehamilan 

dengan 

kekurangan 

energi kronik 

(KEK) pada 

wanita 

normal dan 

underweight. 

Hasil penelitian 

ini kejadian 

KEK pada 

wanita 

underweight dan 

normal, tidak 

terdapat 

perbedaan 

antara kejadian 

KEK dengan 

usia, riwayat 

penyakit, dan 

pendapatan 

sebelum hamil. 

Kelemahan pada 

penelitian ini 

adalah sampel 

yang digunakan 

untuk penelitian 

prakonsepsi ibu 

hamil awal bukan 

wanita usia subur. 

Kelebihan pada 

penelitian ini 

adalah 

menentukan 

perbedaan 

persiapan 

prakonsepsi 

kehamilan awal 

yang mengalami 

KEK. 

Perbedaan 

pada penelitian 

ini adalah 

sampel yang 

diteliti, 

berbeda 

dengan 

penelitian yang 

dilakukan oleh 

Agustin Dwi 

Arista (2017) 

yang 

menjelaskan 

mengenai 

konsumsi 

protein dengan 

KEK dan 

sampel yang 

digunakan 

adalah wanita 

atau remaja 

putri. 
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No  Judul Nama Tahun General idea Hasil Kelebihan Kekurangan Perbandingan 

2 Hubungan 

Sosial 

Ekonomi 

Dengan 

Kekurangan 

Energi 

Kronik (Kek) 

Pada Wanita 

Prakonsepsi 

Di Kota 

Makassar 

Tenri Puli, 

dkk 

2015 Faktor resiko 

pendidikan 

dan 

pengeluaran 

pangan 

dengan KEK. 

Dari hasil 

penelitian 

tersebut 

menyatakan 

bahwa 

pendidikan baik 

belum tentu 

memiliki status 

gizi yang baik, 

hal ini 

disebabkan 

karena 

pendidikan tidak 

hanya 

didapatkan dari 

pendidikan 

formal saja 

tetapi bisa juga 

diperoleh dari 

pendidikan non 

formal seperti 

penyuluhan, 

perbaikan gizi di 

posyandu 

setempat dan 

melalui berbagai 

Kekurangan pada 

penelitian ini 

jumlah sampel 

yang digunakan 

sedikit adalah 16 

orang. 

Kelebihan dalam 

penelitian ini 

yaitu mengaitkan 

antara pendidikan 

dan pengeluaran 

pangan dengan 

KEK. 

Tidak ada 

kesamaan 

penelitian ini 

dengan 

literatur yang 

telah diuraikan 

sebelumnya. 
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media seperti 

dimajalah dan 

media lainya,   

No  Judul Nama Tahun General idea Hasil Kelebihan Kekurangan Perbandingan 

3 Kekurangan 

energi kronik 

(KEK) ibu 

hamil dengan 

bayi berat 

lahir rendah 

(BBLR). 

Sumiaty, 

Sri Restu. 

2019 Komplikasi 

KEK pada 

ibu hamil. 

KEK pada ibu 

hamil dapat 

menyebabkan 

risiko dan 

komplikasi pada 

ibu antara lain: 

anemia, 

perdarahan, 

berat badan ibu 

tidak bertambah 

secara normal 

dan terkena 

penyakit infeksi. 

Pengaruh KEK 

terhadap proses 

persalinan dapat 

mengakibatkan 

persalinan sulit 

dan lama, 

persalinan 

sebelum 

waktunya 

(prematur), 

berjumlah 1.051 

ibu. Pengambilan 

sampel dilakukan 

dengan teknik 

purposive 

sampling dengan 

pertimbangan 

tertentu yang 

dibuat oleh 

Peneliti. Besar 

Sampel dihitung 

menggunakan 

Rumus Slovin 

dengan jumlah 

sampel yang 

diperoleh 

sebanyak 290 ibu. 

Kelebihan 

penelitian ini 

adalah penelitian 

observasional 

analitik dengan 

jenis penelitian 

kohort 

retrospektif. 

ibu hamil 

menderita gizi 

buruk atau 

KEK , kondisi 

ini akan sangat 

berpengaruh 

pada 

pertumbuhan 

janin yang 

dikandungnya. 

Pengaruh ini 

akan 

menentukan 

berat badan 

lahir bayinya 

yang akan 

kurang dari 

seharusnya. 

Berat badan 

bayi yang 

rendah ini 

akan sangat 

berpengaruh 
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pendarahan 

setelah 

persalinan, serta 

persalinan 

dengan operasi. 

KEK ibu hamil 

dapat 

mempengaruhi 

proses 

pertumbuhan 

janin dan dapat 

menimbulkan 

keguguran, 

abortus, bayi 

lahir mati, 

kematian 

neonatal, cacat 

bawaan, anemia 

pada bayi, 

asfiksia intra 

partum, lahir 

dengan berat 

lahir rendah 

(BBLR) 

(Proverawati, 

dkk.2010:50) 

 

terhadap 

kematian bayi 

yang lebih 

besar. Sebuah 

hasil studi di 

Guatemala 

(Amerika 

Serikat) 
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No  Judul Nama Tahun General idea Hasil Kelebihan Kekurangan Perbandingan 

4 Tingkat 

asupan energi 

dan 

ketersediaan 

pangan 

berhubungan 

dengan risiko 

kekurangan 

energi kronik 

(KEK) pada 

ibu hamil 

Yanuarti 

Petrika1 , 

Hamam 

Hadi2 , 

Detty Siti 

Nurdiati3 

2014 Faktor 

penyebab 

KEK 

Salah satu 

dampak yang 

dapat dialami 

ibu hamil jika 

asupan zat gizi 

kurang yaitu 

akan mengalami 

KEK yang 

dilihat 

berdasarkan 

pengukuran 

lingkar lengan 

atas (LILA), 

Salah satu faktor 

penyebab KEK 

adalah konsumsi 

makan yang 

tidak cukup 

mengandung 

energi dan 

protein 

 

 

Tidak terdapat 

kelemahan dari 

penelitian ini. 

Kelebihan pada 

penelitian ini 

adalah 

menjelaskan 

pentingnya 

kesehatan ibu 

sebelum konsepsi 

dan faktor risiko 

utama untuk hasil 

kelahiran yang 

merugikan 

  

Perbedaan 

yang sangat 

terlihat dari 

penelitian ini 

dengan 

penelitian yang 

dilakukan oleh 

Tenri puli 

(2015) adalah 

prakonsepsi 

untuk hasil 

kelahiran dan 

risiko penyakit 

dikemudian 

hari. 
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No  Judul Nama Tahun General idea Hasil Kelebihan Kekurangan Perbandingan 

5 Hubungan 

Asupan 

Makan 

Dengan 

Kejadian 

Kurang 

Energi 

Kronis (Kek) 

Pada Wanita 

Usia Subur 

(Wus) Di 

Kecamatan 

Terbanggi 

Besar 

Kabupaten 

Lampung 

Tengah 

Meriska 

Cesia Putri 

2017 Akibat 

kekurangan 

gizi pada 

WUS 

Hasil penelitian 

responden 

menderita KEK 

dengan 

mayoritas 

responden 

memiliki asupan 

energi kurang 

(54,1%), asupan 

karbohidrat 

lebih (72,1%), 

asupan protein 

kurang (91,8%), 

asupan lemak 

kurang (98%), 

dan asupan zat 

besi kurang 

(100%), dengan 

hasil analisis 

bivariat fisher 

exact 

didapatkan 

bahwa asupan 

energi tidak 

berhubungan 

secara 

Tidak ada 

terdapat 

kelemahan pada 

penelitian ini.  

Penelitian ini 

menggunakan 

kuesioner food 

recall 2x24 jam 

untuk mengetahui 

data asupan 

makannya 

responden. 

Penelitian ini 

berbeda dengan 

penelitian yang 

dilakukan oleh 

Tenri puli, 

tidak 

menggunakan 

food recall 

untuk 

mengetahui 

asupan 

makannya. 
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signifikan 

asupan 

karbohidrat 

tidak 

berhubungan 

secara 

signifikan 

asupan protein 

tidak 

berhubungan 

secara 

signifikan 

asupan lemak 

berhubungan 

secara 

signifikan 

dengan kejadian 

KEK, dan 

asupan zat besi 

tidak dapat 

diukur 

signifikansinya 

karena seluruh 

responden 

memiliki asupan 

zat besi yang 

kurang. 
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6 Tingkat 

asupan energi 

dan 

ketersediaan 

pangan 

berhubungan 

dengan risiko 

kekurangan 

energi kronik 

(KEK) pada 

ibu hamil 

Yanuarti 

Petrika1 , 

Hamam 

Hadi2 , 

Detty Siti 

Nurdiati 

2014 Salah satu 

faktor 

penyebab 

KEK 

Salah satu faktor 

penyebab KEK 

adalah konsumsi 

makan yang 

tidak cukup 

mengandung 

energy dan 

protein. 

Kehamilan 

menyebabkan 

meningkatnya 

metabolisme 

energi, sehingga 

kebutuhan 

energi dan zat 

gizi lainnya 

meningkat. 

Selama 

kehamilan, 

diperlukan 

tambahan energi 

ekstra sebesar 

340-450 Kalori 

setiap hari pada 

trimester II dan 

III (5,6). 

Kelemahan 

penelitian ini 

yaitu Kriteria 

eksklusi yaitu ibu 

hamil yang dalam 

perawatan atau 

pernah menderita 

penyakit selama 3 

bulan ke belakang 

yang 

mengganggu 

asupan makanan, 

mengalami edema 

bagian atas 

terutama lengan 

tangan, tidak 

mempunyai 

tangan (cacat) 

dan menderita 

penyakit penyerta 

yang berat seperti 

gangguan 

kesadaran/koma 

Kelebihan pada 

penelitian ini , 

proporsi risiko 

KEK akan 

semakin menurun 

jika asupan 

protein ibu hamil 

>60,7 gram 

(kuartil 3, 4, dan 

5). Secara 

keseluruhan, 

semakin tinggi 

asupan protein 

ibu hamil, maka 

proporsi risiko 

KEK cenderung 

menurun dan 

proporsi risiko 

tidak KEK 

cenderung 

meningkat. 

Penelitian ini 

berbeda dengan 

penelitian yang 

dilakukan oleh 

Adrianingtias 

(2015) yang 

membahas 

tentang tingkat 

konsumsi. 
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Kekurangan 

asupan energi 

selama 

kehamilan juga 

akan 

mempengaruhi 

kebutuhan 

protein. Jika ibu 

kekurangan zat 

energi maka 

fungsi protein  

untuk 

membentuk 

glukosa akan 

didahulukan. 

Pemecahan 

protein tubuh ini 

pada akhirnya 

akan 

menyebabkan 

melemahnya 

otot-otot dan 

jika hal ini 

terjadi secara 

terus menerus, 

akan terjadi 

deplesi masa 

otot karena 
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salah satu fungsi 

dari protein 

adalah untuk 

pertumbuhan 

dan 

pemeliharaan 

sel-sel. 

7 Relationship 

Between 

Cultural And 

Race Toward 

Chronic 

Energi 

Malnutrition 

(Cem) Risk 

On Women 

Of 

Childbearing 

Age In 

Terbanggi 

Besar 

Districts 

Central 

Lampung 

Regency 

 Meti 

Destriyana 

2016 Resiko 

makanan 

pantangan 

yang 

mengakibatk

an KEK pada 

WUS  

Hasil penelitian 

menunjukkan 

4,1% responden 

KEK; 16,4% 

responden 

memiliki 

pantang makan; 

29% responden 

menikah pada 

usia risiko 

tinggi; 4,1% 

responden 

dengan paritas 

tinggi; 74% 

responden 

dengan ras 

Jawa. 

Kekurangan 

dalam penelitian 

ini adalah tidak 

menjelaskan 

prakonsepsi. 

Kelebihan dari 

penelitian ini 

adalah variabel 

persepsi dan ras 

dihubungkan 

dengan KEK. 

Penelitian ini 

berbeda 

dengan 

penelitian yang 

dilakukan oleh 

Aprilita Noor 

Amelia (2016) 

variabelnya 

adalah 

Pengetahuan 

sikap dan 

perilaku 

dengan KEK. 
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No  Judul Nama Tahun General idea Hasil Kelebihan Kekurangan Perbandingan 

8 Analisis 

faktor resiko 

kekurangan 

energi kronik 

(KEK) pada 

wanita pra 

konsepsi di 

kota 

makassar 

Fauziah 

Hamid, A. 

Razak 

Thaha, 

Abdul 

Salam 

2019 Faktor resiko 

kekurangan 

energi kronik 

pada wanita 

pra konsepsi. 

Hasil penelitian 

ini membahas 

Malnutrisi dapat 

mempermudah 

tubuh terkena 

penyakit infeksi 

dan juga infeksi 

akan 

mempermudah 

status gizi dan 

mempercepat 

malnutrisi, yang 

salah satunya 

berdampak pada 

penurunan 

asupan gizi 

akibat kurang 

nafsu makan. 

Dalam hal ini 

jumlah asupan 

makan/asupan 

gizi dan 

penyakit/infeksi 

menjadi  

langsung 

masalah gizi. 

Kelemahan 

penelitian ini 

yaitu 

Pengumpulan 

data dilakukan 

dengan 

wawancara 

menggunakan 

kuesioner. 

Analisis data 

yang dilakukan 

adalah univariat, 

bivariat, 

multivariat 

dengan uji chi 

square, uji odds 

ratio, dan uji 

regresi logistik. 

Penyajian data 

dalam bentuk 

tabel dan disertai 

narasi. 

Jumlah responden 

dalam penelitian 

ini adalah 48 

orang yang terdiri 

dari 16 kelompok 

kasus (KEK) dan 

32 kelompok 

kontrol (non 

KEK). 

Berdasarkan 

karakteristik 

umum wanita 

prakonsepsi di 

Kota Makassar 

menunjukkan 

bahwa sebagian 

besar responden 

berusia 18-29 

Penelitian ini 

berbeda 

dengan 

penelitian 

lainya yang 

telah dibahas 

sebelumnya. 
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Gambaran pola 

penyakit di Kota 

Makassar masih 

didominasi oleh 

penyakit infeksi 

yang 

berhubungan 

erat dengan 

keadaan gizi5 . 

Rendahnya 

asupan makanan 

dapat 

disebabkan oleh 

rendahnya 

pengetahuan 

dan perilaku 

makan 

seseorang. 

Rendahnya 

pengetahuan 

gizi dapat 

menyebabkan 

rendahnya 

pemilihan 

makanan dan 

memiliki peran 

dalam masalah 

nutrisi. Faktor 
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lain yang 

berperan dalam 

menentukan 

status kesehatan 

seseorang 

adalah tingkat 

sosial ekonomi, 

dalam hal ini 

adalah 

pendidikan, 

pekerjaan, dan 

pengeluaran 6 . 

penyebab 

9 Faktor-

Faktor Yang 

Mempengaru

hi Terjadinya 

Kurang 

Energi 

Kronis Pada 

Wanita Di 

Kulon Progo 

Diana 

Oktaviastuti 

Dharmasety

a 

2020 Faktor usia 

menikah 

dengan KEK 

Hasil dari 

penelitian ini 

membahas 

responden yang 

memiliki 

pantang makan 

dan usia 

menikah 

sehingga terjadi 

KEK. 

 

Kekurangan pada 

penelitian ini 

hanya 

menjelaskan 

mengenai usia 

menikah yang 

dikaitkan dengan 

KEK. 

Kelebihan dari 

penelitian ini 

adalah 

menjelaskan 

faktor yang 

mempengaruhi 

KEK antara lain 

Ras dan KEK, 

paritas dan Usia 

menikah, Budaya 

dan KEK. 

 

Penelitian ini 

berbeda 

dengan 

penelitian yang 

dilakukan oleh 

Adrianingtias 

(2015) yang 

membahas 

mengenai 

tingkat 

konsumsi. 
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No  Judul Nama Tahun General idea Hasil Kelebihan Kekurangan Perbandingan 

10 Gambaran 

kejadian 

anemia pada 

remaja putri 

KEK yang 

Mendapatkan 

tablet tambah 

darah Pada 

siswi SMA.N 

3 kota 

ternate, 

wilayah 

suburban 

Hasna 

soleman 

2018 Masalah 

akibat 

kekurangan 

gizi pada 

remaja putri.  

 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa dari 45 

remaja putri 

KEK umumnya 

berusia 15 

tahun, pekerjaan 

ayah dominan 

wiraswasta 

33,3% dan 

pekerjaan ibu 

dominan Ibu 

rumah tangga 

75,6%. Dari segi 

asupan remaja 

putri 100% 

kekurangan 

Mengkonsumsi 

energi, asam 

folat, fe dan 

zink. Untuk 

konsumsi ttd 

sebanyak 86,7% 

remaja putri 

tidak pernah 

mengkonsumsi 

Tidak terdapat 

kekurangan pada 

penelitian ini. 

Kelebihan dari 

penelitian ini 

yaitu memikirkan 

hingga frekuensi 

sarapan dan 

sanitasi 

lingkungan. 

Penelitian ini 

berbeda 

dengan 

penelitian 

lainnya yang 

telah dibahas 

sebelumnya. 
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ttd, 

mengkonsumsi 

tidak rutin 6,7% 

dan tidak 

mengkonsumsi 

6,7% kemudian 

untuk remaja 

putri anemia 

Sebanyak48,9%. 

 

B. Matriks Langkah III 

No Judul Oleh Tahun General Ide Hasil Kelemahan Kelebihan Perbandingan 

1 Hubungan 

Pemanfaatan  

Posyandu 

Prakonsepsi 

dengan 

Status Gizi 

Wanita 

Prakonsepsi 

di Desa 

Lokasi  

Fokus 

Stunting 

Kabupaten 

Dwi Wahyu 

Balebu 

2019 Masalah 

potensial 

pada KEK  

Hasil penelitian 

menunjukkan 

ada hubungan 

yang signifikan 

antara 

pemanfaatan 

posyandu 

prakonsepsi 

dengan status 

anemia wanita 

prakonsepsi 

tidak ada 

hubungan yang 

Tidak terdapat 

kekurangan pada 

penelitian ini. 

Kelebihan dalam 

penelitian ini 

motivasi dan 

dorongan yang 

dilakukan pada 

program 

posyandu. 

Perbandingan 

dengan 

penelitian 

sebelumnya 

adalah  

 Status Gizi di 

tandai dengan 

Status Anemia, 

Lingkar 

Lengan Atas 

(LILA) dan 

Indeks Masa 
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Banggai signifikan antara 

pemanfaatan 

posyandu 

prakonsepsi 

dengan status 

KEK wanita 

prakonsepsi 

Tubuh (IMT). 

No  Judul Nama Tahun General idea Hasil Kelebihan Kekurangan Perbandingan 

2 Anemia dan 

KEK sebagai 

faktor risiko 

kejadian bayi 

berat lahir 

rendah  

(BBLR) 

(Studi di 

Wilayah 

Kerja 

Puskesmas 

Juwana 

Kabupaten 

Pati) 

Susi Yunita 

Haryanti, 

Dina 

Rahayuning 

Pangestuti, 

Apoina 

Kartini. 

2019 Penyebab ibu 

hamil dengan 

KEK. 

KEK akan 

berpengaruh  

terhadap masa 

pra konsepsi 

yaitu 

gangguanalat 

reproduksi 

kekurangan 

nutrisi dan 

anmia, pada 

persalinan 

seperti 

persalinan sulit 

dan lama, 

persalinan 

belum waktunya 

(prematur), 

perdarahan 

setelah 

Jumlah sampel 

sebanyak 40, 

untuk kelompok 

kasus bayi yang 

lahir hidup 

dengan BBLR .    

Peneliti lain 

diharapkan dapat 

melakukan 

kelebihan 

penelitian  ini l 

untuk mengetahui 

faktor-faktor 

risiko kejadian 

bayi berat lahir 

rendah lainnya 

seperti 

pengetahuan 

tentang gizi saat 

hamil, penyakit 

infeksi, faktor 

genetik. 

Penelitian 

tersebut 

sejalan dengan 

penelitian di 

wilayah kerja 

Puskesmas 

Suruh 

Kabupaten 

Semarang 

yang 

menunjukkan 

bahwa tingkat 

kecukupan 

protein yang 

lebih selama 

kehamilan 

dibutuhkan 

oleh plasenta 

untuk 
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persalinan, dan 

persalinan 

dengan proses 

operasi semakin 

meningkat. Ibu 

hamil yang 

mengalami 

KEK juga akan 

berpengaruh 

terhadap 

pertumbuhan 

janin seperti: 

keguguran, 

abortus, bayi 

lahir mati, 

kematian 

neonatal, cacat 

bawaan, anemia, 

pada bayi janin 

mati dalam 

kandungan, 

serta lahir 

dengan BBLR. 

membawa 

makanan ke 

janin, serta 

untuk 

pembentukan 

hormon enzim 

ibu dan janin. 

Kekurangan 

zat gizi energi 

dan protein 

pada ibu hamil 

dapat 

mengurangi 

inti DNA dan 

RNA yang 

dapat 

mempengaruhi 

profil asam 

lemak 

sehingga 

transfer zat 

gizi ibu ke 

janin menjadi 

terganggu. 

3 Kekurangan 

energi kronik 

(KEK) ibu 

Sumiaty, 

Sri Restu 

2016  Komplikasi 

KEK pada 

ibu hamil. 

KEK pad masa 

pra konspsi 

dapat 

berjumlah 1.051 

ibu. Pengambilan 

sampel dilakukan 

Kelebihan 

penelitian ini 

adalah penelitian 

ibu hamil 

menderita gizi 

buruk atau 
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hamil dengan 

bayi berat 

lahir rendah 

(BBLR). 

menyebabkan 

gangguan alat 

reproduksi, 

kurang nutrisi 

dan anemia 

sedangkan  ibu 

hamil dapat 

menyebabkan 

risiko dan 

komplikasi pada 

ibu antara lain: 

anemia, 

perdarahan, 

berat badan ibu 

tidak bertambah 

secara normal 

dan terkena 

penyakit infeksi. 

Pengaruh KEK 

terhadap proses 

persalinan dapat 

mengakibatkan 

persalinan sulit 

dan lama, 

persalinan 

sebelum 

waktunya 

(prematur), 

dengan teknik 

purposive 

sampling dengan 

pertimbangan 

tertentu yang 

dibuat oleh 

Peneliti. Besar 

Sampel dihitung 

menggunakan 

Rumus Slovin 

dengan jumlah 

sampel yang 

diperoleh 

sebanyak 290 ibu. 

observasional 

analitik dengan 

jenis penelitian 

kohort 

retrospektif. 

KEK , kondisi 

ini akan sangat 

berpengaruh 

pada 

pertumbuhan 

janin yang 

dikandungnya. 

Pengaruh ini 

akan 

menentukan 

berat badan 

lahir bayinya 

yang akan 

kurang dari 

seharusnya. 

Berat badan 

bayi yang 

rendah ini 

akan sangat 

berpengaruh 

terhadap 

kematian bayi 

yang lebih 

besar. Sebuah 

hasil studi di 

Guatemala 

(Amerika 
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pendarahan 

setelah 

persalinan, serta 

persalinan 

dengan operasi. 

KEK ibu hamil 

dapat 

mempengaruhi 

proses 

pertumbuhan 

janin dan dapat 

menimbulkan 

keguguran, 

abortus, bayi 

lahir mati, 

kematian 

neonatal, cacat 

bawaan, anemia 

pada bayi, 

asfiksia intra 

partum, lahir 

dengan berat 

lahir rendah 

(BBLR) 

(Proverawati, 

dkk.2010:50) 

 

Serikat) 



90 
 

 
 

No  Judul Nama Tahun General idea Hasil Kelebihan Kekurangan Perbandingan 

4 Status 

ekonomi dan 

pengetahuan 

zat gizi pada 

ibu hamil 

Aisyah 

Susanti , 

dkk. 

2018 Komplikasi 

KEK 

Komplikasi gizi 

kurang terhadap 

WUS yaitu 

gangguan alat 

reoroduksi 

proses 

persalinan dapat 

mengakibatkan 

persalinan sulit 

dan lama, 

persalinan 

sebelum 

waktunya 

(prematur), 

pendarahan 

setelah 

persalinan. 

Tidak terdapat 

kekurangan pada 

penelitian ini. 

Kelebihan pada 

penelitian ini 

Dengan totalitas 

bukti ilmiah yang 

ada saat ini 

berpotensi untuk 

memodifikasi 

penyebab 

penyakit 

faktor penentu 

kehamilan, 

kegagalan untuk 

mengambil 

tindakan 

pencegahan yang 

diperlukan dapat 

membuat anggota 

komunitas medis 

secara kolektif 

dan secara 

individu bersalah 

atas penyakit 

yang dapat 

dicegah pada 

Penelitian ini 

hampir sama 

dengan 

penelitian 

yang 

dilakukan oleh 

Stephen J. 

Genius (2016). 



91 
 

 
 

anak-anak. 

No  Judul Nama Tahun General idea Hasil Kelebihan Kekurangan Perbandingan 

5 Food 

insecurity 

and 

nutritional 

status 

ofpreconcepti

on women in 

a rural 

population 

Of North 

Karnataka, 

India 

Shivanand 

C. 

Mastiholi, 

et al. 

2018 kekurangan 

gizi kronis 

selama masa 

prakonsepsi  

Status gizi ibu 

prakonsepsi 

tergolong 

miskin dan 

anemia lebih 

banyak terjadi 

pada kelompok 

sosial ekonomi 

rendah 

dan populasi 

rawan pangan, 

keadaan yang 

mengakibatkan 

kesehatan dan 

kesehatan bayi 

berat lahir 

rendah. 

Kelemahan 

terlalu banyak 

menggunakan  

sampel pada 

penelitian. 

Dilakukan 

pengukuran 

antropometri dan 

estimasi 

hemoglobin. 

Penelitian ini 

berbeda 

dengan 

penelitian 

yang telah 

diuraikan 

sebelumnya. 

No  Judul Nama Tahun General idea Hasil Kelebihan Kekurangan Perbandingan 

6 Preconceptio

n Care: A 

New 

Standard of 

Stephen J. 

Genius and 

Rebecca A. 

Genius 

2015 Faktor-faktor 

yang 

menyebabka

n kekurangan 

Kekurangan 

Nutrisi dapat 

mengakibatkan 

kekurangan 

Tidak terdapat 

kelemahan dari 

penelitian ini. 

Dengan totalitas 

bukti ilmiah yang 

ada saat ini 

berpotensi untuk 

Penelitian ini 

berbeda 

dengan 

penelitian 
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Care within 

Maternal 

Health 

Services 

energi kronik Energi kronik 

pada wanita 

prakonsepsi. 

pendidikan 

kesehatan 

lingkungan 

tentang 

kesehatan ibu 

sangat perlu 

ditingkatkan 

guna untuk 

mencegah 

terjadinya KEK 

pada wanita pra 

konsepsi 

maupun pada 

wanita hamil. 

memodifikasi 

penyebab 

penyakit 

faktor penentu 

kehamilan, 

kegagalan untuk 

mengambil 

tindakan 

pencegahan yang 

diperlukan dapat 

membuat anggota 

komunitas medis 

secara kolektif 

dan secara 

individu bersalah 

atas penyakit 

yang dapat 

dicegah pada 

anak-anak. 

yang telah 

diuraikan 

sebelumnya. 

No  Judul Nama Tahun General idea Hasil Kelebihan Kekurangan Perbandingan 

7 Penyebab 

kejadian 

energi kronik 

pada KEK 

resiko tinggi 

Linda 

Syahadhatu

n, Nisa , 

Christyana 

Sandra, Sri 

2018 Penyebab 

KEK yang 

menyebabka

n anemia dan 

Pendarahan 

menempati 

persentase 

tertinggi 

penyebab 

Jumlah sampel 

sebanyak 42 

responden dengan 

teknik 

pengambilan 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian analitik 

dengan 

pendekatan cross 

Sebagian besar 

responden 

dalam 

penelitian ini 

memiliki akses 
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dan 

pemanfaatan 

antenatal care 

di wilayah 

kerja 

puskesmas 

Jalbuk 

Jember  

Utami. perdarahan kematian ibu 

(28%), anemia 

dan Kekurangan 

Energi Kronis 

(KEK) pada ibu 

hamil menjadi 

penyebab utama 

terjadinya 

pendarahan dan 

infeksi yang 

merupakan 

faktor kematian 

utama ibu 

(Apriyanti, 

2017). Salah 

satu bentuk 

faktor risiko 

pada ibu hamil 

adalah Kurang 

Energi Kronis 

(KEK) dengan 

lingkar lengan 

atas kurang dari 

23,5 cm, atau 

penambahan 

berat badan < 9 

kg selama masa 

kehamilan 

sampel 

menggunakan 

simple random 

sampling. Teknik 

pengumpulan 

data penelitian 

dilakukan dengan 

wawancara 

menggunakan 

kuesioner dan 

studi 

dokumentasi. 

sectional. 

Populasi 

penelitian ini 

adalah seluruh 

ibu risiko tinggi 

yang mengalami 

Kekurangan 

Energi Kronis 

(KEK) di wilayah 

kerja Puskesmas 

Jelbuk yang 

berjumlah 75 

orang. 

ke pelayanan 

kesehatan 

yang cukup 

baik yaitu 

sebanyak 25 

orang 

responden 

(59,5%). 

Sebagian besar 

responden 

menilai 

pelayanan 

petugas 

kesehatan 

cukup baik 

sebanyak 31 

orang 

responden 

(73,8%). 
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(Kemenkes RI, 

2015) 

8 Faktor-faktor 

yang 

berhubungan 

dengan 

kekurangan 

energi kronik 

(KEK) pada 

ibu hamil di 

puskesmas 

Belimbing 

Padang 

Laila 

Rahmi 

2015 Masalah 

potensial 

KEK 

Pra konsepsi 

yang mengalami 

kek beresiko 

mengalami 

gangguan alat 

reproduksi, 

kekurangan 

nutrisi, dan 

anemia 

sedangkan Ibu 

hamil yang 

mengalami 

resiko KEK 

akan 

menimbulkan 

beberapa 

permasalahan, 

baik pada ibu 

maupun janin. 

KEK pada ibu 

hamil dapat 

menyebabkan 

risiko dan 

komplikasi pada 

ibu antara lain: 

Tidak terdapat 

kekurangan pada 

penelitian ini. 

Metode penelitian 

yang digunakan 

harus ditulis 

sesuai dengan 

cara ilmiah, yaitu 

rasional, empiris 

dan sistematis. 

Seyogyanya 

disebutkan waktu 

dan tempat 

penelitian secara 

jelas, berikut data 

maupun alat dan 

bahan yang 

dipakai dalam 

penelitian 

Terdapat  

kesamaan 

yang terlihat 

pada penelitian 

ini dengan 

yang telah 

diuraikan 

sebelumnya. 
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anemia, 

perdarahan, 

berat badan ibu 

tidak bertambah 

secara normal, 

dan serangan 

penyakit infeksi. 

Sedangkan 

pengaruh KEK 

terhadap proses 

persalinan dapat 

mengakibatkan 

persalinan sulit 

dan lama, 

persalinan 

sebelum 

waktunya 

(prematur), 

pendarahan 

setelah 

persalinan, serta 

persalinan 

dengan operasi 

cenderung 

meningkat. 

KEK ibu hamil 

dapat 

mempengaruhi 
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proses 

pertumbuhan 

janin dan dapat 

menimbulkan 

keguguran, 

abortus, bayi 

lahir mati, 

kematian 

neonatal, cacat 

bawaan, anemia 

pada bayi, 

asfiksia 

intrapartum 

(mati dalam 

kandungan), 

lahir dengan 

Berat Badan 

Lahir Rendah 

(BBLR). 

 

No  Judul Nama Tahun General idea Hasil Kelebihan Kekurangan Perbandingan 

9 Resiko 

kekurangan 

energi kronik 

(KEK) pada 

ibu hamil di 

Sandjaja 2018 Komplikasi 

KEK 

Bila ibu 

mengalami 

resiko KEK 

selama hamil 

akan 

Tidak terdapat 

kekurangan pada 

penelitian ini.. 

Kelebihan 

Penelitian Ini 

menejelaskan 

secara lengkap 

mengenai resiko 

Penelitian ini 

sejalan dengan 

beberapa 

penelitian 

yang 
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indonesia. menimbulkan 

masalah baik 

pada ibu 

maupun janin. 

KEK pada ibu 

hamil dapat 

menyebabkan 

resiko dan 

komplikasi pada 

ibuantara lain 

Anemi, 

perdarahan, 

berat badan ibu 

tidak bertambah 

secara normal, 

dan terkena 

penyakit infeksi. 

KEK pada ibu 

hamil dapat 

mempengaruhi 

proses 

pertumbuhan 

janin dan dapat 

menimbulkan 

keguguran, 

abortus, cacat 

lahir, kematian 

perinatal, 

yang akan terjadi 

pada wanita 

dengan KEK dan 

juga menjelaskan 

mengenai 

hubungan KEK 

dengan resiko 

yang akan terjadi. 

menjelaskan 

resiko atau 

komplikasi 

yang akan 

terjadi apabila 

kekurangan 

gizi 
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anemia pada 

bayi, asfeksia, 

intraparum ( 

mati dalam 

kandungan), dan 

lahir den lahir 

dengan berat 

bayi lahir 

rendah (BBLR). 

Dan Pengaruh 

KEK terhadap 

proses 

persalinan dapat 

mengakibatkan 

persalinan sulit 

dan lama, 

persalinan 

sebelum 

waktunya 

(prematur), 

perdarahan 

setelah 

persalinan, serta 

persalinan 

dengan operasi 

cenderung 

meningkat.  



99 
 

 
 

No  Judul Nama Tahun General idea Hasil Kelebihan Kekurangan Perbandingan 

10 Hubungan 

Asupan 

Makan 

Dengan 

Kejadian 

Kurang 

Energi 

Kronis (Kek) 

Pada Wanita 

Usia Subur 

(Wus) Di 

Kecamatan 

Terbanggi 

Besar 

Kabupaten 

Lampung 

Tengah 

Meriska 

Cesia Putri 

2017 Asupan 

nutrisi 

dengan 

kejadian 

KEK. 

Hasil penelitian 

terdapat 

hubungan 

signifikan antara 

asupan lemak 

dengan kejadian 

KEK pada WUS 

di Kecamatan 

Terbanggi 

Besar, 

Kabupaten 

Lampung 

Tengah. 

Kekurangan 

dalam penelitian 

ini adalah tidak 

dijelaskan berapa 

lama penelitian 

yang dilakukan. 

Kelebihan pada 

penelitian ini 

adalah mengukur 

asupan makanan 

dengan food 

recall 2x24 jam 

dan juga 

dilakukan 

pengukuran 

LILA. 

Terdapat 

perbandingan 

lama penilaian 

melalui food 

recall dengan 

penelitian 

yang 

dilakukan oleh 

Adrianingtias, 

Widya (2015). 
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C. Matriks Langkah IV 

No Judul Oleh Tahun General Idea Hasil Kelemahan Kelebihan Perbandingan 

1 Peranan 

Edukasi 

Bidan dalam 

Mencegah 

Kurang 

Energi 

Kronis 

(KEK) pada 

Ibu Hamil di 

Provinsi 

Sulawesi 

Tengah 

Sri Restu 

Tempali, 

Sumiaty. 

2015 Kolaborasi 

dengan Ahli 

gizi. 

Upaya yang 

dapat dilakukan 

bidan 

berdasarkan 

Keputusan 

Menteri 

Kesehatan yaitu 

melakukan 

rujukan ke 

petugas tenaga 

gizi dan 

berkolaborasi 

untuk 

membantu 

memonitoring 

serta 

mengevaluasi 

asupan 

pemberian 

makanan dan 

kenaikan berat 

badan. Upaya 

lainnya dalam 

menanggulangi 

masalah dan 

Tidak terdapat 

kelemahan pada 

penelitian ini. 

Kelebihan 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui peran 

edukasi bidan 

dalam mencegah 

Kurang Energi 

Kronis (KEK) 

pada ibu hamil di 

Provinsi Sulawesi 

Tengah. Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa ada 

hubungan antara 

peran edukasi 

bidan dengan 

rendahnya 

kejadian KEK 

Tidak ada 

perbandingan 

penelitian yang 

dilakukan. 
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mencegah 

dampak dari 

kurang energi 

kronis pada ibu 

hamil yaitu 

mengusahakan 

agar ibu hamil 

memeriksakan 

kehamilan 

secara rutin 

sejak hamil 

muda untuk 

mendeteksi 

secara dini 

kejadian kurang 

energi kronis. 

No  Judul Nama Tahun General idea Hasil Kelebihan Kekurangan Perbandingan 

2 Hubungan 

Pengetahuan,

Sikap,Tingka

t Konsumsi 

Energi, 

Protein, dan 

Indeks Massa 

Tubuh/Umur 

dengan 

Kekurangan 

Agustin 

Dwi Arista, 

Ir. Lakshmi 

Widajanti, 

dkk 

2017 Perbaikan 

pola nutrisi 

pada WUS 

Memperbaiki 

pola konsumsi 

makanan yang 

sesuai yaitu 

dengan gizi 

seimbang dan 

juga sesuai 

dengan lingkar 

lengan atas 23,5 

cm, perbaikan 

Kekurangan 

penelitian ini 

hanya 

menggunakan 

metode penelitian 

kuantitatif dengan 

desain studi cross 

sectional dimana 

pengukuran 

variabel hanya 

Kelebihan dari 

hasil penelitian 

ini menggunakan  

Variabel dalam 

penelitian ini 

meliputi variabel 

bebas antara lain 

pengetahuan 

tentang gizi, sikap 

Pembahasan 

pada literature 

ini sejalan 

dengan 

penelitian yang 

dilakukan oleh 

Patricia 

Stephanie 

(2016) yang 

membahas 
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Energi 

Kronik pada 

Remaja Putri 

pola konsumsi 

makanan yang 

sesuai dengan 

gizi seimbang, 

perbaikan 

perilaku sadar 

gizi, aktivitas 

fisik, dan 

kesehatan, 

peningkatan 

akses dan mutu 

pelayanan gizi 

yang sesuai 

dengan 

kemajuan ilmu 

dan teknologi 

dan peningkatan 

sistem 

kewaspadaan 

pangan dan gizi. 

dilakukan pada 

satu saat tertentu 

saja. 

tentang gizi, 

tingkat konsumsi 

energi, tingkat 

konsumsi protein, 

dan Indeks Massa 

Tubuh/Umur. 

Variabel terikat 

yaitu Kekurangan 

Energi Kronik. 

tentang 

perbaikan gizi. 

No  Judul Nama Tahun General idea Hasil Kelebihan Kekurangan Perbandingan 

3 Perbedaan 

persiapan 

prakonsepsi 

ibu hamil 

primigravida 

yang 

Ketut 

Pramana 

Adiputra, 

IGN 

Indraguna 

Pinatih, Luh 

2018 Melakukan 

promosi 

kesehatan 

tentang 

asupan  zat  

Melaksanakan 

program  

promosi  

kesehatan  

terhadap  wanita  

usia  reproduktif  

Penelitian  ini  

menyimpulkan  

bahwa  terdapat 

perbedaan 

bermakna antara 

kejadian KEK 

Kurangnya  

asupan  protein  

dan  gizi akan 

menyebabkan 

sistem imun 

menurun 

Salah   satu   

faktor   yang   

mempengaruhi   

seorang  ibu  

hamil 

mengalami  
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mengalami 

kurang energi 

kronik dan 

tidak kurang 

energi kronik 

di Puskesmas 

Gianyar 1 

periode 

Januari-

Agustus 2017 

 

Serian 

 

gizi   mengenai  

asupan  zat  gizi  

yang  

dikonsumsi  

serta  

meningkatkan  

berat badan  

sesuai dengan 

yang dianjurkan 

sebelum 

kehamilan. 

 

pada  wanita  

underweight  dan  

normal,  selain  

itu  tidak  terdapat  

perbedaan  yang  

bermakna  antara  

kejadian  KEK  

dengan  usia,  

riwayat  penyakit,  

dan pendapatan 

sebelum hamil. 

 

sehingga rawan  

terhadap  infeksi  

dan  mengalami  

penyakit. Hal ini 

akan 

menyebabkan 

nafsu makan 

menurun yang  

apabila  tidak  

ditangani  akan  

menyebabkan  

kurang  gizi 

 

KEK  adalah  

jumlah   

dan   pola   

konsumsi   

protein Pada   

tubuh   kita,   

protein   

memiliki   

banyak   fungsi   

yaitu   sebagai   

sumber  energi,  

katalis,  dan  

membentuk  

struktur  sel 

4 Efektivitas 

program 

pemberian 

makanan 

tambahan-

pemulihan 

pada ibu 

hamil kurang 

energi 

kronikdikota 

Palembang. 

Rosyati 

Pastuty, 

Rochmah 

KM, Teti 

Herawati 

 

2018 Pemberian 

makanan 

tambahan 

pada ibu 

hamil KEK 

Kekurangan 

Energi Kronis 

(KEK) 

merupakan 

keadaan dimana 

ibu mengalami 

kekurangan 

makanan  dalam  

jangka  waktu  

lama  yang  

dapat  

mengakibatkan  

dampak  

Namun,  hingga  

saat  ini  belum  

ada evaluasi 

terhadap  

pelaksanaan  

program  

pemberian  

makanan  

tambahan  dalam  

mengatasi  KEK  

pada  ibu  hamil. 

Penelitian  ini  

bertujuan  untuk  

mengetahui  

efektivitas 

program  

Pemberian  

Makanan  

Tambahan 

Pemulihan pada 

ibu hamil KEK di 

kota Palembang. 

program  

Pemberian  

Makanan  

Tambahan 

Pemulihan  dari  

input, proses   

dan   output   

telah   

dilaksanakan   

sesuai   dengan   

rencana.   

Berdasarkan   

analisis   
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kesehatan  pada  

ibu  dan  janin. 

Pemberian  

Makanan  

Tambahan 

Pemulihan  pada  

ibu   hamil  

KEK   

merupakan  

salah  satu   

upaya Dinas  

Kesehatan  Kota  

Palembang  

untuk  

mengatasi  

masalah  

tersebut. 

  Wilcoxon   Test 

menunjukkan  

ada  perbedaan  

ukuran  Lingkar  

Lengan  Atas  

sebelum  dan  

sesudah  

Pemberian  

Makanan 

Tambahan-

Pemulihan pada 

ibu hamil. 

No  Judul Nama Tahun General idea Hasil Kelebihan Kekurangan Perbandingan 

5 Pengaruh 

Konseling 

Gizi 

Prakonsepsi 

Terhadap 

Pengetahuan 

Dan Sikap 

Wanita 

Pranikah Di 

Abdul 

Malik 

Simatupang 

2018 Memberikan 

konseling 

gizi pada 

wanita pra 

konsepsi 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

ada pengaruh 

yang signifikan 

pada 

pengetahuan 

dan sikap 

sebelum dan 

sesudah 

Tidak dijelaskan 

kriteria responden 

dan umur. 

Pengumpulan 

data dilakukan 

dengan 

menggunakan 

metode konseling 

dan pemberian 

kuesioner. 

Analisis data 

menggunakan uji 

Penelitian ini 

berbeda dengan 

penelitian yang 

telah diuraikan 

sebelumnya. 
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Kecamatan 

Batang Kuis 

intervensi. 

Konseling gizi 

prakonsepsi 

dapat 

mempersiapkan 

kehamilan yang 

lebih aman, 

proses 

kehamilan 

lancar dan bayi 

yang dilahirkan 

sehat. 

wilcoxon dan uji 

T-dependent. 

6 Pengaruh 

Konseling 

Mengenai 

Gizi 

Prakonsepsi 

Terhadap 

Asupan 

Protein, 

Kalsium, Zat 

Besi, Asam 

Folat Dan 

Status Gizi 

Pada Wanita 

Usia Subur 

Di Desa 

Khairun 

Nisa 

2018 Konseling 

gizi pada 

wanita pra 

konsepsi 

Hasil penelitian 

diperoleh yang 

menunjukkan 

ada pengaruh 

konseling 

mengenai gizi 

prakonsepsi 

terhadap asupan 

protein. 

Tidak terdapat 

kelemahan pada 

penelitian ini. 

Salah satu metode 

pengukuran 

konsumsi 

makanan untuk 

individu adalah 

metode Food 

Recall 24 jam. 

Dalam metode 

ini, responden 

disuruh 

menceritakan 

semua yang 

dimakan dan 

diminum selama 

24 jam yang lalu. 

Penelitian ini 

sejalan dengan 

penelitian Anny 

tahun 2012 yang 

menyebutkan 

bahwa ada 

peningkatan 

asupan protein 

setelah 

diberikan 

pendidikan 

kesehatan 

tentang nutrisi 

prakonsepsi 

yaitu. 
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Paluh Kemiri 

No  Judul Nama Tahun General idea Hasil Kelebihan Kekurangan Perbandingan 

7 Gambaran 

kejadian 

kekurangan 

energi  

kronik pada 

pola makan 

wanita usia 

subur di desa 

pesinggahan 

kecamatan 

dawan 

kalungkung 

bali.  

Patricia 

Stephanie, 

Sari 

Komang 

Ayu 

Kartika. 

2016 Meningkatka

n 

pengetahuan 

wanita usia 

subur 

mengenai 

nutrisi 

Tujuan dari 

penelitian ini 

adalah 

mengetahui 

gambaran 

kejadian KEK, 

pengetahuan 

nutrisi dan 

dampak KEK 

serta pola 

makan WUS 

Penelitian ini 

diharapkan 

dapat memberi 

masukan 

khususnya 

kepada UPTD 

Puskesmas 

Dawan I agar 

dapat 

mengambil 

langkah-langkah 

yang lebih 

efektif dalam 

penyuluhan dan 

Tidak terdapat 

kekurangan pada 

penelitian ini. 

Kelebihan 

penelitian ini 

menggunakan 

langkah-langkah 

yang lebih efektif 

dalam 

penyuluhan dan 

promosi 

kesehatan lainnya 

sehingga nantinya 

dapat 

meningkatkan 

pengetahuan 

wanita usia subur 

mengenai 

makanan 

seimbang, 

Penelitian ini 

berbeda dengan 

penelitian yang 

di uraikan 

sebelumnya. 
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promosi 

kesehatan 

lainnya 

sehingga 

nantinya dapat 

meningkatkan 

pengetahuan 

wanita usia 

subur mengenai 

makanan 

seimbang, 

pemilihan 

makanan, 

frekuensi 

makan, porsi 

makan dan 

dampak KEK 

No  Judul Nama Tahun General idea Hasil Kelebihan Kekurangan Perbandingan 

8 Faktor-faktor 

yang 

berhubungan 

dengan 

Kurang 

energi 

Kronik (kek) 

pada ibu 

hamil di upt 

Rapih 

Mijayanti, 

Yona Desni 

Sagita, Nur 

Alfi 

Fauziah, 

Yetty Dwi 

Fara 

2010 Pemenuhan 

Nutrisi Ibu 

Hamil 

Dengan KEK  

 

Makanan   

tambahan   

pemulihan ibu    

hamil    dengan    

KEK    adalah 

makanan bergizi  

yang 

diperuntukan 

bagi ibu   hamil   

Analisis dan 

pengolahan data 

didapatkan faktor 

yang 

berhubungan 

dengan kurang 

energi kronik 

(KEK) pada ibu 

hamil Di Upt 

Masalah 

kesehatan dan  

gizi timbul  

karena 

ketidaktahuan 

atau kurang 

informasi tentang   

kesehatan   dan   

gizi yang 

Memberikan    

penyuluhan    

dan 

melaksanakan  

nasehat  atau  

anjuran 

tambahan  

makanan.  

Makanan  pada 
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puskesmas 

rawat inap 

Sukoharjo 

kabupaten 

pringsewu 

tahun 2020. 

 

 sebagai   

makanan 

tambahan    

untuk    

pemulihan   gizi, 

makanan 

tambahan ibu 

hamil 

diutamakan  

berupa  sumber  

protein hewani    

maupun    nabati    

misalnya seperti   

ikan,   telur,   

daging,   ayam, 

kacang-

kacangan   dan   

hasil   olahan 

seperti   tempe   

dan   tahu. 

Puskesmas Rawat 

Inap Sukoharjo 

Kabupaten.  

 

memadai. Ibu 

hamil yang 

mengalami 

kekurangan 

energi kronik   

(KEK)    sebagian     

besar (76,5%) 

berpendidikan 

rendah. 

 

ibu hamil   

sangat   penting,   

karena makanan   

merupakan   

sumber gizi 

yang   

dibutuhkan   ibu   

hamil   untuk 

perkembangan  

janin  dan  

tubuhnya 

sendiri. 

No  Judul Nama Tahun General idea Hasil Kelebihan Kekurangan Perbandingan 

9 Pengaruh 

Pendampinga

n Gizi 

terhadap 

Perubahan 

Perilaku 

Demsa 

Simbolon1 , 

Antun 

Rahmadi2 , 

Jumiyati3 

2019 Melakukan 

penyuluhan 

tentang gizi 

penyuluhan gizi 

yang 

dilaksanakan 

melalui program 

pendampingan 

gizi merupakan 

Penelitian ini 

membuktikan 

bahwa perilaku 

ibu hamil KEK 

dapat berubah 

dari adanya 

Pendampingan 

dilakukan pada 

ibu hamil KEK 

trimester II 

selama 3 bulan 

mulai bulan Mei-

Pendampingan 

gizi adalah 

kegiatan 

dukungan dan 

layanan bagi 

keluarga agar 
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Pemenuhan 

Gizi Ibu 

Hamil 

Kurang 

Energi 

Kronik 

(KEK) 

salah satu upaya 

pendekatan 

yang dapat 

dilakukan untuk 

meningkatkan 

pengetahuan ibu 

tentang gizi. 

 

 

 

 

 

pendampingan 

Gizi. 

Juli 2018 berupa 

konseling 

kebutuhan gizi 

ibu hamil KEK, 

pemantauan 

konsumsi PMT 

ibu hamil, 

pemantauan 

konsumsi tablet 

Fe, motivasi 

pemeriksaan 

kehamilan ke 

Puskesmas. 

dapat mencegah 

dan mengatasi 

masalah gizi 

anggota 

keluarganya. 

Pendampingan 

dilakukan 

dengan cara 

memberikan 

perhatian, 

menyampaikan 

pesan, 

menyemangati, 

mengajak, 

memberikan 

pemikiran/solusi

, menyampaikan 

layanan/ 

bantuan, 

memberikan 

nasihat, 

merujuk, 

menggerakkan 

dan bekerjasama 

No  Judul Nama Tahun General idea Hasil Kelebihan Kekurangan Perbandingan 

10 Perbedaan 

persiapan 

Ketut 

Pramana 

2017 kejadian 

KEK pada 

Hasil penelitian 

mendapatkan 

Tidak terdapat 

kelemahan pada 

Indeks masa 

tubuh (IMT) 

Ada beberapa 

penelitian yang 
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prakonsepsi 

ibu hamil 

primigravida 

yang 

mengalami 

kurang energi 

kronik dan 

tidak kurang 

energi kronik 

Adiputra1, 

IGN 

Indraguna 

Pinatih2, 

Luh 

Seriani2 

wanita 

underweight 

dan normal 

bahwa terdapat 

perbedaan 

angka kejadian 

KEK apabila 

dilihat dari 

status gizi dan 

status gizi yang 

menyebabkan 

KEK adalah 

underweight. 

penelitian ini sebelum 

kehamilan dan 

lingkar lengan 

atas (LILA) pada 

ibu hamil dengan 

KEK, penelitian 

ini menggunakan 

kategori 

underweight  

sama 

kemaknaan akan 

tetapi ada 

variabel yang 

berbeda pada 

penelitian ini. 

 

D. Matriks Langkah V (Perencanaan) 

No Judul Oleh Tahun General Idea Hasil Kelemahan Kelebihan Perbandingan 

1 Perbedaan 

pengetahuan gizi 

prakonsepsi dan 

tingkat 

konsumsi energi 

protein pada 

wanita usia 

subur (WUS) 

usia 15-19  

tahun kurang 

energi kronis 

(KEK) dan tidak 

Igna 

Nur’Arofah 

Umisah, dkk. 

 

2018 Status gizi 

wanita usia 

subur (WUS) 

sering 

dikaitkan 

dengan 

persiapan 

menghadapi 

masa 

konsepsi atau 

prakonsepsi 

Masa pra 

konsepsi 

merupakan 

fase dalam 

siklus 

kehidupan 

yang 

memerlukan 

perhatian 

khusus 

terutama dari 

segi 

Tidak 

dijelaskan 

berapa lama 

penelitian 

dilakukan. 

Data tingkat 

konsumsi energi 

dan protein 

diperoleh 

dengan 

wawancara 

kepada 

responden 

tentang 

makanan yang 

dikonsumsi 

selama 3 bulan 

Penelitian ini 

berbeda 

dengan 

penelitian 

yang 

dilakukan 

oleh Cindy 

Fariski, dkk 

(2019) yang 

menjelaskan 

gizi dengan 

anemia. 
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KEK di SMA 

Negeri 1 

Pasawahan 

pencukupan 

kebutuhan 

energi protein 

bersama 

karbohidrat 

dan lemak 

merupakan 

sumber energi 

bagi tubuh 

Protein 

tersusun dari 

molekul-

molekul yang 

disebut asam 

amino. Setiap 

asam amino 

didegradasi 

menjadi 

piruvat atau 

zat siklus 

asam sitrat 

dan dapat 

menjadi 

prekursor 

sintesis 

glukosa di 

hepar yang 

disebut 

terakhir dengan 

metode Semi 

Quantitative-

Food Frequency 

Questionnaire 

(SQ-FFQ). 

Kuantitas 

tingkat 

konsumsi energi 

dan protein 

dirata-ratakan 

dalam sehari 

kemudian 

diinput ke 

dalam 

Nutrisurvey 
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glukogenik 

atau 

glukoneogeni

k. 

2 Analisis faktor 

resiko 

kekurangan 

energi Kronik 

(KEK) Pada 

Wanita 

Prakonsepsi di 

kota Makassar 

Fauziah Hamid, 

A. Razak 

Thaha, Abdul 

Salam 

2018 Konseling 

tentang 

dampak 

kekurangan 

gizi 

Dari hasil 

wawancara 

responden, 

sebagian besar 

cukup 

memahami 

tentang gizi 

kurang, 

dampak gizi 

kurang, serta 

pola makan 

untuk 

persiapan 

kehamilan, 

pengeluaran 

bukan faktor 

risiko KEK 

pada wanita 

prakonsepsi. 

Penyakit 

infeksi 

merupakan 

variabel 

yang paling 

besar 

pengaruhnya 

terhadap 

variabel 

KEK. 

Pengumpulan 

data dilakukan 

dengan 

wawancara 

menggunakan 

kuesioner. 

Analisis data 

yang dilakukan 

adalah 

univariat, 

bivariat, 

multivariat 

dengan uji chi 

square, uji odds 

ratio, dan uji 

regresi logistik. 

Penyajian data 

dalam bentuk 

tabel dan 

disertai narasi. 

 

Tidak terdapat 

perbandingan 

yang 

signifikan 

pada 

penelitian ini. 
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No  Judul Nama Tahun General idea Hasil Kelebihan Kekurangan Perbandingan 

3 Pengetahuan dan 

harapan wanita 

prakonsepsi  

terhadap 

pelayanan  

prakonsepsi 

sebelum dan 

sesudah edukasi 

di  Kecamatan 

Ujung Tanah 

Kota  Makassar 

Andi Tenri 

Kawareng, 

A.Razak Thaha, 

Aminuddin 

Syam 

2015 Memberikan 

pengetahuan 

pada wanita 

pra konsepsi 

tentang gizi 

dan kesehatan 

reproduksi 

 

Wanita 

prakonsepsi 

terhadap 

pengetahuan 

gizi dan 

kesehatan 

reproduksi 

didasarkan 

berdasarkan 

pengalaman 

sendiri dan 

pengalaman 

orang lain, 

edukasi yang 

pernah 

dilaksanakan 

tidak 

memberikan 

dampak yang 

signifikan 

terhadap 

pengetahuan 

wanita 

prakonsepsi 

saat ini. 

Tidak 

terdapat 

kelemahan 

pada 

penelitian in. 

Jenis penelitian 

yang digunakan 

adalah mixed 

methodology 

yang 

memadukan 

pendekatan 

kualitatif dan 

kuantitatif 

dengan metode 

penelitian 

deskriptif. 

Penelitian ini 

berbeda 

dengan 

penelitian 

yang 

dilakukan 

oleh  

 Fauziah 

Hamid, A. 

Razak Thaha, 

Abdul Salam 

(2018). 
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No  Judul Nama Tahun General idea Hasil Kelebihan Kekurangan Perbandingan 

4 Gizi 

Prakonsepsi, 

kehamilan dan 

menyusui. 

Olivia 

Anggraeny, 

Ayuningtyas 

Dian 

Ariestiningsih 

2017 Panduan 

teknis dalam 

penyusunan 

menu bagi 

masa 

prakonsepsi, 

kehamilan 

dan 

menyusui. 

Memberikan 

informasi 

yang tepat 

bagi wanita 

dalam masa 

prakonsepsi, 

yang dimana 

memberikan 

edukasi 

tentang pola 

gizi seimbang 

dan 

memberitahu 

pentingnya 

nutrisi yang 

seimbang 

pada masa 

kehamilan dan 

menyusui. 

Pada 

literatur ini 

menjelaskan 

tentang 

edukasi 

tentang gizi 

untuk 

persiapan 

prakonsepsi. 

Tidak terdapat 

kekurangan 

pada literatur 

ini. 

Pembahasan 

pada literatur 

ini berbeda 

dengan 

literatur yang 

telah 

diuraikan 

sebelumnya. 

 

No  Judul Nama Tahun General idea Hasil Kelebihan Kekurangan Perbandingan 

5 Pengaruh 

Pendidikan 

Kesehatan 

Metode Peer 

Education 

Lusiana El 

Sinta B 

2017 Konseling pra 

konsepsi 

Klien yang 

mendapatkan 

manfaat dari 

adanya 

konseling 

Kelebihan 

dari 

penelitian ini 

yaitu edukasi 

yang 

Kekurangan 

pada penelitian 

ini yaitu dapat 

merubah 

perilaku secara 

Tidak ada 

perbandingan 

penelitian 

yang 
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Mengenai 

Skrining 

Prakonsepsi 

Terhadap Sikap 

Dan Motivasi 

Wanita Usia 

Subur 

premarital ini 

mempunyai 

karakteristik 

yang sama 

yaitu riwayat 

agresi, sedang 

mengalami 

krisis, 

bertindak 

destruktif, dan 

pasangan yang 

merasakan 

bahwa 

keluarga 

masing-

masing 

memberikan 

dukungan. 

Jadi dengan 

 adanya 

konseling 

premarital 

akan merubah 

perilaku calon 

pengantin 

tersebut. 

dilakukan 

dapat 

mempengaru

hi perilaku 

wanita usia 

subur. 

negatif jika 

terdapat 

dampak negatif 

juga pada role 

model yang 

dipilih. 

dilakukan. 
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No  Judul Nama Tahun General idea Hasil Kelebihan Kekurangan Perbandingan 

6 Buku Pedoman 

Pendidikan 

Profesi Bidan 

Dewi Ariani, 

dkk  

 

2018 Asuhan 

remaja dan 

usia pra 

konsepsi 

Memberikan 

asuhan 

kebidanan 

bagi remaja 

dan usia pra 

konsepsi 

maupun 

kepada orang 

tua atau 

walinya 

menyangkut 

karakteristik 

pertumbuhan 

fisik, alat 

kelamin 

sekunder dan 

kejiwaan 

remaja sesuai 

dengan 

usianya. 

Elemen 

psikomotor 

dan afektif. 

Dan asuhan 

pra konsepsi 

tentang 

Kelebihan 

dalam 

literatur ini 

dijelaskan 

banyak hal 

hingga 

asuhan 

kebidanan 

komunitas. 

Kekurangan 

dari literatur ini 

adalah 

penjelasannya 

terlalu banyak 

dibahas beban 

studi profesi 

bidan. 

Literatur ini 

berbeda 

dengan 

literatur 

kementerian 

kesehatan 

2015 yang  

menjelaskan 

berfokus pada 

pra konsepsi 

dan 

komplikasi. 
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persiapan 

kehamilan dan 

perbaikan gizi 

sedini 

mungkin yaitu 

6 bulan 

sebelum 

kehamilan 

sehingga 

terhindar dari 

kekurangan 

energi kronik 

dan 

komplikasi 

lainya. 

 

No  Judul Nama Tahun General idea Hasil Kelebihan Kekurangan Perbandingan 

7 Peran edukasi 

bidan dalam 

mencegah 

kekurangan 

energi kronik 

(KEK) pada ibu 

hamil di 

provinsi 

Sri Restu, 

Tempali, dkk 

2019 Perencanaan 

edukasi dalam 

mencegah 

kekurangan 

energy kronik 

(KEK) 

Upaya yang 

dapat 

dilakukan 

bidan 

berdasarkan 

Keputusan 

Menteri 

Kesehatan 

yaitu 

Tidak 

terdapat 

kekurangan 

pada literatur 

terkait. 

Kelebihan pada 

literatur ini 

yaitu pada 

penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

observasional 

dengan desain 

cross sectional 

Penelitian ini 

hampir 

menyerupai 

penelitian 

yang 

dilakukan 

oleh Meriska 

putri (2017) 

yang 
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Sulawesi selatan membantu 

memonitoring 

serta 

mengevaluasi 

asupan 

pemberian 

makanan dan 

kenaikan berat 

badan. Upaya 

lainnya dalam 

menanggulang

i masalah dan 

mencegah 

dampak dari 

kurang energi 

kronis pada 

ibu hamil 

yaitu 

mengusahaka

n agar ibu 

hamil 

memeriksakan 

kehamilan 

secara rutin 

sejak hamil 

muda untuk 

mendeteksi 

secara dini 

populasi tentang 

penyuluhan dan 

asupan nutrisi 

menggunakan 

pengukuran 

antropometri. 
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kejadian 

kurang energi 

kronis, dan 

penyuluhan 

tentang 

asupan nutrisi 

yang 

dibutuhkan 

ibu 

hamil.Bidan 

dalam 

memberikan 

pelayanan 

kepada 

masyarakat, 

khususnya ibu 

hamil, 

senantiasa 

berupaya 

mempersiapka

n ibu hamil 

sejak kontak 

pertama saat 

pemeriksaan 

kehamilan 

untuk 

mencegah 

terjadinya 
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KEK pada Ibu 

hamil. 

No  Judul Nama Tahun General idea Hasil Kelebihan Kekurangan Perbandingan 

8 Edukasi Gizi 

Berbasis Media 

Sosial 

Meningkatkan 

Pengetahuan 

Dan Asupan 

Energi- Protein 

Remaja Putri 

Dengan Kurang 

Energi Kronik 

(Kek) 

Ibnu Zaki dkk 2019 Pemberian 

edukasi 

tentang 

asupan energi 

protein pada 

pada remaja 

putri melalui 

media sosial 

Tidak ada 

perbedaan 

peningkatan 

pengetahuan 

gizi asupan 

energi asupan 

protein antara 

pedesaan dan 

perkotaan. 

Ada 

perbedaan 

pengetahuan 

gizi, asupan 

energi, dan 

protein 

sebelum dan 

sesudah 

edukasi gizi 

berbasis 

media sosial 

di pedesaan 

maupun 

perkotaan. 

Tidak 

terdapat 

kekurangan 

pada 

penelitian 

ini.  

Kelebihan 

dalam 

penelitian ini 

yaitu desain 

penelitian yang 

digunakan yaitu 

quasi 

experiment dan 

dengan 

memakai tiga 

uji untuk 

menentukan 

jumlah 

peningkatan 

skor 

pengetahuan 

gizi, asupan 

energi, dan 

protein tidak 

berbeda antara 

pedesaan dan 

perkotaan. 

Tidak ada 

kesamaan 

penelitian ini 

dengan 

penelitian 

yang telah 

diuraikan 

diatas. 
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No  Judul Nama Tahun General idea Hasil Kelebihan Kekurangan Perbandingan 

9 Pengaruh 

Konseling Gizi 

Prakonsepsi 

Terhadap 

Pengetahuan 

Dan Sikap 

Wanita Pranikah 

Di Kecamatan 

Batang Kuis 

Abdul Malik 

Simatupang 

2019 Melakukan 

konseling 

gizi.  

Melakukan 

konseling gizi 

adalah suatu 

cara untuk 

meningkatkan 

penegetahuan 

dan 

kemampuan 

individu atau 

keluarga 

melalui 

bentuk 

pendekatan 

guna 

mendapatkan 

pengertian 

yang lebih 

baik , 

sehingga 

diharpkan 

indivisu atau 

keluarga 

mampu 

mengambil 

langkah-

langkah untuk 

Tidak 

terdapat 

kekurangan 

pada literatur 

ini. 

Kelebihan pada 

penelitian ini 

menilai sikap, 

karakteristik 

responden, 

pengetahuan 

dan melakukan 

konseling 3 kali 

pengulangan. 

Tidak ada 

perbandingan 

yang terlihat 

pada 

penelitian ini. 
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mengatasi 

masalah gizi 

termasuk 

perubahan 

pola makan 

serta 

memecahkan 

masalah 

terkait gizi 

kearah 

kebiasaan 

hidup sehat. 

No  Judul Nama Tahun General idea Hasil Kelebihan Kekurangan Perbandingan 

10 Asuhan 

Kebidanan 

Komprehensif 

Pada Ny. A Di 

Puskesmas 

Kecamatan 

Cilincing Jakarta 

Utara 

Arum Sari 

Pratiwi. 

2019 Asuhan 

kebidanan 

komprehensif 

yang 

dilakukan 

merupakan 

asuhan 

kebidanan 

yang 

diberikan 

secara 

menyeluruh 

dari mulai, 

pra konsepsi 

Asuhan yang 

diberikan pada 

masa pra 

konsepsi yaitu 

memberikan 

konseling 

berupa 

perbaikan 

nutrisi 

sebelum hamil 

dan pada saat 

hamil 

mencukupi 

kebutuhan 

Tidak 

dijelaskan 

mengenai 

kekurangan 

energi 

kronik hanya 

menjelaskan 

mengenai 

pra konsepsi 

hingga masa 

nifas. 

Kelebihan pada 

penelitian ini 

adalah mengkaji 

keseluruhan 

proses pra 

konsepsi hingga 

masa nifas dan 

resiko yang 

kemungkinan 

akan terjadi 

Penelitian ini 

berbeda 

dengan 

penelitian 

yang telah 

dijelaskan 

sebelumnya 

penelitian ini 

membahas 

kasus. 
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hamil, 

bersalin, nifas 

sampai pada 

bayi baru 

lahir. 

nutrisi ibu dan 

janin sehingga 

tidak terjadi 

kekurangan 

energi kronik 

dan tidak 

terjadi 

komplikasi 

pada saat 

bersalin. 

tingkat emosi 

pada ibu 

bersalin 

cenderung 

kurang dapat 

terkendali 

yang 

diakibatkan 

oleh 

perubahan – 

perubahan 

yang terjadi 

pada dirinya 

sendiri serta 

pengaruh dari 

orang – orang 

terdekatnya, 

ibu bersalin 
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biasanya lebih 

sensitif 

terhadap 

semua hal. 

Untuk dapat 

lebih tenang 

dan terkendali 

biasanya lebih 

sering 

bersosialisasi 

dengan 

sesama ibu – 

ibu hamil 

lainnya untuk 

saling tukar 

pengalaman 

dan pendapat. 

  

E. Langkah VI (Pelaksanaan) 

No Judul Oleh Tahun General Idea Hasil Kelemahan Kelebihan Perbandingan 

1 Pengaruh 

Pendidikan Booklet 

Terhadap 

Pengetahuan  Dan 

Heni 

Irawati 

2018 Sikap 

kesehatan 

reproduksi 

calon 

Intervensi 

program 

kesehatan ibu 

tidak bisa 

Kelemahan 

pada penelitian 

ini adalah tidak 

jelas mengenai 

Kelebihan dan 

penelitian ini 

adalah 

Membuat 

Penelitian ini 

berbeda 

dengan 

penelitian 
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Sikap Kesehatan 

Reproduksi Calon 

Pengantin Terkait 

Pencegahan Risiko  

Kehamilan Di 

Kabupaten 

Pemalang. 

pengantin 

terkait 

pencegahan 

risiko 

kehamilan 

sebelum dan 

sesudah 

diberikan 

pendidikan 

kesehatan 

pada 

kelompok 

perlakuan  

 

dilakukan 

dibagian hilir 

saja yaitu pada 

ibu hamil, 

namun juga 

harus ditarik ke 

bagian hulu 

yaitu pada 

kelompok 

remaja dan 

dewasa muda 

untuk 

memastikan 

individu dapat 

tumbuh dan 

berkembang 

secara sehat. 

uraian hasil 

penelitian yang 

sesuai dengan 

variabel yang 

diteliti. 

Booklet. yang telah 

diuraikan 

sebelumnya. 

No  Judul Nama Tahun General idea Hasil Kelebihan Kekurangan Perbandingan 

2 Dietary fat intake 

and fecundability in 

two preconception 

cohort studies 

Lauren A. 

Wise, et all 

2017 Asupan dari  

total lemak 

jenuh, tak 

jenuh tunggal, 

tak jenuh 

ganda, dan 

omega 6 

Hubungan 

antara lemak 

makanan dan 

kesuburan tidak 

dipelajari 

dengan baik. 

Kami 

mengevaluasi 

asupan lemak 

Tidak terdapat 

kekurangan 

pada penelitian 

ini. 

Implementasi 

yang dilakukan 

jauh 

memikirkan 

asupan lemak 

bukan lagi 

mengenai 

makanan yang 

Penelitian ini 

berbeda 

dengan 

penelitian 

yang telah 

diuraikan 

sebelumnya. 
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total, asam 

lemak jenuh, 

asam lemak tak 

jenuh tunggal, 

asam lemak tak 

jenuh ganda 51, 

asam lemak 

trans (TFA), 

dan asam lemak 

omega-3 dan-6 

dalam kaitannya 

dengan 

kesuburan 

dalam 52 studi 

kohort 

prakonsepsi 

Denmark dan 

Amerika Utara 

dimakan.  

No  Judul Nama Tahun General idea Hasil Kelebihan Kekurangan Perbandingan 

3 Peranan Edukasi 

Bidan dalam 

Mencegah Kurang 

Energi Kronis 

(KEK) pada Ibu 

Hamil di Provinsi 

Sulawesi Tengah 

Sri Restu 

Tempal, 

Sumiaty 

2019 Edukasi bidan 

dalam 

mencegah 

kekurangan 

energi kronik 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui 

peran edukasi 

bidan dalam 

mencegah 

Kurang Energi 

Tidak ada 

kekurangan 

pada penelitian 

ini. 

Kelebihan Hasil 

analisis Chi-

Square 

hubungan peran 

edukasi bidan 

dalam 

mencegah KEK 

Penelitian ini 

tidak sejalan 

dengan 

penelitian 

sebelumnya. 
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Kronis (KEK) 

Pada upaya 

pencegahan 

KEK, Bidan 

hendaknya 

memberikan 

edukasi kepada 

ibu sedini 

mungkin, yaitu 

dengan 

melakukan 

edukasi melalui 

edukasi prenatal 

Peran edukasi 

yang dilakukan 

bidan meliputi 

konseling 

tentang 

pentingnya 

nutrisi selama 

kehamilan, 

komposisi 

nutrisi yang 

baik dan 

dibutuhkan 

selama 

kehamilan, 

pemeriksaan 

yaitu adanya 

hubungan antara 

peran edukasi 

bidan dengan 

pencegahan 

kejadian KEK 

pada ibu hamil 

selama 

kehamilan 
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kehamilan 

secara teratur 

khususnya 

penimbangan 

berat badan dan 

pengukuran 

lingkar lengan 

atas (LILA), 

cara pengolahan 

makanan 

tambahan dan 

daftar makanan 

penukar yang 

disesuaikan 

dengan bahan 

makanan lokal. 

No  Judul Nama Tahun General idea Hasil Kelebihan Kekurangan Perbandingan 

4 Determinan 

Kejadian 

Kekurangan Energi 

Kronis (Kek)Pada 

Wanita Usia Subur 

(Wus) Yang 

Menikah Di 

UsiaRemaja Di 

Kecamatan 

Raisa 

Fajaryanti 

2018 Pola konsumsi 

makanan pada 

WUS 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

Berdasarkan 

pola konsumsi 

makanan yang 

sering 

dikonsumsi 

WUS yang 

menikah di usia 

Tidak terdapat 

kelemahan pada 

penelitian ini. 

Melakukan 

Kerjasama 

lintas sektoral 

dengan 

dilaksanakanny

a program 

pemberdayaan 

dan pembinaan 

kepada remaja 

Penelitian ini 

berbeda 

dengan 

penelitian 

lainnya yang 

sudah 

dijelaskan 

diatas. 
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TlogosariKabupaten 

Bondowoso 

remaja adalah 

nasi, singkong, 

telur ayam, ikan 

pindang, tahu, 

tempe, minyak 

goreng, sawi 

hijau, bayam, 

salak dan 

pisang. 

Sedangkan 

tingkat 

konsumsi 

energi, 

karbohidrat, 

protein dan 

lemak sebagian 

besar 

mengalami 

defisit. 

yang terlanjur 

menikah di usia 

dini seperti 

pelatihan 

mengasah 

keterampilan 

sesuai 

kemampuan 

yang dimiliki 

untuk 

meningkatkan 

derajat 

kesehatannya. 

Perlu dilakukan 

penelitian lebih 

lanjut untuk 

mengetahui 

determinan 

kejadian 

kekurangan 

energi kronis 

yang lain 

dengan 

menambahkan 

variabel yang 

belum diteliti 

pada penelitian 
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ini. 

No  Judul Nama Tahun General idea Hasil Kelebihan Kekurangan Perbandingan 

5 Asuhan Kebidanan 

Komprehensif Pada 

Ny”N” Dengan 

Kekurangan Energi 

Kronik (Kek) Di 

Pbm Nurhayati, Sst 

Desa Jogoroto 

Kecamatan 

Jogoroto, Jombang 

Siti 

Juwariyah,

Dwi Anik 

K,Nurlia 

Isti M 

2018 Pemberian 

makanan 

tambahan 

berupa biskuit 

Pemberian 

Makanan 

Tambahan 

(PMT) yang 

tinggi kalori dan 

tinggi protein, 

yang berupa 

biskuit lapis 

dengan 

komposisi gizi 

dalam 100 gram 

produk (per 

saji). Setiap ibu 

hamil sasaran 

PMT yang 

diberikan 

berupa makanan 

tambahan untuk 

90 hari 

sebanyak 9 kg 

biskuit lapis 

atau 100 gram/ 

hari. 

Membandingka

n antara teori 

dan kasus yang 

ditemukan 

dilapangan 

dengan 

menggunakan 

pendekatan 

asuhan SOAP 

note. 

Bagi ibu hamil 

yang usia 

kehamilannya 7 

bulan keatas, 

makanan 

tambahan 

diberikan 

sampai 

melahirkan, 

memberitahu 

untuk periksa 

secara rutin dan 

melakukan 

ANC terpadu 

untuk 

mendeteksi 

secara dini 

kelainan atau 

penyakit yang 

mungkin 

diderita ibu 

hamil, karena 

sering kali pada 

ibu hamil 

Suplementasi 

gizi dalam 

bentuk 

makanan 

tambahan 

dengan 

formulasi 

khusus dan 

difortifikasi 

dengan 

vitamin dan 

mineral 

sebagai 

tambahan 

selain 

makanan 

utama bagi 

kelompok 

sasaran guna 

memenuhi 

kebutuhan 

gizi. 
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dengan KEK 

mengalami 

Anemia 

No  Judul Nama Tahun General idea Hasil Kelebihan Kekurangan Perbandingan 

6 Pengetahuan dan 

harapan wanita 

prakonsepsi  

terhadap pelayanan  

prakonsepsi 

sebelum dan 

sesudah edukasi di  

Kecamatan Ujung 

Tanah Kota  

Makassar 

Andi Tenri 

Kawareng, 

A.Razak 

Thaha, 

Aminuddin 

Syam 

2015 Memberikan 

pengetahuan 

pada wanita 

pra konsepsi 

tentang gizi 

dan kesehatan 

reproduksi 

 

Wanita 

prakonsepsi 

terhadap 

pengetahuan 

gizi dan 

kesehatan 

reproduksi 

didasarkan 

berdasarkan 

pengalaman 

sendiri dan 

pengalaman 

orang lain, 

edukasi yang 

pernah 

dilaksanakan 

tidak 

memberikan 

dampak yang 

signifikan 

terhadap 

pengetahuan 

Tidak terdapat 

kelemahan pada 

penelitian ini 

Jenis penelitian 

yang digunakan 

adalah mixed 

methodology 

yang 

memadukan 

pendekatan 

kualitatif dan 

kuantitatif 

dengan metode 

penelitian 

deskriptif. 

Penelitian ini 

berbeda 

dengan 

penelitian 

yang 

dilakukan oleh  

 Fauziah 

Hamid, A. 

Razak Thaha, 

Abdul Salam 

(2018). 
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wanita 

prakonsepsi saat 

ini. 

No  Judul Nama Tahun General idea Hasil Kelebihan Kekurangan Perbandingan 

7 Asuhan Kebidanan 

Komprehensif Pada 

Ny. A Di 

Puskesmas 

Kecamatan 

Cilincing Jakarta 

Utara 

Arum Sari 

Pratiwi 

2019 Asuhan 

kebidanan 

komprehensif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat emosi 

pada ibu 

bersalin 

cenderung 

kurang dapat 

terkendali yang 

diakibatkan oleh 

perubahan – 

perubahan yang 

terjadi pada 

dirinya sendiri 

serta pengaruh 

dari orang – 

orang 

terdekatnya, ibu 

bersalin 

biasanya lebih 

sensitif terhadap 

semua hal. 

Untuk dapat 

lebih tenang dan 

terkendali 

Tidak 

dijelaskan 

mengenai 

kekurangan 

energi kronik. 

Hanya 

menjelaskan 

mengenai 

prakonsepsi 

hingga masa 

nifas. 

Kelebihan pada 

penelitian ini 

adalah mengkaji 

keseluruhan 

proses 

prakonsepsi 

hingga masa 

nifas dan  resiko 

yang 

kemungkinan 

akan terjadi.  

Penelitian ini 

berbeda 

dengan 

penelitian 

yang telah 

dijelaskan 

sebelumnya. 

Penelitian ini 

membahas 

kasus. 



133 
 

 
 

biasanya lebih 

sering 

bersosialisasi 

dengan sesama 

ibu – ibu hamil 

lainnya untuk 

saling tukar 

pengalaman 

danpendapat. 

No  Judul Nama Tahun General idea Hasil Kelebihan Kekurangan Perbandingan 

8 Hubungan 

Pengetahuan 

Tentang Gizi 

Kehamilan Dengan 

Kejadian Kurang 

Energi Kronik 

(KEK) Pada 

Kehamilan 

Tita 

Rosmawati 

Dafiu 

2017 Pemberian 

edukasi 

tentang 

deteksi KEK 

 

memberikan 

motivasi kepada 

ibu hamil untuk 

menerapkanpen

getahuan yang 

dimilikinya 

tentang gizi 

kehamilan 

dengan lebih 

mengoptimalka

n pelayanan 

ANC terpadu 

seperti deteksi 

KEK pada ibu 

hamil lebih 

awal, konseling 

Penelitian ini 

menggunakan 

desain cross 

sectional yang 

melakukan 

pengukuran 

pada variabel 

bebas dan 

terikat pada satu 

waktu yang 

sama kepada 

satu responden. 

Sebuah 

penelitian akan 

lebih baik 

apabila 

Memotivasi ibu 

hamil dengan 

lebih 

mengoptimalka

n pelayanan 

ANC terpadu 

seperti deteksi 

KEK pada 

ibuhamil lebih 

awal, konseling 

dengan ahli gizi 

lebih sering 

untuk mencegah 

komplikasi dari 

KEK selama 

masa kehamilan 

Penelitian ini 

berbeda 

dengan 

penelitian 

yang 

dilakukan oleh 

Arum Sari 

Pratiwi (2019) 
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dengan ahli gizi 

lebih sering 

untuk mencegah 

komplikasi dari 

KEK selama 

masa kehamilan 

dan persalinan. 

dilakukan 

dengan desain 

kohort 

prospektif yang 

mengikuti dari 

awal masa 

kehamilan 

hingga akhir 

masa 

kehamilan, 

sehingga bias 

dapat 

meminimalkan. 

dan persalinan. 

No  Judul Nama Tahun General idea Hasil Kelebihan Kekurangan Perbandingan 

9 Education of Sejam 

Kusuka Video 

Effectively 

Increases 

Preconception 

Health Knowledge 

and Attitudes of 

Reproductive Age 

Women at 

University of Setia 

Budi Surakarta 

Megayana 

Y.Maretta, 

Yunia 

Renny 

Andhikatias

. 

2016 Minimnya 

informasi 

tentang 

kesehatan 

pada masa 

prakonsepsi 

merupakan 

salah satu 

penyebab 

masih 

banyaknya 

jumlah WUS 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

WUS yang 

mendapatkan 

edukasi Video 

Sejam Kusuka 

memiliki tingkat 

pengetahuan 

dan sikap 

kesehatan 

prakonsepsi 

lebih baik 

Subjek yang 

tidak 

mendapatkan 

edukasi Video 

Sejam Kusuka 

berisiko 1,2 kali 

memiliki sikap 

kurang (negatif) 

terhadap 

kesehatan 

prakonsepsi 

dibandingkan 

Edukasi Video 

Sejam Kusuka 

dapat digunakan 

untuk 

menyampaikan 

informasi 

kesehatan 

prakonsepsi 

pada WUS. 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian quasi 

Penelitian ini 

berbeda 

dengan 

penelitian 

booklet. 
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 berisiko hamil. dibandingkan 

WUS yang 

mendapatkan 

edukasi dengan 

metode 

ceramah. 

 

subjek yang 

mendapatkan 

edukasi Video 

Sejam Kusuka 

eksperimen 

before and after 

with control 

pada 60 

mahasiswi 

Universitas 

Setia Budi 

Surakarta. 

Pengetahuan 

dan sikap 

diukur dengan 

kuesioner. 

No  Judul Nama Tahun General idea Hasil Kelebihan Kekurangan Perbandingan 

10 Perbedaan Tingkat 

Konsumsi Energi, 

Protein dan Status 

Gizi berdasarkan 

Keikutsertaan dalam 

Program Keluarga 

Harapan di Desa 

Boto dan Desa 

Plumutan 

Kecamatan Bancak 

Kabupaten 

Semarang 

Nanik Erna 

Hastuti1, 

Ali Rosidi 2 

2017 Perbedaan 

tingkat 

konsumsi 

energi dan 

protein serta 

status gizi 

berdasarkan 

keikutsertaan 

dalam 

Program 

Keluarga 

Harapan 

(PKH) 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa tidak 

terdapat 

perbedaan 

konsumsi energi 

dan protein 

antara peserta 

PKH dan non 

peserta PKH 

dengan p 

Sedangkan 

untuk status gizi 

Kekurangan 

pada penelitian 

ini adalah tidak 

nampak jumlah 

sampel 

penelitian, dan 

cara 

pengambilan 

sampel. 

Kelebihan 

mengukur 

tingkat 

konsumsi energi 

protein dan 

status gizi. 

Penelitian ini 

ada kesamaan 

dengan 

penelitian 

yang telah 

diuraikan 

sebelumnya. 
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menunjukkan 

ada perbedaan 

status gizi 

peserta PKH 

dan non peserta 

PKH dengan 

dibawah  

 

F. Langkah VII (Evaluasi) 

No Judul Oleh Tahun General Idea Hasil Kelemahan Kelebihan Perbandingan 

1 Kurang Energi 

Kronis pada 

Wanita Usia 

Subur di 

Wilayah 

Kecamatan 

Limboto, 

Kabupaten 

Gorontalo 

Yeni 

Parramatta 

dkk 

2019 Menilai KEK 

pendidikan dan 

pekerjaan pada 

usia subur. 

Hasil penelitian 

ini didapatkan 

bahwa kejadian 

KEK terbanyak 

pada kelompok 

wanita usia 15-

24 tahun. 

Kekurangan 

Energi Kronik 

(KEK) adalah 

keadaan 

dimana remaja 

putri/wanita 

Tidak terdapat 

kekurangan pada 

literatur terkait. 

Kelebihan 

pada 

penelitian ini 

adalah 

menilai KEK 

pendidikan 

dan 

pekerjaan 

pada usia 

subur. 

tidak ada yang  

dibandingkan 

dapat yang 

terlihat dengan 

penelitian 

sebelumnya. 
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mengalami 

kekurangan 

gizi (kalori dan 

protein) yang 

berlangsung 

lama atau 

menahun. 

No  Judul Nama Tahun General idea Hasil Kelebihan Kekurangan Perbandingan 

2 Survei 

Intervensi dan 

pemantauan 

LILA dan BB  

Ibu Hamil 

Kurang Energi 

Kronik (KEK) 

di Kecamatan 

Jatinangor 

Tahun 2015 

Arsy 

Prawita, Ari 

Indra 

Susanti,dkk 

2015 Pemantauan 

berat badan 

(BB) dan 

lingkar lengan 

atas (LILA). 

Pemantauan 

BB ini 

dilakukan 

setiap bulan 

sesuai dengan 

kelompok 

trimester ibu 

hamil dengan 

KEK. 

Sedangkan, 

LiLA diukur 

pada saat 

pertama kali 

ibu kunjungan 

di tenaga 

kesehatan (K1) 

dan setelah 

dilakukan 

Kekurangan 

Kriteria inklusi 

pada penelitian 

ini adalah ibu 

hamil dengan 

KEK yang 

diberikan 

intervensi. 

Sedangkan 

kriteria eksklusi 

pada penelitian 

ini adalah ibu 

hamil dengan 

KEK yang tidak 

bersedia menjadi 

responden, ibu 

hamil dengan 

KEK yang 

intervensi 

dilakukannya 

pemeriksaan 

BB dan LiLA 

pada Ibu 

Hamil 

dengan KEK 

sebanyak 

100%. 

Artinya, 

sebanyak 33 

orang ibu 

hamil dengan 

KEK, 

diberikan 

intervensi 

BB dan LiLA 

pada saat 

Penelitian ini 

sejalan dengan 

penelitian yang 

dilakukan oleh 

Siti Muliawati 

(2012) yang 

membahas 

tentang 

pengukuran 

lingkar lengan 

atas (LILA) dan 

berat badan 

(BB). 
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intervensi 

selama 3 bulan, 

Berdasarkan 

teori yang 

didapat, tujuan 

pemberian 

makanan 

tambahan ini 

adalah untuk 

pemulihan gizi 

berbasis 

makanan lokal 

bagi ibu hamil 

dengan KEK. 

PMT dilakukan 

selama 90 hari 

dan evaluasi 

setiap bulan 

dengan melihat 

pertambahan 

berat badan dan 

LiLA, sehingga 

status gizi ibu 

menjadi 

normal. 

 

mempunyai 

penyulit obstetric 

pertama kali 

ibu tersebut 

memeriksaka

n 

kehamilanny

a dan setelah 

dilakukan 

intervensi 

mengenai 

konseling 

kesadaran 

gizi 

(Kadarzi) 

atau 

pemberian 

makanan 

tambahan 

(PMT). 
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No  Judul Nama Tahun General idea Hasil Kelebihan Kekurangan Perbandingan 

3 Pengaruh 

Pendidikan 

Kesehatan 

Metode Peer 

Education 

Mengenai 

Skrining 

Prakonsepsi 

Terhadap Sikap 

Dan Motivasi 

Wanita Usia 

Subur 

Lusiana El 

Sinta B 

2017 Edukasi yang 

dilakukan dapat 

mempengaruhi 

perilaku  

prakonsepsi 

terhadap sikap 

dan motivasi 

wanita usia 

subur. 

Klien yang 

mendapatkan 

manfaat dari 

adanya 

konseling 

premarital akan 

merubah 

perilaku calon 

pengantin 

tersebut. 

Kelebihan dari 

penelitian ini 

yaitu edukasi 

yang dilakukan 

dapat 

mempengaruhi 

perilaku wanita 

usia subur. 

Kekurangan 

pada 

penelitian ini 

yaitu dapat 

merubah 

perilaku 

secara 

negatif jika 

terdapat 

dampak 

negatif juga 

pada role 

model yang 

dipilih. 

Tidak ada 

perbandingan 

penelitian yang 

dilakukan. 

No  Judul Nama Tahun General idea Hasil Kelebihan Kekurangan Perbandingan 

4 Faktor 

penyebab ibu 

hamil 

kekurangan 

energi kronik di 

Puskesmas 

Sambi 

Kecamatan 

Sambi 

Kabupaten 

Sitti 

Muliawati. 

2012 Penentuan 

pengukuran 

LILA 

LILA adalah 

suatu cara 

untuk 

mengetahui 

risiko 

Kekurangan 

Energi Kronis  

wanita usia 

subur termasuk 

remaja putri. 

Tidak terdapat 

kekurangan pada 

literatur terkait. 

Kelebihan 

pada 

penelitian ini 

adalah 

menilai 

lingkar 

lengan atas 

(LILA) dan 

memantau 

perubahan 

Terdapat 

persamaan pada 

penelitian 

sebelumnya yaitu 

KEK dengan 

pengukuran 

lingkar lengan 

atas (LILA) dan 

berat badan 
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Boyowali tahun 

2012. 

Pengukuran 

Lingkar 

Lengan Atas 

(LILA) tidak 

dapat 

digunakan 

untuk 

memantau 

perubahan 

status gizi 

dalam jangka 

pendek. Hasil 

pengukuran 

Lingkar 

Lengan Atas 

(LILA) ada dua 

kemungkinan 

yaitu kurang 

dari 23,5 cm 

dan diatas atau 

sama dengan 

23,5 cm. 

Apabila hasil 

pengukuran < 

23,5 cm berarti 

risiko 

Kekurangan 

Energi Kronis 

gizi dalam 

jangka 

pendek.  

(BB). 
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dan ≥ 23,5 cm 

berarti tidak 

beresiko 

Kekurangan 

Energi Kronis. 

 

 

 

No  Judul Nama Tahun General idea Hasil Kelebihan Kekurangan Perbandingan 

5 Asupan Energi 

dan Protein 

Setelah 

Program 

Pemberian 

Makanan 

Tambahan 

Pemulihan Ibu 

Hamil Kurang 

Energi Kronik 

di Puskesmas 

Kota Surabaya 

 

Evi Yunita, 

Nugrahin, 

dkk 

2014 Penyuluhan dan 

pemberian 

makan 

tambahan. 

Strategi yang 

dilakukan oleh 

pemerintah 

untuk 

menangani 

masalah gizi 

pada ibu hamil 

KEK dengan 

Pemberian 

Makanan 

Tambahan 

Pemulihan 

(PMT-P) dan 

penyuluhan 

bagi ibu 

Tidak terdapat 

kekurangan pada 

penelitian ini. 

Kelebihan 

dari 

penelitian ini 

Menggunaka

n data 

penelitian 

kuantitatif 

diperoleh 

dari 

pengisian 

lembar food 

recall 2x24 

jam, food 

frequency 

quesioner 

Penelitian ini 

hampir sama 

dengan penelitian 

yang dilakukan 

oleh Herdini 

Widyaning 

Pertiwi, Tri 

Martini, yang 

menyebut 

tentang 

pemberian 

makanan 

tambahan. 
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hamil.3,7 

Penelitian di 

India 

menyatakan 

bahwa 

makanan 

tambahan 

sangat 

mempengaruhi 

kenaikan berat 

badan ibu, 

pertumbuhan 

janin 

intrauterin, 

(FFQ) ibu 

hamil, 

pengukuran 

lingkar 

lengan atas 

(LiLA) ibu 

hamil dengan 

menggunaka

n pita LiLA 

dan catatan 

evaluasi 

pelaksanaan 

program 

PMT-P. Data 

penelitian 

kualitatif dari 

hasil 

wawancara 

mendalam 

pada ibu 

hamil tetap 

KEK setelah 

3 bulan 

mendapatkan 

PMT-P 

anggota 

keluarga ibu 

hamil, dan 
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petugas gizi 

puskesmas 

untuk 

konfirmasi 

jawaban ibu 

hamil. 

No  Judul Nama Tahun General idea Hasil Kelebihan Kekurangan Perbandingan 

6 Efektivitas 

program 

pemberian 

makanan 

tambahan 

pemulihan pada 

ibu hamil 

kekurangan 

energi kronik di 

kota 

Palembang. 

Rosyati 

Pastuty, 1 

Rochmah 

KM, Teti 

Herawati 

2017 Evaluasi LILA 

dan BB dengan 

menggunakan 

efektifitas 

pemberian 

makanan 

tambahan. 

Tujuan 

penelitian 

untuk 

mengetahui 

efektifitas 

pelaksanaan 

program PMT-

P pada Ibu 

hamil KEK di 

Kota 

Palembang. 

Efektivitas 

program PMT-

P diukur 

berdasarkan 

pendekatan 

sistem berupa 

input, proses 

dan output. 

Output dari 

Kelemahan 

Secara umum 

gambaran 

program PMT 

pada ibu hamil 

KEK dijelaskan 

dengan 

menggunakan 

pendekatan 

system yang 

dilakukan pada 

komponen input, 

proses dan 

output. 

Kelebihan 

penelitian ini 

adalah Mixed 

Methods 

dengan 

metodologi 

penelitian 

Concurrent 

Mixed 

Methods. 15 

Analisis data 

kualitatif 

menggunakan 

content 

analysis yaitu 

data diperoleh 

dengan 

melakukan 

indepth 

Penelitian ini 

sejalan  dengan 

penelitian 

penelitian yang 

diuraikan 

sebelumnya. 
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program PMT-

P dilihat 

berdasarkan 

pertambahan 

kenaikan berat 

badan ibu atau 

perubahan 

ukuran LiLA 

setelah 

diberikan 

PMT-P selama 

90 hari. 

evaluasi 

terhadap 

pelaksanaan 

program 

pemberian 

makanan 

tambahan 

dalam 

mengatasi 

KEK pada ibu 

hamil. 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui 

efektivitas 

program 

interview  
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Pemberian 

Makanan 

Tambahan-

Pemulihan 

pada ibu hamil. 

No  Judul Nama Tahun General idea Hasil Kelebihan Kekurangan Perbandingan 

7 Peranan 

Edukasi Bidan 

dalam 

Mencegah 

Kurang Energi 

Kronis (KEK) 

pada Ibu Hamil 

di Provinsi 

Sulawesi 

Tengah 

Sri Restu, 

Tempali, 

dkk 

2019 Memonitoring 

dan 

mengevaluasi 

asupan gizi 

Upaya yang 

dapat 

dilakukan 

bidan 

berdasarkan 

Keputusan 

Menteri 

Kesehatan 

yaitu 

membantu 

memonitoring 

serta 

mengevaluasi 

asupan 

pemberian 

makanan dan 

kenaikan berat 

badan. Upaya 

lainnya dalam 

menanggulangi 

Tidak terdapat 

kekurangan pada 

literatur terkait. 

Kelebihan 

pada 

penelitian ini 

yaitu 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

observasional 

dengan desain 

cross 

sectional. 

Populasi 

dalam 

penelitian ini 

adalah seluruh 

bidan yang 

berjumlah 

Jumlah 

sampel 

sebanyak 400 

Penelitian Ini 

sejalan Dengan 

Penelitian Yang 

Dilakukan Oleh  

 Cindy Fariski, 

Dkk (2019) Yang 

Menjelaskan 

tentang 

penyuluhan dan 

asupan nutrisi. 
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masalah dan 

mencegah 

dampak dari 

kurang energi 

kronis pada ibu 

hamil yaitu 

mengusahakan 

agar ibu hamil 

memeriksakan 

kehamilan 

secara rutin 

sejak hamil 

muda untuk 

mendeteksi 

secara dini 

kejadian 

kurang energi 

kronis, dan 

penyuluhan 

tentang asupan 

nutrisi yang 

dibutuhkan ibu 

hamil.Bidan 

dalam 

memberikan 

pelayanan 

kepada 

masyarakat, 

bidan. Jumlah 

sampel 98 

dengan 

penentuan 

sampel 

dengan teknik 

simple 

random 

sampling. 

Analisis 

statistik 

menggunakan 

uji chi-square. 
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khususnya ibu 

hamil, 

senantiasa 

berupaya 

mempersiapkan 

ibu hamil sejak 

kontak pertama 

saat 

pemeriksaan 

kehamilan 

untuk 

mencegah 

terjadinya KEK 

pada Ibu hamil. 

No  Judul Nama Tahun General idea Hasil Kelebihan Kekurangan Perbandingan 

8 Perbedaan 

Pengetahuan 

Gizi 

Prakonsepsi 

Dan Tingkat 

Konsumsi 

Energi Protein 

Pada Wanita 

Usia Subur 

(Wus) Usia 15-

19 Tahun 

Kurang Energi 

Cigna Nur 

Arofah 

Umroh Dan  

 Dyah Intan 

Puspitasari. 

2017 Status Gizi 

Wanita Usia 

Subur (WUS) 

sering dikaitkan 

dengan 

persiapan 

menghadapi 

masa konsepsi 

atau 

prakonsepsi 

Protein 

bersama 

karbohidrat dan 

lemak 

merupakan 

sumber energi 

bagi tubuh. 

protein 

tersusun dari 

molekul-

molekul yang 

disebut asam 

Tidak Dijelaskan 

Berapa Lama 

Penelitian 

Dilakukan. 

Data Tingkat 

konsumsi 

energi dan 

protein 

diperoleh 

dengan 

wawancara 

kepada 

responden 

tentang 

makanan 

yang 

Penelitian ini 

berbeda dengan 

penelitian yang 

dilakukan oleh 

cindy fariski, dkk 

(2019) yang 

menjelaskan gizi 

dengan anemia. 
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Kronis (Kek) 

Dan Tidak Kek 

Di Sma Negeri 

1 Pasawahan 

amino. setiap 

asam amino 

didegradasi 

menjadi piruvat 

atau zat siklus 

asam sitrat dan 

dapat menjadi 

prekursor 

sintesis glukosa 

di hepar yang 

disebut 

glukogenik 

atau 

glukoneogenik. 

dikonsumsi 

selama 3 

bulan 

terakhir 

dengan 

metode semi 

quantitative-

food 

frequency 

questionnaire 

(Sq-Ffq). 

kuantitas 

tingkat 

konsumsi 

energi dan 

protein 

dirata-

ratakan 

dalam sehari 

kemudian 

diinput ke 

dalam 

nutrisurvey 
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No  Judul Nama Tahun General idea Hasil Kelebihan Kekurangan Perbandingan 

9 Hubungan 

pemberian 

makanan 

tambahan 

(PMT) dengan 

perubahan 

lingkar lengan 

atas ibu hamil, 

kekurangan 

energi kronik 

(KEK) 

Herdini 

Widyaning 

Pertiwi, Tri 

Martini, dkk 

2019 Pemberian 

makanan 

tambahan 

(PMT) 

Upaya untuk 

meningkatkan 

status gizi ibu 

selama hamil 

dalam 

menangani 

KEK 

(Kekurangan 

Energi Kronik) 

adalah PMT 

(Pemberian 

Makanan 

Tambahan). 

Program PMT 

(Pemberian 

Makanan 

Tambahan) 

berasal dari 

pemerintah dan 

dilaksanakan di 

semua 

puskesmas 

wilayah kerja 

Dinas 

Kesehatan 

Kabupaten 

Tidak terdapat 

kekurangan pada 

penelitian ini. 

Kelebihan 

pada 

penelitian ini 

menggunaka

n Sampel 

penelitian 

adalah semua 

ibu hamil 

KEK di 

wilayah kerja 

Puskesmas 

Plupuh II. 

Jumlah 

sampel 24 

responden. 

Mekanik 

sampel 

adalah total 

sampling. 

Alat dan 

bahan yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

yaitu, lembar 

Informed 

Penelitian Ini 

sejalan dengan 

penelitian yang 

dilakukan oleh 

Evi Yunita, 

Nugrahin yang 

menjelaskan 

tentang program 

pemeberian 

makanan 

tambahan (PMT). 
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Sragen 

termasuk 

Puskesmas 

Plupuh II dan 

dilakukan 

selama 3 bulan 

secara terus 

menerus dan 

tidak terputus 

dengan sasaran 

ibu hamil KEK 

(Kekurangan 

Energi Kronik) 

dengan 

indikator LILA 

(Lingkar 

Lengan) 

kurang dari 

23,5 cm. 

Consent, 

lembar ceklis 

pemberian 

biskuit dan 

lembar 

observasi 

kenaikan 

LILA. 

Analisis 

univariat 

dalam 

penelitian ini 

digunakan 

untuk 

menganalisis 

distribusi 

frekuensi 

responden 

yaitu ibu 

hamil KEK 

sebelum dan 

sesudah 

diberikan 

makanan 

tambahan. 

Analisis 

Bivariat 

dilakukan 
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yang 

digunakan 

pada 

penelitian ini 

adalah Chi 

Square. 

No  Judul Nama Tahun General idea Hasil Kelebihan Kekurangan Perbandingan 

10 Pengaruh 

Pendampingan 

Gizi terhadap 

Perubahan 

Perilaku 

Pemenuhan 

Gizi Ibu Hamil 

Kurang Energi 

Kronik (KEK) 

Demsa 

Simbolon , 

Antun 

Rahmadi, 

Jumiyati 

2019  Pemberian 

edukasi dan 

melibatkan 

keluarga dalam 

program 

perbaikan gizi 

Hasil penelitian 

di Kabupaten 

Barru 

menemukan 

bahwa kader 

posyandu serta 

tokoh 

masyarakat, 

setelah dilatih 

menjadi 

komunikator 

lokal akan 

mampu 

melakukan 

promosi 

kesehatan 

untuk 

menyampaikan 

informasi 

mengenai 

Tidak terdapat 

kekurangan pada 

penelitian ini. 

Kelebihan 

pada 

Penelitian 

menggunaka

n desain 

Quasi 

experiment 

dengan 

rancangan 

non 

randomized 

control group 

pre-test post-

test design. 

Intervensi 

yang 

diberikan 

berupa 

pendampinga

n ibu hamil 

Tidak ada 

perbandingan 

yang terlihat 

pada penelitian 

ini. 
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pencegahan 

KEK dengan 

dibekali media 

KIE 

(Komunikasi, 

Informasi dan 

Edukasi) yang 

berisi materi 

pencegahan 

dan 

penanggulanga

n KEK upaya 

yang perlu 

dilakukan 

untuk 

perbaikan 

status gizi ibu 

hamil KEK 

adalah 

pemberian 

edukasi gizi 

melalui 

pendampingan 

oleh kader dan 

tenaga 

kesehatan. 

Pendampingan 

gizi adalah 

KEK dan 

keluarga 

dengan 

memberikan 

promosi gizi 

yang 

disampaikan 

oleh kader 

kesehatan 

dalam bentuk 

konseling 

menggunaka

n modul yang 

diberikan 

pada kader 

dan dipegang 

oleh ibu 

hamil KEK. 

Pendampinga

n dilakukan 

pada ibu 

hamil KEK 

trimester II 

selama 3 

bulan mulai 

bulan Mei-

Juli 2018 

berupa 
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kegiatan 

dukungan dan 

layanan bagi 

keluarga agar 

dapat 

mencegah dan 

mengatasi 

masalah gizi 

anggota 

keluarganya. 

Pendampingan 

dilakukan 

dengan cara 

memberikan 

perhatian, 

menyampaikan 

pesan, 

menyemangati, 

mengajak, 

memberikan 

pemikiran/ 

solusi, 

menyampaikan 

layanan/ 

bantuan, 

memberikan 

nasihat, 

merujuk, 

konseling 

kebutuhan 

gizi ibu 

hamil KEK, 

pemantauan 

konsumsi 

PMT ibu 

hamil, 

pemantauan 

konsumsi 

tablet Fe, 

motivasi 

pemeriksaan 

kehamilan ke 

Puskesmas. 

Kelompok 

kontrol 

mendapat 

pelayanan 

standar 

puskesmas 

dan diberikan 

booklet. 
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menggerakkan 

dan 

bekerjasama. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Pembahasan Hasil Telaah vidance Based Asuhan 7 Langkah Varney 

1. Langkah I: Identifikasi Data Dasar 

Referensi 1 : Pra artinya sebelum, konsepsi  artinya pertemuan sel 

ovum dengan sperma artiya pembuahan, atau pra 

konsepsi yaitu masa sebelum hamil atau masa sebelum 

terjadinya pertemuan antara ovum (sel telur dengan 

sperma.) 

Referensi 2 : Kekurangan Energi Kronik (KEK) adalah salah satu 

keadaan malnutrisi. Dimana keadaan ibu menderita 

kekurangan makanan yang berlangsung menahun 

(kronik) yang mengakibatkan timbulnya gangguan 

kesehatan pada ibu secara relatif atau absolut satu atau 

lebih zat gizi 

Referensi 3 : Kurang energi kronik (KEK) adalah keadaan dimana 

ibu mengalami kekurangan makanan yang berlangsung 

menahun (kronis) yang mengakibatkan timbulnya 

gangguan – gangguan kesehatan ibu dengan tanda – 

tanda atau gejala antara lain badan lemah dan muka 

pucat (Dep Kes RI, 2003 ; 25). Kurang energi kronik 

(KEK) dapat terjadi pada wanita usia subur (WUS) 
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Referensi 4 : Memberikan informasi yang tepat bagi wanita dalam 

masa prakonsepsi, yang dimana artinya sebelum terjadi 

pertemuan sel sperma dengan ovum pembuahan  

sebelum hamil. 

Referensi 5 : Dalam penelitian ini didapatkan juga gambaran pada 

status gizi sebanyak 43 (71,7%) masuk kategori 

normal, 85% tidak memiliki risiko KEK, pola makan 

didapatkan sebanyak 35 (58,3%) memiliki pola makan 

yang baik, adanya tanda dan gejala anemia 31 (51,7%), 

gangguan siklus menstruasi 34 (56,7%, sebagian besar 

61,7% tidak memiliki riwayat penyakit, dan 31 

responden (51,7%) memiliki lingkungan fisik yang 

baik. 

Referensi 6 : Data kurang energi kronis energi kronis (KEK) 

didapatkan dengan pengukuran antropometri yaitu 

dengan pengukuran lingkar lengan atas (LiLA) dengan 

menggunakan pita meter. Dikatakan mengalami KEK 

apabila diameter lingkar lengan atas (LiLA) < 24,9 cm, 

sedangkan dikatakan tidak mengalami KEK/ gizi baik 

apabila diameter lingkar lengan atas (LiLA) > 24,9 cm. 

Referensi 7 : Hasil penelitian mendapatkan bahwa terdapat 

perbedaan angka kejadian KEK apabila dilihat dari 
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status gizi dan status gizi yang menyebabkan KEK 

adalah underweight 

Referensi 8 : Status gizi baik apabila tubuh memperoleh zat-zat gizi 

yang seimbang dalam jumlah yang cukup. Status gizi 

kurang apabila twrjadi kekurangan karbohidrat, lemak, 

protein, dan vitamin. Status gizi lebih jika terdapat 

ketidakseimbangan antara konsumsi energy dan 

pengeluaran energi yang berlebih dapat menimbulkan 

overweight dan obesitas. 

Referensi 9 : Kekurangan Energi Kronik (KEK) adalah keadaan 

dimana remaja putri/wanita mengalami kekurangan gizi 

(kalori dan protein) yang berlangsung lama atau 

menahun 

Referensi 10 : KEK pada ibu hamil dapat menyebabkan risiko dan 

komplikasi pada ibu antara lain: anemia, perdarahan, 

berat badan ibu tidak bertambah secara normal dan 

terkena penyakit infeksi. 

Referensi 11 : Status gizi didapatkan dengan membandingkan antara 

IMT dan umur remaja putri. Dalam penelitian ini jika 

IMT/U remaja putri normal atau berlebih (gemuk dan 

obesitas) maka tidak berisiko untuk mengalami KEK. 

Sebaliknya, jika IMT/U kurang (kurus dan sangat 

kurus) akan berisiko mengalami KEK. 
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 Dari beberapa referensi yang diatas dapat di simpukan bahwa pra 

konsepsi yaitu masa sebelum hamil atau masa sebelum terjadinya 

pertemuan antara ovum (sel telur dengan sperma.). pada fase 

prakonsepsi terdapat resiko yang sering terjadi yaitu Kurang energi 

kronik (KEK) yang merupakan keadaan dimana ibu mengalami 

kekurangan makanan yang berlangsung menahun (kronis) yang 

mengakibatkan timbulnya gangguan – gangguan kesehatan ibu. Tanda 

dan gejala yang timbul pada wanita prakonsepsi yang mengaami KEK 

dapat diihat dari hasil anamnesa dan hasil pemeriksaan antropometri 

meliputi pengukuran LILA dan menghitung IMT. 

2. Langkah II Masalah Aktual  

Referensi 1 : Hasil penelitian ini kejadian KEK pada wanita 

underweight dan normal, tidak terdapat perbedaan 

antara kejadian KEK dengan usia, riwayat penyakit, 

dan pendapatan sebelum hamil. 

Referensi 2 : Dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa 

pendidikan baik belum tentu memiliki status gizi yang 

baik, hal ini disebabkan karena pendidikan tidak hanya 

didapatkan dari pendidikan formal saja tetapi bisa juga 

diperoleh dari pendidikan non formal seperti 

penyuluhan, perbaikan gizi di posyandu setempat dan 

melalui berbagai media seperti dimajalah dan media 

lainya. 
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Referensi 3 : KEK pada ibu hamil meyebabkan risiko dan 

komplikasi pada ibu antara lain: anemia, perdarahan, 

berat badan ibu tidak bertambah secara normal dan 

terkena penyakit infeksi. Pengaruh KEK terhadap 

proses persalinan dapat mengakibatkan persalinan sulit 

dan lama, persalinan sebelum waktunya (prematur), 

pendarahan setelah persalinan, serta persalinan dengan 

operasi. KEK ibu hamil dapat mempengaruhi proses 

pertumbuhan janin dan dapat menimbulkan keguguran, 

abortus, bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat 

bawaan, anemia pada bayi, asfiksia intra partum, lahir 

dengan berat lahir rendah (BBLR) (Proverawati, 

dkk.2010:50) 

Referensi 4 : Salah satu dampak yang dapat dialami ibu hamil jika 

asupan zat gizi kurang yaitu akan mengalami KEK 

yang dilihat berdasarkan pengukuran lingkar lengan 

atas (LILA), Salah satu faktor penyebab KEK adalah 

konsumsi makan yang tidak cukup mengandung energi 

dan protein 

Referensi 5 : Hasil penelitian responden menderita KEK dengan 

mayoritas responden memiliki asupan energi kurang 

(54,1%), asupan karbohidrat lebih (72,1%), asupan 

protein kurang (91,8%), asupan lemak kurang (98%), 



160 
 

 
 

dan asupan zat besi kurang (100%), dengan hasil 

analisis bivariat fisher exact didapatkan bahwa asupan 

energi tidak berhubungan secara signifikan asupan 

karbohidrat tidak berhubungan secara signifikan asupan 

protein tidak berhubungan secara signifikan asupan 

lemak berhubungan secara signifikan dengan kejadian 

KEK, dan asupan zat besi tidak dapat diukur 

signifikansinya karena seluruh responden memiliki 

asupan zat besi yang kurang.  

Referensi 6 : Salah satu faktor penyebab KEK adalah konsumsi 

makan yang tidak cukup mengandung energy dan 

protein. Kehamilan menyebabkan meningkatnya 

metabolisme energi, sehingga kebutuhan energi dan zat 

gizi lainnya meningkat. Selama kehamilan, diperlukan 

tambahan energi ekstra sebesar 340-450 Kalori setiap 

hari pada trimester II dan III (5,6). Kekurangan asupan 

energi selama kehamilan juga akan mempengaruhi 

kebutuhan protein. Jika ibu kekura  ngan zat energi 

maka fungsi protein untuk membentuk glukosa akan 

didahulukan. Pemecahan protein tubuh ini pada 

akhirnya akan menyebabkan melemahnya otot-otot dan 

jika hal ini terjadi secara terus menerus, akan terjadi 
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deplesi masa otot karena salah satu fungsi dari protein 

adalah untuk pertumbuhan dan pemeliharaan sel-sel. 

Referensi 7 : Hasil penelitian menunjukkan 4,1% responden KEK; 

16,4% responden memiliki pantang makan; 29% 

responden menikah pada usia risiko tinggi; 4,1% 

responden dengan paritas tinggi; 74% responden 

dengan ras Jawa.  

Referensi 8 : Hasil penelitian ini membahas Malnutrisi dapat 

mempermudah tubuh terkena penyakit infeksi dan juga 

infeksi akan mempermudah status gizi dan 

mempercepat malnutrisi, yang salah satunya berdampak 

pada penurunan asupan gizi akibat kurang nafsu makan. 

Dalam hal ini jumlah asupan makan/asupan gizi dan 

penyakit/infeksi menjadi  langsung masalah gizi. 

Gambaran pola penyakit di Kota Makassar masih 

didominasi oleh penyakit infeksi yang berhubungan 

erat dengan keadaan gizi5 . Rendahnya asupan 

makanan dapat disebabkan oleh rendahnya 

pengetahuan dan perilaku makan seseorang. Rendahnya 

pengetahuan gizi dapat menyebabkan rendahnya 

pemilihan makanan dan memiliki peran dalam masalah 

nutrisi. Faktor lain yang berperan dalam menentukan 

status kesehatan seseorang adalah tingkat sosial 
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ekonomi, dalam hal ini adalah pendidikan, pekerjaan, 

dan pengeluaran. 

Referensi 9 : Hasil dari penelitian ini membahas responden 

responden yang memiliki pantang makanan dan usia 

menikah sehingga terjadi KEK 

Referensi 10 : Hasil penelitian menunjukan bahwa dari 45 remaja 

putri KEK umumnya berusia 15 tahun, pekerjaan ayah 

dominan parawisata 33,3% dan pekerjaan ibu dominan  

ibu rumah tangga 75,6% dari segi asupan remaja putri 

100% kurang mengkonsumsi energy, asam folat fed an 

zink. Untuk konsumsi ttd sebanyak 86,7% remaja putri 

tidak perna mengkonsumsi 6,7% kemudian untuk 

remaja putri anemia sebanyak 48,9%. 

Kesimpulan dari beberapa referensi diatas yaitu kekurangan 

energi kronik (KEK) dapat di diagnosa berdasarkan hasil anamnesa 

dan hasil pengukuran LILA kurang dari 23,5 cm dan menghitung 

IMT wanita prakonsepsi. 

3. Langkah III Masalah Potensial 

Referensi 1 : Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang 

signifikan antara pemanfaatan posyandu prakonsepsi 

dengan status anemia wanita prakonsepsi tidak ada 

hubungan yang signifikan antara pemanfaatan 
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posyandu prakonsepsi dengan status KEK wanita 

prakonsepsi. 

Referensi 2 : KEK pada masa pra konsepsi akan mempengaruhi atau 

menganggu kesehatan reprodukisi dan ibu akan rentang 

terkena penyakit infeksi karena kekurangan nutrisi dan 

dan menyebabkan anemia. 

Referensi 3 : KEK pada ibu hamil dapat menyebabkan risiko dan 

komplikasi pada ibu antara lain: anemia, perdarahan, 

berat badan ibu tidak bertambah secara normal dan 

terkena penyakit infeksi. Pengaruh KEK terhadap 

proses persalinan dapat mengakibatkan persalinan sulit 

dan lama, persalinan sebelum waktunya (prematur), 

pendarahan setelah persalinan, serta persalinan dengan 

operasi. KEK ibu hamil dapat mempengaruhi proses 

pertumbuhan janin dan dapat menimbulkan keguguran, 

abortus, bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat 

bawaan, anemia pada bayi, asfiksia intra partum, lahir 

dengan berat lahir rendah (BBLR). 

Referensi 4 : Komplikasi gizi kurang terhadap proses persalinan 

dapat mengakibatkan persalinan sulit dan lama, 

persalinan sebelum waktunya (premature), pendarahan 

setelah persalinan. 
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Referensi 5 : Status gizi ibu prakonsepsi tergolong miskin dan 

anemia lebih banyak terjadi pada kelompok sosial 

ekonomi rendah dan populasi rawan pangan, keadaan 

yang mengakibatkan kesehatan dan kesehatan bayi 

berat lahir rendah.  

Referensi 6 : Kekurangan Nutrisi dapat mengakibatkan kekurangan 

Energi kronik pada wanita prakonsepsi. pendidikan 

kesehatan lingkungan tentang kesehatan ibu sangat 

perlu ditingkatkan guna untuk mencegah terjadinya 

KEK pada wanita pra konsepsi maupun pada wanita 

hamil. 

Referensi 7 : Kekurangan Energi Kronis (KEK) pada ibu hamil 

menjadi penyebab utama terjadinya pendarahan dan 

infeksiyang merupakan faktor kematian utama ibu 

Referensi 8 : Ibu hamil yang mengalami resiko KEK akan 

menimbulkan beberapa permasalahan, baik pada ibu 

maupun janin. KEK pada ibu hamil dapat menyebabkan 

risiko dan komplikasi pada ibu antara lain: anemia, 

pendarahan, berat badan ibu tidak bertambah secara 

normal, dan serangan penyakit infeksi. Sedangkan 

pengaruh KEK terhadap proses persalinan dapat 

mengakibatkan persalinan sulit dan lama, persalinan 

sebelum waktunya (prematur), pendarahan setelah 
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persalinan, serta persalinan dengan operasi cenderung 

meningkat. KEK ibu hamil dapat mempengaruhi proses 

pertumbuhan janin dan dapat menimbulkan keguguran, 

abortus, bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat 

bawaan, anemia pada bayi, asfiksia intrapartum (mati 

dalam kandungan), lahir dengan Berat Badan Lahir 

Rendah (BBLR). 

Referensi 9 : Bila ibu mengalami risiko KEK selama hamil akan 

menimbulkan masalah, baik padaibu maupun janin. 

KEK pada ibu hamil dapat menyebabkan resiko dan 

komplikasi pada ibu antara lain: anemia, pendarahan, 

berat badan ibu tidak bertambah secara normal,dan 

terkena penyakit infeksi. Pengaruh KEK terhadap 

proses persalinan dapat mengakibatkan persalinan sulit 

dan lama, persalinan sebelum waktunya (prematur), 

pendarahan setelah persalinan, sertapersalinan dengan 

operasi cenderungmeningkat. KEK ibu hamil 

dapatmempengaruhi proses pertumbuhan janindan 

dapat menimbulkan keguguran, abortus,bayi lahir mati, 

kematian neonatal, cacatbawaan, anemia pada bayi, 

asfiksia intrapartum (mati dalam kandungan), 

lahirdengan berat badan lahir rendah (BBLR). 
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Referensi 10 : Penelitian ini menjelaskan tentang hubungan asupan 

makanan dengan kejadian KEK dan hasilnya 

menjelaskan bahwa Tidak terdapat hubungan antara 

asupan energi dengan kejadian KEK, Tidak terdapat 

hubungan antara asupan karbohidrat dengan kejadian 

KEK, Tidak terdapat hubungan antara asupan protein 

dengan kejadian KEK, dan Terdapat hubungan antara 

asupan lemak dengan kejadian KEK. 

 Kompikasi atau resiko yang akan terjadi pada wanita KEK 

pada fase prakonsepsi, gangguan reproduksi, kehamian, persainan 

hingga bayi yaitu anemia, pendarahan, berat badan ibu tidak 

bertambah secara normal,dan terkena penyakit infeksi. Pengaruh KEK 

terhadap proses persalinan dapat mengakibatkan persalinan sulit dan 

lama, persalinan sebelum waktunya (prematur), pendarahan setelah 

persalinan, serta persalinan dengan operasi cenderung meningkat. 

KEK ibu hamil dapat mempengaruhi proses pertumbuhan janin dan 

dapat menimbulkan keguguran, abortus,bayi lahir mati, kematian 

neonatal, cacat bawaan, anemia pada bayi, asfiksia intrapartum (mati 

dalam kandungan), lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR). 
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4. Langkah IV Tindakan segera dan kolaborasi  

Referensi 1 : Upaya yang dapat dilakukan bidan berdasarkan 

Keputusan Menteri Kesehatan yaitu melakukan rujukan 

ke petugas tenaga gizi dan berkolaborasi untuk 

membantu memonitoring serta mengevaluasi asupan 

pemberian makanan dan ke naikan berat badan. Upaya 

lainnya dalam menanggulangi masalah dan mencegah 

dampak dari kurang energi kronis pada ibu hamil yaitu 

mengusahakan agar ibu hamil memeriksakan kehamilan 

secara rutin sejak hamil muda untuk mendeteksi secara 

dini kejadian kurang energi kronis 

Referensi 2 : Memperbaiki pola konsumsi makanan yang sesuai yaitu 

dengan gizi seimbang dan juga sesuai dengan lingkar 

lengan atas 23,5 cm, perbaikan pola konsumsi makanan 

yang sesuai dengan gizi seimbang, perbaikan perilaku 

sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan, peningkatan 

akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan 

kemajuan ilmu dan teknologi dan peningkatan sistem 

kewaspadaan pangan dan gizi. 

Referensi 3 : Melaksanakan program  promosi  kesehatan  terhadap  

wanita  usia  reproduktif  mengenai  asupan  zat  gizi  

yang  dikonsumsi  serta  meningkatkan  berat badan  

sesuai dengan yang dianjurkan sebelum kehamilan 
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Referensi 4 : Pemberian makanan tambahan pada ibu hamil 

Kekurangan Energi Kronis (KEK) merupakan keadaan 

dimana ibu mengalami kekurangan makanan  dalam  

jangka  waktu  lama  yang  dapat  mengakibatkan  

dampak  kesehatan  pada  ibu  dan  janin. Pemberian  

Makanan  Tambahan Pemulihan  pada  ibu   hamil  

KEK   merupakan  salah  satu   upaya Dinas  Kesehatan  

Kota  Palembang  untuk  mengatasi  masalah  tersebut. 

Referensi 5 : Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh yang 

signifikan pada pengetahuan dan sikap sebelum dan 

sesudah intervensi. Konseling gizi prakonsepsi dapat 

mempersiapkan kehamilan yang lebih aman, proses 

kehamilan lancar dan bayi yang dilahirkan sehat. 

Referensi 6 : Hasil penelitian diperoleh yang menunjukkan ada 

pengaruh konseling mengenai gizi prakonsepsi terhadap 

asupan protein. 

Referensi 7 : Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui gambaran 

kejadian KEK, pengetahuan nutrisi dan dampak KEK 

serta pola makan WUS di Desa Pesinggahan. Penelitian 

ini diharapkan dapat memberi masukan khususnya 

kepada UPTD Puskesmas Dawan I agar dapat 

mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam 

penyuluhan dan promosi kesehatan lainnya sehingga 
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nantinya dapat meningkatkan pengetahuan wanita usia 

subur mengenai makanan seimbang, pemilihan 

makanan, frekuensi makan, porsi makan dan dampak 

KEK. 

Referensi 8 : Makanan tambahan pemulihan ibu hamil dengan KEK 

adalah makanan bergizi yang diperuntukan bagi  ibu 

hamil sebagai makanan tambahan untuk pemulihan gizi, 

makanan tambahan ibu hamil diutamakan berupa 

sumber protein hewani maupun nabati misalnya seperti 

ikan, telur, daging, ayam, kacang-kacanagan dan hsil 

olahan seperti tempe dan tahu. 

Referensi 9 : Penyuluhan gizi yang dilaksaksanakan melalui program 

pendampingan gizi merupakan salah satu upaya 

pendekatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

pengetahuan ibu tentang gizi. 

Referensi 10 : Hasil penelitian mendapatkan bahwa terdapat perbedaan 

angka KEK apabilah dilihat dari status gizi  yang 

menyebabkan KEK adalah underweight. 

  Tindakan segera yang dilakukan pada wanita kekurangan energi 

kronik yaitu melakukan rujukan ke petugas tenaga gizi dan 

berkolaborasi untuk membantu memonitoring serta mengevaluasi 

asupan pemberian makanan dan ke naikan berat badan, Memperbaiki 

pola konsumsi makanan yang sesuai yaitu dengan gizi seimbang dan 
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juga sesuai dengan lingkar lengan atas 23,5 cm, perbaikan pola 

konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang, perbaikan 

perilaku sadar gizi, Penyuluhan gizi yang dilaksaksanakan melalui 

program pendampingan gizi merupakan salah satu upaya pendekatan 

yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan ibu tentang 

gizi.  

5. Langkah V Perencanaan  

Referensi 1: Masa pra konsepsi merupakan fase dalam siklus 

kehidupan yang memerlukan perhatian khusus terutama 

dari segi pencukupan kebutuhan energi protein bersama 

karbohidrat dan lemak merupakan sumber energi bagi 

tubuh Protein tersusun dari molekul-molekul yang disebut 

asam amino. Setiap asam amino didegradasi menjadi 

piruvat atau zat siklus asam sitrat dan dapat menjadi 

prekursor sintesis glukosa di hepar yang disebut 

glukogenik atau glukoneogenik. 

Referensi 2: Dari hasil wawancara responden, sebagian besar cukup 

memahami tentang gizi kurang, dampak gizi kurang, serta 

pola makan untuk persiapan kehamilan. 

Referensi 3: Wanita prakonsepsi terhadap pengetahuan gizi dan 

kesehatan reproduksi didasarkan berdasarkan pengalaman 

sendiri dan pengalaman orang lain, edukasi yang pernah 
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dilaksanakan tidak memberikan dampak yang signifikan 

terhadap pengetahuan wanita prakonsepsi saat ini. 

Referensi 4: Memberikan informasi yang tepat bagi wanita dalam 

masa prakonsepsi, yang dimana memberikan edukasi 

tentang pola gizi seimbang dan memberitahu pentingnya 

nutrisi yang seimbang pada masa kehamilan dan 

menyusui. 

Referensi 5: Klien yang mendapatkan manfaat dari adanya konseling 

premarital ini mempunyai karakteristik yang sama yaitu 

riwayat agresi, sedang mengalami krisis, bertindak 

destruktif, dan pasangan yang merasakan bahwa keluarga 

masing-masing memberikan dukungan. Jadi dengan 

adanya konseling premarital akan merupa perilaku calon 

pengantin terset. 

Referensi 6: Memberikan asuhan kebidanan bagi remaja dan usia pra 

konsepsi maupun kepada orang tua yang walinya 

menyangkut karakteristik pertumbuhan fisik, alat 

kelamian sekunder dan kejiwaan remaja sesuai denga 

usianya. Elemen psikomotor dan afektif. Dan asuhan pra 

konsepsi tentang persiapan kehamilan dan perbaikan gizi 

sedini mungkin yaitu 6 bulan sebelum kehamilan 

sehingga terhindar dari kekurangan energy kronik dan 

komplikasi lainya. 



172 
 

 
 

Referensi 7: Upaya yang dapat dilakukan bidan berdasarkan 

berdasarkan keputusan mentri kesehatan yaitu membantu 

memonitoring serta mengevaluasi asupan pemberian 

makanan dan kenaikan berat badan. Upaya lainnya dalam 

menanggulangi masalah dan mencegah dampak dari 

kekurangan energy kronik pada ibu hamil yaitu 

mengusahakan agar ibu hamil memeriksakan kehamilan 

secara rutin sejak hamil muda untuk mendeteksi secara 

sejak hamil muda untuk mendeteksi secara dini kejadian 

kekurangan energy kronik, dan penyuluhan tentang 

asupan nutrisi yang dibutuhkan ibu hamil. Bidan dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat khusunya ibu 

hamil, senantiasa berupaya mempersiapakan ibu hamil 

sejak kontak pertama saat memeriksa kehamilan untuk 

mencegah terjadinya KEK pada ibu hamil. 

Referensi 8: Tidak ada perpedaan peningkatan pengetahuan energy 

asupan energi asupan protein antara pedesaan dan 

perkotaan. Ada perbedaan pengetahuan gizi, asupan 

energi dan protein sebelum dan sesudah edukasi gizi 

berbasis media sosial di pedesaan maupun perkotaan. 

Referensi 9: Melakukan konselin gizi adalah suatu cara untuk 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan individu atau 

keluarga melalui pendekatan guna mendapatkan 
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pengertian yang lebih baik, sehingga diharapakan 

individu atau keluarga mampu mengambil langkah-

langkah untuk mengatasi gizi termasuk perubahan pola 

makan serta memecahkan masalah trkait gizi kearah 

kebiasaan hidup sehat. 

Referensi 10:  Asuhan yang diberikan pada masa pra konsepsi yaitu 

memberikan konseling berupa perbaikan nutrisi sebelum 

hamil dan pada saat hamil mencukupi kebutuhan nutrisi 

ibu dan janin sehingga tidak terjadi kekurangan energi 

kronik dan tidak terjadi komplikasi pada saat bersalin. 

tingkat emosi pada ibu bersalin cenderung kurang dapat 

terkendali yang diakibatkan oleh perubahan – perubahan 

yang terjadi pada dirinya sendiri serta pengaruh dari 

orang – orang terdekatnya, ibu bersalin biasanya lebih 

sensitif terhadap semua hal. Untuk dapat lebih tenang dan 

terkendali biasanya lebih sering bersosialisasi dengan 

sesama ibu – ibu hamil lainnya untuk saling tukar 

pengalaman dan pendapat. 

  Memberikan informasi yang tepat bagi wanita dalam masa 

prakonsepsi, yang dimana memberikan edukasi tentang pola gizi 

seimbang dan memberitahu pentingnya nutrisi yang seimbang pada 

masa kehamilan dan menyusui, Upaya yang dapat dilakukan bidan 

berdasarkan berdasarkan keputusan mentri kesehatan yaitu membantu 
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memonitoring serta mengevaluasi asupan pemberian makanan dan 

kenaikan berat badan, Asuhan yang diberikan pada masa pra konsepsi 

yaitu memberikan konseling berupa perbaikan nutrisi sebelum hamil 

dan pada saat hamil mencukupi kebutuhan nutrisi ibu dan janin 

sehingga tidak terjadi kekurangan energi kronik dan tidak terjadi 

komplikasi pada saat bersalin. 

6. Langkah VI Perancanaan  

Referensi 1: Intervensi program kesehatan ibu tidak bisa dilakukan 

dibagian hilir saja yaitu pada ibu ha,il, namun juga harus 

ditarik ke bagian hulu yaitu pada kelompok remaja dan 

dewasa muda untuk memastikan individu dapat tumbuh 

dan berkembang secara sehat. 

Referensi 2: Hubungan antara lemek makanan dan kesuburan tidak 

dipelajari dengan baik. Kami mengvaluasi asupan lemak 

total, asam lemak jenuh tunggal, asam lemak tak jenuh 

ganda, asam lemak trans (TFA), dan asam lemak omega -

3 dan -6 dalam kaitanya dengan kesuburan dalam study 

kohort pra konsepsi Denmark dan Amerika Utara 

Referensi 3: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran edukasi 

bidan dalam mencega Kekurangn Energi Kronik (KEK) 

pada upaya pencegahan KEK. Bidan hendaknya 

memberikan edukasi kepada ibu sedini mungkin, 

yaitudengan melakukan edukasi melalui edukasi prenatal 
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peran edukasi yang dilakukan bidan meliputi konseling 

tentang pentingnya nutrisi selama kehamilan, komposisi 

nutrisi yang baik dibutuhkan selama kehamilan, 

pemeriksaan kehamilan secara teratur khususnya 

penimbangan berat badan dan pengukuran lingkar lengan 

atas (LILA), cara pengolahan makanan tambahan dan 

daftar makanan penukar yang disesuaiakan dengan bahan 

makanan local. 

Referensi 4: Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan pola konsumsi 

makanan yang sering dikonsumsi WUS yang menikah 

diusia remaja adalah nasi, singkong, telur ayam, ikan 

pindang, tahu, tempe, minyak goring, sawi hijau, bayam, 

salak dan pisang. Sedangkan tingkat konsumsi energy, 

karbohidrat, protein dan lemak sebagian besar mengalami 

defisit. 

Referensi 5: Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang tinggi kalori 

dan tinggi protein yang berupa biscuit lapis dengan 

komposisi gizi dalam 100 gram produk (persaji). Setiap 

ibu hamil sasaran PMT yang diberikan berupa makanan 

tambahan untuk 90 hari sebanyak 9 kg biscuit lapis atau 

100 gram/hari. 

Referensi 6: Wanita pra konsepsi terhadap pengetahuan gizi dan 

kesehatan reproduksi didasarkan berdasarkan pengalaman 
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sendiri dan pengalaman orang lain, edukasi yang perna 

dilaksanakan tidak memberikan dampak yang signifikan 

terhadap pengetahuan wanita pra konsepsi saat ini. 

Referensi 7: Tingkat emosi pada ibu bersalin cenderung kurang dapat 

terkendali yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan 

yang terjadi pada dirinya sendiri serta pengaru dari orang-

orang terdekatnya, ibu bersalin biasanya lebih sensitive 

terhadap semua hal. Untuk dapat lebih tenang dan 

terkendali biasanya lebih sering bersosialisasi dengan 

sesame ibu-ibu hamil lainya untuk salin bertukar 

pengalaman dan pendapat. 

Referensi 8: Memberikan motivasi kepada ibu hamil untuk 

menerapkan pengetahuan yang dimilikinya tentang gizi 

kehamilan dengan lebih mengoptimalkan pelayanan ANC 

terpadu seperti deteksi KEK pada ibu hamil lebih awal, 

konselin dengan ahli gizi lebih sering untuk mencega 

komplikasi KEK selama masa kehamilan dan persalinan. 

Referensi 9: Hasil penelitian menunjukan WUS yang mendapatkan 

edukasi video sejam kusuka memiliki pengetahuan dan 

sikap kesehatan pra konsepsi lebih baik dibandingkan 

WUS yang medapatkan edukasi dengan metode ceramah. 

Referensi 10:  Penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

konsumsi energi dan protein antara peserta PKH dan non 



177 
 

 
 

peserta PKH dengan p Sedangkan untuk status gizi 

menunjukkan ada perbedaan status gizi peserta PKH dan 

non peserta PKH dengan dibawah. 

  Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang tinggi kalori dan 

tinggi protein yang berupa biscuit lapis dengan komposisi gizi dalam 

100 gram produk (persaji). Setiap ibu hamil sasaran PMT yang 

diberikan berupa makanan tambahan untuk 90 hari sebanyak 9 kg 

biscuit lapis atau 100 gram/hari, Memberikan motivasi kepada ibu 

hamil untuk menerapkan pengetahuan yang dimilikinya tentang gizi 

kehamilan dengan lebih mengoptimalkan pelayanan ANC terpadu 

seperti deteksi KEK pada ibu hamil lebih awal, konselin dengan ahli 

gizi lebih sering untuk mencega komplikasi KEK selama masa 

kehamilan dan persalinan. Memberikan motivasi kepada ibu hamil 

untuk menerapkan pengetahuan yang dimilikinya tentang gizi 

kehamilan dengan lebih mengoptimalkan pelayanan ANC terpadu 

seperti deteksi KEK pada ibu hamil lebih awal, konselin dengan ahli 

gizi lebih sering untuk mencega komplikasi KEK selama masa 

kehamilan dan persalinan. 

7. Langkah VII Evaluasi 

Referensi 1: Hasil penelitian ini didapatkan bahwa kejadian KEK 

terbanyak pada kelompok wanita usia 15-24 tahun. 

Kekurangan Energi Kronik (KEK) adalah keadaan 
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dimana remaja putri/wanita mengalami kekurangan gizi 

(kalori dan protein) yang berlangsung lama atau menahun 

Referensi 2: Pemantauan BB ini dilakukan setiap bulan sesuai dengan 

kelompok trimester ibu hamil dengan KEK. Sedangkan, 

LiLA diukur pada saat pertama kali ibu kunjungan di 

tenaga kesehatan (K1) dan setelah dilakukan intervensi 

selama 3 bulan, Berdasarkan teori yang didapat, tujuan 

pemberian makanan tambahan ini adalah untuk 

pemulihan gizi berbasis makanan lokal bagi ibu hamil 

dengan KEK. PMT dilakukan selama 90 hari dan evaluasi 

setiap bulan dengan melihat pertambahan berat badan dan 

LiLA, sehingga status gizi ibu menjadi normal. 

Referensi 3: Klien yang mendapatkan manfaat dari adanya konseling 

premarital akan merubah perilaku calon pengantin 

tersebut. 

Referensi 4: LILA adalah suatu cara untuk mengetahui risiko 

Kekurangan Energi Kronis  wanita usia subur termasuk 

remaja putri. Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) 

tidak dapat digunakan untuk memantau perubahan status 

gizi dalam jangka pendek. Hasil pengukuran Lingkar 

Lengan Atas (LILA) ada dua kemungkinan yaitu kurang 

dari 23,5 cm dan diatas atau sama dengan 23,5 cm. 

Apabila hasil pengukuran < 23,5 cm berarti risiko 
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Kekurangan Energi Kronis dan ≥ 23,5 cm berarti tidak 

beresiko Kekurangan Energi Kronis 

Referensi 5: Strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk 

menangani masalah gizi pada ibu hamil KEK dengan 

Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) dan 

penyuluhan bagi ibu hamil.3,7 Penelitian di India 

menyatakan bahwa makanan tambahan sangat 

mempengaruhi kenaikan berat badan ibu, pertumbuhan 

janin intrauterin 

Referensi 6: Tujuan penelitian untuk mengetahui efektifitas 

pelaksanaan program PMT-P pada Ibu hamil KEK di 

Kota Palembang. Efektivitas program PMT-P diukur 

berdasarkan pendekatan sistem berupa input, proses dan 

output. Output dari program PMT-P dilihat berdasarkan 

pertambahan kenaikan berat badan ibu atau perubahan 

ukuran LiLA setelah diberikan PMT-P selama 90 hari. 

evaluasi terhadap pelaksanaan program pemberian 

makanan tambahan dalam mengatasi KEK pada ibu 

hamil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

efektivitas program Pemberian Makanan Tambahan-

Pemulihan pada ibu hamil KEK di kota Palembang. 

Referensi 7: Upaya yang dapat dilakukan bidan berdasarkan 

Keputusan Menteri Kesehatan yaitu membantu 
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memonitoring serta mengevaluasi asupan pemberian 

makanan dan kenaikan berat badan. Upaya lainnya dalam 

menanggulangi masalah dan mencegah dampak dari 

kurang energi kronis pada ibu hamil yaitu mengusahakan 

agar ibu hamil memeriksakan kehamilan secara rutin 

sejak hamil muda untuk mendeteksi secara dini kejadian 

kurang energi kronis, dan penyuluhan tentang asupan 

nutrisi yang dibutuhkan ibu hamil.Bidan dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya 

ibu hamil, senantiasa berupaya mempersiapkan ibu hamil 

sejak kontak pertama saat pemeriksaan kehamilan untuk 

mencegah terjadinya KEK pada Ibu hamil. 

Referensi 8: Protein bersama karbohidrat dan lemak merupakan 

sumber energi bagi tubuh. protein tersusun dari molekul-

molekul yang disebut asam amino. setiap asam amino 

didegradasi menjadi piruvat atau zat siklus asam sitrat 

dan dapat menjadi prekursor sintesis glukosa di hepar 

yang disebut glukogenik atau glukoneogenik 

Referensi 9: Upaya untuk meningkatkan status gizi ibu selama hamil 

dalam menangani KEK (Kekurangan Energi Kronik) 

adalah PMT (Pemberian Makanan Tambahan). Program 

PMT (Pemberian Makanan Tambahan) berasal dari 

pemerintah dan dilaksanakan di semua puskesmas 
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wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen 

termasuk Puskesmas Plupuh II dan dilakukan selama 3 

bulan secara terus menerus dan tidak terputus dengan 

sasaran ibu hamil KEK (Kekurangan Energi Kronik) 

dengan indikator LILA (Lingkar Lengan) kurang dari 

23,5 cm.  

Referensi 10: Hasil penelitian di Kabupaten Barru menemukan bahwa 

kader posyandu serta tokoh masyarakat, setelah dilatih 

menjadi komunikator lokal akan mampu melakukan 

promosi kesehatan untuk menyampaikan informasi 

mengenai pencegahan KEK dengan dibekali media KIE 

(Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang berisi materi 

pencegahan dan penanggulangan KEK upaya yang perlu 

dilakukan untuk perbaikan status gizi ibu hamil KEK 

adalah pemberian edukasi gizi melalui pendampingan 

oleh kader dan tenaga kesehatan. Pendampingan gizi 

adalah kegiatan dukungan dan layanan bagi keluarga 

agar dapat mencegah dan mengatasi masalah gizi 

anggota keluarganya. Pendampingan dilakukan dengan 

cara memberikan perhatian, menyampaikan pesan, 

menyemangati, mengajak, memberikan pemikiran/ 

solusi, menyampaikan layanan/ bantuan, memberikan 

nasihat, merujuk, menggerakkan dan bekerjasama. 
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 Pemantauan BB ini dilakukan setiap bulan sesuai dengan kelompok 

trimester ibu hamil dengan KEK. Sedangkan, LiLA diukur pada saat 

pertama kali ibu kunjungan di tenaga kesehatan, Pengukuran Lingkar 

Lengan Atas (LILA) tidak dapat digunakan untuk memantau 

perubahan status gizi dalam jangka pendek. Hasil pengukuran Lingkar 

Lengan Atas (LILA) ada dua kemungkinan yaitu kurang dari 23,5 cm 

dan diatas atau sama dengan 23,5 cm, Upaya untuk meningkatkan 

status gizi ibu selama hamil dalam menangani KEK (Kekurangan 

Energi Kronik) adalah PMT (Pemberian Makanan Tambahan). 

B. Implikasi Kebidanan 

Tingkat pengetahuan gizi seseorang dapat berpengaruh terhadap sikap 

dan perilaku dalam pemilihan makanan. Semakin tinggi pengetahuan gizi 

seseorang maka semakin baik pula keadaan gizinya. Hal ini didukung dengan 

penelitian yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

pengetahuan gizi dengan KEK pada wanita prakonsepsi, dengan responden 

yang berpengetahuan gizi rendah memiliki peluang 3,852 kali menderita KEK 

dibandingkan dengan responden yang berpengetahuan gizi baik. 

Masa pra konsepsi merupakan masa sebelum hamil yang diasumsikan 

sebagai wanita dewasa atau wanita usia subur (WUS) yang siap menjadi 

seorang ibu. Status gizi prakonsepsi akan mempengaruhi kondisi kehamilan 

dan kesejahteraan bayi yang akan lebih baik jika pencegahannya dilaksanakan 

pada saat sebelum hamil. Wanita usia 20-35 merupakan usia sasaran yang 
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paling tepat dalam pencegahan masalah gizi terutama KEK yang merupakan 

keadaan ketika seseorang menderita ketidakseimbangan asupan gizi yang 

berlangsung menahun terutama pada wanita usia subur termasuk remaja pu
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kekurangan energi kronik (KEK) merupakan keadaan dimana ibu 

menderita kekurangan makanan yang berlangsung lama dan menahun dimana 

ukuran lingkar lengan atas (LILA) kurang dari  23,5 cm.  

1. Data objektif  kekurangan energi kronik (KEK). KEK ditandai dengan 

hasil pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) lebih dari 23,5cm. Oleh 

sebab itu, edukasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan 

pengetahuan dan pemahaman wanita periode prakonsepsi tentang 

masalah gizi.  

2. Diagnosis kekurangan energi kronik KEK dapat ditegakan berdasarkan 

anmnesa dan hasil pemeriksaan yaitu dengan lingkar lengan atas (LILA) 

dibawah batas normal (23,5 cm) dan indeks massa tubuh (IMT). 

Kekurangan energi kronik yaitu kurangnya asupan energi yang berasal 

dari zat gizi makro (karbohidrat, protein dan lemak) maupun zat gizi 

mikro terutama vitamin A, vitamin D, asam folat, zat besi, seng, kalsium 

dan yodium serta zat gizi mikro lain pada wanita usia subur yang 

berkelanjutan (remaja sampai masa kehamilan), yang berakibat pada 

masa kehamilan. 

3. Komplikasi yang terjadi pada wanita prakonsepsi dengan kekurangan 

Energi Kronis (KEK) merupakan salah satu masalah gizi yang terjadi 

pada pra konsepsi yang menyebabkan kekurangan nutrisi, gangguan alat 
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reproduksi, anemia dan pada ibu hamil yang dapat berdampak buruk 

pada kehamilan seperti keguguran melahirkan berat bayi lahir rendah 

(BBLR), cacat lahir, kematian perinatal, IUFD, dan dapat terjadi 

pendarahan dan persalina lama pada saat persalinan.   

4. Tindakan segera yang dapat dilakukan pada kasus KEK yaitu 

Melakukan kolaborasi dengan dokter atau ahli gizi untuk memberikan 

asuhan perbaikan gizi pada wanita yang mengalami KEK. 

5. Perencanaan yang dilakukan yaitu pemberian edukasi atau penyuluhan, 

konseling dan perbaikan pola nutrisi.  

6. Penatalaksanaan KEK pada pra konsepsi yang dijelaskan pada beberapa 

refernsi yang menyatakan bahwa memberikan informasi pada wanita 

melalui penyuluhan, flip chart dan poster tentang kesehatan, 

Memberikan konseling pada wanita pra konsepsi bertujuan untuk 

meningkatkan pengetahuan tentang gizi dan perbaikan nutrisi, seperti 

memperbaiki pola makanan dengan nutrisi yang seimbang, cermati 

jumlah konsumsi makanan sehingga terhindar dari kondisi makan yang 

berlebih mengurangi konsumsi makanan yang mengandung pengawet,  

makanan yang diawetkan seperti makanan kaleng, instan dan minuman 

dengan bahan kimia.  

7. Evaluasi dan penatalaksanaan yang telah dilakukan yaitu: Mengevaluasi 

program penyuluhan atau edukasi menu seimbang apakah berjalan 

dengan baik, pengkajian kembali pada klien apakah klien paham akan 

konseling yang diberikan degan cara umpan balik atau menanyakan 
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kembali mengenai gizi seimbang. dan memberikan motivasi konseling 

terhadap wanita pra konsepsi, dengan melibatkan keluarga, bahwa menu 

seimbang adalah salah satu program tenaga kesehatan. 

B. Saran 

 Untuk memperbaiki status gizi pada wanita pada pra konsepsi 

ditahun selanjutnya maka peneliti memberikan saran sebagai berikut : 

1. Bagi pelayanan: adanya penjelasan tentang gizi kurang diharapkan kepada 

pemberi asuhan kebidanan untuk memberikan asuhan atau tindakan yang 

bisa lebih tepat untuk mengatasi gizi kurang seperti memberikan 

penyuluhan, edukasi tentang gizi seimbang. 

2. Bagi Penelitian selanjutnya :Penelitian selanjutnya disarankan untuk 

melakukan penelitian yang lebih lanjut meneliti Penilaian asupan makan 

dengan sebelumnya melakukan penjelasan tentang ukuran rumah tangga 

(URT) dan metode lain, misalnya dengan metode penimbangan makanan. 

3. Bagi Pendidikan : Untuk pendidikan diharapakan kepada para mahasiswa 

mempelajari lebih dalam tentang gizi kurang dan penaganan yang tepat 

dilakukan. 

4. Bagi Masyarakat : Untuk masyarakat masih perlunya pendidikan tentang 

kesehatan dan edukasi tentang gizi dan memberikan penyuluhan tentang gizi 

seimbang. 
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