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ABSTRAK 

JURUSAN KEBIDANAN 

UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

LITERATUR REVIEW, JUNI 2021 
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Pembimbing 2  : Nurfaizah Alza, S.ST, M.Keb 

Judul   : Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Balita Dengan Gizi 

Kurang (Literatur Review) 

    

 

Gizi kurang didefinisikan kondisi seseorang yang kekurangan bahan-bahan 

nutrisi seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh dalam 

waktu yang cukup lama. Dimana cara menilai gizi kurang dapat dilakukan dengan 

pengukuran antropometri, klinis, biokimia, dan biofisik. Gizi kurang sangat rentang 

terjadi terhadap anak di usia 1-5  tahun atau balita. 

Karya tulis ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan literatur review 

dengan mengumpulkan berbagai referensi baik dari buku, jurnal nasional maupun jurnal 

internasional melalui pendekatan 7 langkah Varney dan pendokumentasian dalam bentuk 

SOAP. 

Dari hasil telaah berbagai sumber diagnosa gizi kurang ditegakkan berdasarkan 

hasil pemeriksaan yang lengkap  dengan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi 

badan. Masalah yang akan terjadi jika gizi kurang dibiarkan akan terjadi gizi buruk, 

stunting, marasmur, kwasiorkor, infeksi kronik dan kematian. Selain itu berdasarkan 

kondisi dan kebutuhan balita dimana dilakukan kolaborasi dengan dokter anak dan 

menjaga asupan gizi agar berat badan balita terjadi peningkatan. 

Kesimpulan dari literatur review ini yaitu tergantung dari penyebab gizi kurang 

serta kondisi pasien, jika dilakukan pendekatan dan tatalaksana yang cepat, tepat dan 

sesuai maka dari hasil evaluasi didapatkan keadaan balita lebih baik tampa adanya 

penyulit serta masalah atau komplikasi yang akan terjadi. 

Kata Kunci : Asuhan Kebidanan pada Balita, Gizi Kurang, 7 langkah Varney 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat interaksi antara asupan 

energi dan proten serta zat-zat gizi esensial lainnya dengan keadaan kesehatan 

tubuh. Status gizi adalah kondisi tubuh sebagai akibat penyerapan zat-zat esensial. 

Status gizi  adalah ekspresi dari keseimbangan zat gizi dengan kebutuhan tubuh, 

yang di wujudkan dalam  bentuk variabel tertentu. Ketidak seimbangan (kelebihan 

atau kekurangan) antara zat gizi dengan kebutuhan tubuh akan menyebabkan 

kelainan patologi bagi tubuh manusia(Tutik, 2019). 

Prevalensi penderita gizi kurang di dunia mencapai 104 juta anak yang gizi 

kurang dan keadaan gizi kurang menjadi penyebab sepertiga dari seluruh 

penyebab kematian anak di seluruh dunia. Asia selatan merupakan daerah yang 

memiliki prevalensi gizi kurang terbesar di dunia, yaitu sebesar 46%, di susul sub 

sahara Afrika 28%, Amerika latih/Caribbean 7%, dan yang paling rendah terdapat 

di eropa tengah, timur dan commonwealth of independent states (CEE/CIS) 

sebesar 5%. keadaan gizi kurang pada anak balita juga dapat di jumpai di Negara 

berkembang, salah satunya termaksud di Negara Indonesia. 

Prevalensi gizi kurang pada balita (BB/U<-2SD) di Indonesia, 

memberikan gambaran yang fluktuatif  dari 18,4% di tahun 2007 menurun 

menjadi 17,9% di tahun 2010 kemudian meningkat lagi menjadi 19,6% sedangkan 

di tahun 2013 terdiri dari 5,7% gizi buruk dan 13,9% gizi kurang. Sedangkan data 

survei gizi Indonesia pada tahun 2016 menyebutkan persentase gizi kurang di 
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Indonesia yang rata-rata 11,1% mengidenfikasi hal itu, Indonesia termasuk 

Negara dengan kekurangan gizi (>5%). Sedangkan pada tahun 2017 kasus gizi 

kurang di Indonesia sebesar 18,1%(Ratufelan, 2018). 

World  Health Organization (WHO) menyatakan bahwa 54% kematian 

balita pada tahun 2002 disebabkan oleh gizi buruk. Menurut data WHO pada 

tahun 2010 kematian bayi dan balita di dunia disebabkan oleh pneumonia 19%, 

diare 18%, malaria 8%, dan campak 4%, HIV/AIDS 3%, kondisi neonatal 

termaksud kelahiran prematur, asfiksia dan infeksi 37%. Dari kematian bayi dan 

balita tersebut lebih dari 50% menderita atau disebabkan gizi kurang, oleh karena 

itu dengan menurunkan kejadian gizi kurang berarti dapat menurunkan angka 

kematian bayi dan balita secara signifikan (WHO dalam Depkes RI,2011). 

Berdasarkan hasil Riskedas tahun 2007 dan 2010, bahwa prevalensi gizi 

buruk balita secara nasional adalah 5,4% (2007) dan 4,9% (2010). Hasil tersebut 

menunjukkan, bahwa prevalensi gizi buruk balita hanya mengalami penurunan 

0,5% selang tahun 2007-2010. Untuk prevalensi gizi kurang tidak mengalami 

perubahan, yaitu 13,0% tahun 2007 dan tahun 2010 (Litbangkes kemenkes RI, 

2010). Untuk Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan laporan Riskesdas, bahwa 

prevalensi gizi buruk balita tahun 2007 sebesar  5,1% dan mengalami peningkatan 

tahun 2010 sebesar 6,4%. Untuk prevalensi gizi kurang juga mengalami 

peningkatan, yaitu sebesar 12,5% tahun 2007 dan 18,6% tahun 2010 (Dinas 

Kesehatan Prop. Sulawesi selatan, 2010). 

Kekurangan gizi pada anak dapat menimbulkan beberapa efek negatif 

seperti lambatnya pertumbahan badan, rawan terhadap penyakit, menurunnya 
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tigkat kecerdasan, dan terganggunya mental anak. Kekurangan gizi yang serius 

dapat menyebabkan kematian anak. Berbagai peneliatian membuktikan lebih dari 

separuh kematian bayi dan balita di sebabkan oleh keadaan gizi yang jelek. Resiko 

meninggal dari anak yang bergizi buruk 13 kali lebih besar di bandingkan anak 

yang normal. WHO memperkirakan bahwa 54% penyebab kematian bayi dan 

balita di dasari oleh keadaan gizi anak yang jelek. 

Keadaan demikian disebut malnutrition (gizi salah atau kelaianan gizi). 

Secara umum, bentuk kelainan gizi di golongkan menjadi 2 yaitu overnutrition 

(kelebihan gizi) dan under nutrition (kekurangan gizi). Overnutrition adalah suatu 

keadaan tubuh akibat mengkonsumsi zat-zat gizi tertentu melebihi kebutuhan 

tubuh dalam waktu yang relative lama. Undernutration adalah keaadan tubuh 

yang di sebabkan oleh asupan zat gizi sehari-hari yang kurang sehinga tidak bisa 

memenuhu kebutuhan tubuh(Tutik, 2019). 

Stunting (kependekan) pada balita merupakan salah satu bentuk kurang 

gizi. UNICEF membuat peta zona kekurangan gizi berdasarkan prevalensi gizi 

kurang, stunting dan wasting terdiri dari zona biru dengan prevalensi <16%, zona 

hijau dengan rentang prevalensi 16-30%, zona merah muda dengan rentang 

prevalensi 31-45% dan zona merah hati untuk prevalensi >45%. Zona kurang gizi 

dapat dilihat pada beberapa negara Asia terutama South Asia Regions dengan 

prevalensi stunting tertinggi (>45%) yaitu tahun 1980 sebesar 49% dan tahun 

2000 sebesar 52%, diikuti dengan African Regions dan South East Asia Regions 

dengan rentang prevalensi 31-45%. Sedangkan negara Eropa, Jepang, Australia, 
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AS dan Kanada merupakan negara yang prevalensi gizi kurangnya selalu rendah 

sejak tahun tersebut yaitu <5%(Gibney, M j; Arab, 2009). 

  Masalah gizi kurang pada anak balita masih menjadi masalah mendasar di 

dunia. Berdsarkan data WHO tahun 2013. Keadaan kurang gizi menjadi penyebab 

sepertiga dari seluruh penyebab kematian anak di seluruh dunia. Badan kesehatan 

dunia (WHO) memperkirakan bahwa 54% kematian anak di sebabkan oleh 

keadaan gizi yang kurang. 

  Indikator status gizi ini berdasarkan indeks BB/U yang memberikan 

informasi mengenai indikasi masalah tentang masalah gizi yang sifatnya kronis  

ataupun akut kerenan berat badan berkorelasi positif dengan umur dan tinggi 

badan. Indikator BB/U yang rendah dapat disebabkan karena pendek (masalah 

gizi kronik) atau sedang menderita diare atau penyakit infeksi lain (masalah gizi 

akut). Masalah kesehatan masyarakat dianggap serius bila prevalensi gizi buruk-

kurang antara 20,0-29,0 persen dan dianggap prevalensi sanggat tinggi bila > 30 

persen (WHO, 2010). 

Secara Nasional prevalensi  berat-kurang berdasarkan hasil riset kesehatan 

daerah (Riskesdas) tahun 2013 adalah 19,6 persen, terderi dari 5,7 persen gizi 

buruk dan 13,9 persen gizi kurang. Jika di bandingkan dengan angka prevalensi 

nasional tahun 2007 (18,4 %) dan tahun 2010 (17,9 %) terlihat meningkat. Untuk 

provinsi Sulawesi selatan dan Gizi Buruk+Gizi Kurang (Undrweinght) 

Berdasarkan hasil Riskesdas adalah 17,6% (2007) meningkat menjadi 25% (2010) 

dan kembali mengalami peningkatan menjadi >25% (2013). Di tahun 2015, 

berdasarkan hasil PSG di kabupaten/kota se-sulawesi selatan prevalensi balita gizi 
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kurang sebesar 17,1%. Meskipun capaian kinerja ini belum mencapai target yang 

di tetapkan (18,4%) namun angka ini sudah menurun secara signifikan di 

bandingkan dengan tahun sebelumnya walaupun masih perlu di tingkatkan upaya-

upaya yang lebih optimal dengan meningkatkan status gizi masyarakat khususnya 

pada kelompok balita. 

  Data yang terdapat di Puskesmas Jongaya menunjukan sebanyak 221 

balita yang mengalami gizi kurang pada tahun 2018, sementara pada tahun 2019 

terdapat 124 balita dengan gizi kurang. Pada pendataan tersebut terdapat 

perubahan jumlah penderita setiap tahunnya dan semuannya mengalami gizi 

kurang (Rekam Medik 2019, Puskesmas jongaya). 

  Berdasarkan pendahuluan data di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengangkat kasus balita dengan gizi kurang. sehingga penulis menggunakan 

pendekatan manajemen asuhan kebidanan dengan judul “Manajemen Asuhan 

Kebidanan Pada Balita Dengan Gizi Kurang (Literatut Review). 

B. Rumusan Masalah 

Ruang lingkup pembahasan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini meliputi 

Manajemen Asuhan Kebidanan pada balita dengan gizi kurang. 

1. Apa saja tanda gejala pada balita dengan gizi kurang? 

2. Apa saja data pendukung anamnesa balita dengan gizi kurang? 

3. Apa saja komplikasi yang dapat timbul pada balita dengan giz kurzng? 

4. Bagaimana tindakan segera yang dapat di lakukan bidan serta tindakan 

kolaborasi  yang dilakukan dengan tenaga kesehatan yang lain? 

5. Apa saja perencanaan yang dapat dilakukan pada balita gizi kurang? 
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6. Apa saja implementasi tindakan pada balita dengan gizi kurang? 

7. Apa saja evaluasi yang dilakukan pada balita dengan gizi kurang? 

C. Tujuan Penulisan  

1.Tujuan umum 

Mampu menyusun literatur review pada balita dengan manajemen 

asuhan kebidanan pada balita dengan gizi kurang melalui pendekatan 7 

langkah Varney. 

2.Tujuan khusus 

Adapun tujuan khusus penulisan literatur review asuhan kebidanan 

pada balita dengan gizi kurang adalah: 

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

dari berbagai referensi tentang balita yang mengalami gizi kurang. 

b. Didapatkannya hasil rumusan diagnosis dari berbagai referensi tentang 

balita yang mengalami gizi kurang. 

c. Didapatkannya informasi komplikasi yang bisa timbul dari berbagai 

referensi tentang balita yang mengalami gizi kurang. 

d. Didapatkannya informasi dari berbagai referensi tentang kondisi 

emergency yang dapat terjadi serta penanganannya pada balita yang 

mengalami gizi kurang. 

e. Didapatkannya simpulan dari berbagai referensi tentang intervensi apa 

saja penatalaksanaan yang tepat pada balita mengalami gizi kurang. 

f. Didapatkannya penjelasan adanya intervensi yang tidak dilanjutkan ke 

implementasi asuhan pada balita mengalami gizi kurang. 
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g. Didapatkannya penjelasan dan simpulan dari berbagai sumber kondisi 

yang menjadi dasar evaluasi pada balita dengan gizi kurang. 

D. Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat penelitian pada kasus ini yaitu: 

1. Manfaat praktis 

Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesiakan ujian akhir 

program Diploma kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar. 

2. Manfaat ilmiah  

Diharapkan penulisan ini dapat menjadi sumber informasi, 

menambah pengetehuan serta sebagai bahan acuan bagi penulis 

selanjutnya. 

3. Manfaat bagi institusi  

Diharapkan tugas akhir ini dapat di jadikan sebagai bahan acuan 

bagi institusi pendidikan dalam penyusunan literatur review selanjutnya. 

4. Manfaat bagi penulis 

Meningkatkan pengetehuan dan keterampilan bagi penulis dalam 

penerapan asuhan kebidanan balita gizi kurang tahun 2020. Penulisan ini 

juga merupakan pengalama yang berharga karena dapat meningkatkan 

pengetehuan dan menambah wawasan tentang Manajemen Asuhan 

Kebidanan Pada Balita Dengan Gizi Kurang. 
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5. Manfaat bagi pembaca 

Sebagai sumber informasi dan ilmu pengetehuan bagi para 

pembaca tentang Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Balita Dengan 

Gizi Kurang. 

E. Metode penulisan  

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, metode yang di gunakan adalah 

Penulis mempelajari buku-buku, literatur, jurnal dan media internet yang 

berhubungan dengan balita gizi kurang. 

F. Sistematika penulisan 

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI 

HALAMAN PERSETUJUAN KATYA TULIS ILMIAH 

HALAMAN PENGESAHAN 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI  

DAFTAR TABEL 

DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR SINGKATAN 

DAFTAR ISTILAH 

DAFTAR LAMPIRAN 

ABSTRAK 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penulisan 

D. Manfaat Penulisan 

E. Metode Penulisan 

F. Sistematika Penulisan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang balita dan status gizi 

B. Tinjauan Khusus Tentang gizi kurang 

C. Proses Manajemen Kebidanan 
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BAB III TELUSURAN EVIDANCE 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 Telaah Evidance Based Asuhan 7 langkah 

Varney Berdasarkan Hasil penelusuran Referensi. 

B. Implikasi Kebidanan  

BAB V PENUTUP  

A. Kesimpulan 

B. Saran  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Balita dan Status gizi 

Anak merupakan investasi sumber daya manusia (SDM) yang memerlukan 

perhatian khusus untuk kecukupan status gizinya sejak lahir, bahkan sejak dalam 

kandungan. Apa yang dimakan oleh bayi sejak usia dini merupakan fondasi yang 

penting bagi kesehatan dan kesejahteraannya di masa depan. Balita akan sehat 

apabila sejak awal kehidupannya sudah diberi makanan sehat dan seimbang 

sehingga kualitas SDM yang dihasilkan optimal(Winarsih, 2018). 

Kekurangan gizi pada masa balita dapat berpengaruh  pada perkembangan 

otak balita sehingga jika tidak ditangani akan mempengaruhi perkembangan 

mental yang akan mempengaruhi kemampuan berfikir, kemampuan bersosialisasi, 

kemampuan motorik dan dapat menyebabkan penyimpangan perkembangan pada 

balita. Perkembangan dipengaruhi oleh berbagai faktor, dan status gizi merupakan 

faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan balita(Nurhayati & Hidayat, 

2019). 

Balita merupakan individu yang berumur 0-5 tahun, dengan tingkat 

plastisitas otak yang masih sangat tinggi sehingga akan lebih terbuka untuk proses 

pembelajaran dan pengayaan. Sedangkan menurut profil kesehatan (2013), balita 

merupakan anak yang usianya berumur antara satu hingga lima tahun. Anak balita 

sebagai masa emas atau golden age yaitu insan manusia yang berusia 0-5 tahun 

(UU No.20 Tahun 2003), meskipun sebagian pakar menyebut anak balita adalah 

anak dalam rentang usia di mulai dari 2-5 tahun. 
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  Kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan 

perkembangan yang bersifat unik, artinya memiliki pola pertumbuhan dan 

perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan motorik kasar), kecerdasan 

(daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio-emosional 

(sikap dan perilaku serta  agama), bahasa dan komunikasi yang khusus sesuai 

dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan yang sedang dilalui oleh anak 

tersebut. Antara lain otak mengalami pengaruh sehingga tidak dapat mencapai 

tumbuh kembang yang optimal sesuai dengan potensi genetiknya. 

Secara psikologis, rentang usia balita dibagi dalam 3 tahapan yaitu masa 

sebelum lahir, masa bayi dan masa awal kanak-kanak. Pada ketiga tahapan 

tersebut banyak terjadi perubahan yang mencolok, baik fisik maupun psikologis, 

karena tekanan budaya dan harapan untuk menguasai tugas-tugas perkembangan 

tertentu, yang akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Pembagian menurut 

tahapan tersebut sangat tergantung pada faktor sosial, yaitu tuntutan dan harapan 

untuk menguasai proses perkembangan yang harus dilampaui anak dari 

lingkungannya. 

Setiap harinya, anak membutuhkan gizi seimbang yang terdiri dari asupan 

karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral. Asupan makanan tersebut dapat 

di peroleh dari makanan yang dikonsumsi yang berguna untuk pertumbuhan otak 

(intelegensia) dan pertumbuhan fisik. 
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a. Adapun kebutuhan zat gizi yang diperlukan bayi dan balita, yaitu: 

1) Protein 

Terdiri dari dua jenis protein, yaitu protein hewani, yang di dapat 

dari daging hewan (telur, susu, daging) dan protein nabati, yang di 

dapat dari tumbuh-tumbuhan (tempe, tahu). 

2) Karbohidrat 

Merupakan sumber tenaga bagi anak dan bayi yang baru dapat 

asupan makanan dari ASI. Pada anak yang sudah mendapatkan 

makanan tambahan pendamping ASI, karbohidrat dapat di peroleh dari 

makanan yang mengandung tepung seperti bubur susu, sereal, roti, nasi 

tim, atau nasi. 

3) Lemak 

Fungi utama lemak adalah untuk memberi energi. Setiap gram 

lemak jika dioksidasi menghasilkan sekitar 9 kalori. Lemak bertindak 

sebagai barier dari vitamin A, D, E dan K yang larut dalam air 

memberi rasa pada makanan yang menyenangkan serta memberi 

perasaan kenyang karena kecepatan pengosongan  dari lambung yang 

dikaitkan dengan kandungan lemaknya. 

4) Vitamin 

Merupakan sejumlah zat yang terdapat makanan, yang berfungsi 

untuk mempertahankan fungsi tuhuh. Kekurangan vitamin akan 

menyebabkan tubuh merasa lelah, kurang nafsu makan, kerusakan 
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pembuluh darah, dan sel saraf serta dapat mengurangi ketajaman 

penglihatan. 

5) Mineral 

Mineral memiliki fungsi untuk mengaktifkan metabolisme tubuh. 

Beberapa kandungan mineral, antara lain: 

a). Kalsium: susu, tempe, tahu, dan ikan teri. 

b). Fosfor: daging, unggas, ikan, telur dan beras. 

b. Kebutuhan nutrisi bagi balita 

kebutuhan nutrisi bagi balita merupakan perioritas utama dalam 

mencukupi kebutuhan gizinya setiap hari. Masa balita merupakan masa transisi di 

usia 1-2 tahun, dan untuk memenuhi nutrisi balita di mulai dengan makan 

makanan padat agar balita  dapat menerima rasa serta tekstur makanan yang baru 

ia coba. Pada usia balita, dibutuhkan 1000-1400 kalori perhari, tetapi tergantung 

dari usia, besar tubuh, serta tingkat aktivitas si kecil. Jumlah rata-rata kebutuhan 

nutrisi balita yang dibutuhkan setiap harinya: 

1) Biji padi-padian 

2) Sayuran 

3) Buah-buahan 

4) Susu 

5) Daging dan kacang-kacangan  

6) Kalsium 

7) Zat besi 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi 

Menurut (supariasa IDN & DKK, 2012) masalah gizi pada hakikatnya 

adalah kesehatan masyarakat, namun penanggulangannya tidak dapat di 

lakukan dengan pendekata medis dan pelayanan kesehatan saja. Penyebab 

timbulnya masalah gizi adalah multifaktor, oleh karena itu pendekatan 

penangulangan harus melibatkan berbagai sektor yang terkait, berikut 

merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi yaitu: 

a. Status sosial 

Sosial adalah segala sesuatu yang mengenai masyarakat sedangkan 

ekonomi adalah segala usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan untuk 

mencapai kemakmuran hidup. Rendahnya ekonomi kelurga, akan 

berdampak dengan rendahnya daya beli pada keluarga tersebut. Selain itu 

rendahnya kualitas dan kuantitas pangan, merupakan penyebab langsung 

dari kekurangan gizi anak balita. Balita dengan gizi buruk pada umumnya 

hidup dengan makanan yang kurang bergizi. 

b. Pengetahuan 

Kurangnya pendidikan dan pengertian yang salah tentang 

kebutuhan pangan dan nilai pangan adalah umum di jumpai setiap Negara 

di dunia. Kemiskinan dan kekurangan persediaan pangan yang bergizi 

merupakan faktor penting dalam masalah kurang gizi(Abu A, 2010). 

Rendahnya pendidikan dapat mempengaruhi ketersediaan pangan 

dalam keluarga, yang selanjutnya mempengaruhi kuantitas dan kualitas 
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konsumsi pangan yang merupakan penyebab langsung dari kekurangan 

gizi pada anak balita (Depkes RI, 2010). 

c. Kelengkapan imunisasi 

Imunisasi berasal dari kata imun yaitu resisten atau kebal. 

Imunisasi terhadap suatu penyakit hanya dapat memberi kekebalan 

terhadap penyakit tersebut sehingga bila balita kelak terpajan antigen yang 

sama, balita tersebut tidak akan sakit dan untuk menghindari penyakit lain 

diperlukan imunisasi lain (supartini, 2014). Macam-macam imunisasi 

antara lain: 

1) BCG: vaksin untuk mencegah TBC yang di anjurkan di  berikan 

saat berumur 2 bulan sampai 3 bulan dengan dosis 0,05 ml pada 

bayi kurang dari 1 tahun dan 0,1 ml  ada anak disuntikkan 

secara intrakutan. 

2) Hepatitis B: salah satu imunisasi yang diwajibkan dengan di 

berikan sebanyak 3 kali dengan interval 1 bulan antara suntikan 

pertama dan kedua kemudian 5 bulan antara suntikan kedua dan 

ketiga. Usia pemberian dianjurkan sekurang-kurangnya 12 jam 

setelah lahir. 

3) Polio: imunisasi ini terdiri dari 2 macam yaitu vaksin oral polio 

dan inactivated polio vaccine. Kelebihan dari vaksin oral adalah 

mudah di berikan dan murah sehingga banyak di gunakan. 

4) DPT: vaksin yang tediri dari toksoid difleri dan tetanus yang 

dimurnikan serta bakteri pertusis yang diinaktivasi. 
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5) Campak: imunisasi yang digunakan untuk mencegah terjadinya 

penyakit campak pada anak karena termasuk penyakit menular. 

pemberian yang dianjurkan adalah sebanyak 2 kali  yaitu pada 

usia 9 bulan dan pada usia 6 tahun. 

6) MMR: di berikan untuk penyakit measles, mumps, dan rubella 

sebaliknya diberikan pada usia 4 bulan sampai 6 bulan atau 9 

bulan sampai 11 bulan yang di lakukan pengulangan pada usia 

15 bulan-18 bulan. 

7) Typhus abdominal: terdapat 3 jenis vaksin yang terdapat di 

Indonesia yaitu kuman yang dimatikan, kuman yang di 

lemahkan, dan antigen capsular vipolysaccharida.  

8) Varicella: pemberian vaksin di berikan suntikan tunggal pada 

usia di atas 12 tahun dan usia 13 tahun di berikan 2 kali 

suntikan dengan interval 4-8mg. 

9) Hepatitis A: imunisasi yang digunakan untuk mencegah 

terjadinya hepatitis A yang di berikan pada usia di atas 2 tahun. 

10) HiB: Haemophilus influenzae tipe b yang digunakan untuk 

mencegah terjadinya influenza tipe b dan di berikan sebanyak 3 

kali suntikan. 

d. Penyakit infeksi 

Menurut supartani, (2010) balita yang berada dalam status gizi 

buruk, umumnya sangat rentang terhadap penyakit. Seperti lingkaran 



17 
 

 

setan, penyakit-penyakit tersebut justru menambah rendahnya status gizi 

anak. Penyakit-penyakit tersebut adalah: 

1) Diare persisten: sebagai berlanjutnya episode diare selama 14 hari atau 

lebih yang di mulai dari suatu diare cair akt atau berdarah (di sentri). 

2) Tuberculosis: tuberculosis adalah penyakit yang di sebabkan oleh 

mycobacterium tuberculosis, yaitu kuan aerob yang dapat hidup 

terutama di paru atau di berbagai organ tubuh hidup lainya yang 

mempunyai tekanan parsial oksigen yang tinggi. 

3) HIV/AIDS: HIV merupakan singkatan dari „human 

immunodeficiencyvirus’HIV merupakan retrovirus yang menyakiti sel-

sel sistem kekebalan tubun manusia (terutama CD4 positive T-sel dan 

macrophages-kompone-komponen utama sistem kekebalan sel), dan 

menghancurkan atau mengaggu fungsinya. 

4) ASI: beberapa sifat pada ASI yaitu merupakan makanan alam atau 

natural, ideal, fisiologis, nutrien yang diberikan selalu dalam keadaan 

segar dengan suhu yang optimal dan mengandung nutrien yang 

lengkap dengan komposisi yang sesuai kebutuhan pertumbuhan bayi. 

selain ASI mengandung gizi yang cukup lengkap, ASI juga 

mengandung antibodi atau zat kekebalan yang akan melindungi balita 

terhadap infeksi. 

5) Inisiasi Menyusui Dini: pencapaian 6 bulan ASI Eksklusif bergantung 

pada keberhasilan inisiasi dalam satu jam pertama. ASI Eksklusif 

selama  6 bulan pertama kehidupan, bersamaan dengan pemberian 
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makanan pendamping ASI dan meneruskan ASI dari 6 bulan sampai 2 

tahun, dapat mengurangi sedikitnya 20% kematian anak 

balita(Kartiningrum, 2015). 

Status gizi merupakan salah satu faktor yang menentukan sumber daya 

manusia dan kualitas hidup. Untuk itu program perbaikan gizi bertujuan untuk 

meningkatkan mutu gizi konsumsi pangan, agar terjadi perbaikan status gizi 

masyarakat. Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan 

dan penggunaan zat-zat gizi dalam tubuh(Supariasa, 2010). Sedangkan menurut 

Suhardjo, dkk(2003) status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat dari 

pemakaian, penyerapan, dan penggunaan makanan. 

B. Tinjauan Khusus Gizi Kurang 

1. Pengertian gizi kurang 

Adapun pengertian gizi kurang atau kurang gizi adalah keadaan kurang zat 

gizi tingkat sedang yang disebabkan oleh rendahnya asupan energi dan protein 

dalam waktu cukup lama yang ditandai dengan berat badan menurut umur (BB/U), 

serta gizi merupakan bagian dari proses kehidupan dan prosestumbuh kembang 

seseorang, sehingga pemenuhan kebutuhan  gizi secara adekuat turut menentukan 

kualitas tumbuh kembang sebagai sumber manusia di masa datang(Soetjiningsih, 

2002). 

Gizi kurang merupakan status kondisi seseorang yang kekurangan nutrisi 

atau nutrisinya dibawah rata-rata. Gizi kurang adalah kekurangan bahan-bahan 

nutrisi seperti protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin yang dibutukan oleh tubuh 

(Alamsyah, 2017). 
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Gizi kurang menghambat reaksi imunologis dan berhubungan dengan 

tingginya prevalensi dan penyakit infeksi. Penyakit infeksi dengan anak-anak 

dengan kwashiorkor atau marasmus sering di dapat dalam taraf yang berbeda-

beda, dan jarang di dapat pada taraf yang sangat berat. Infeksi sendiri 

mengakibatkan si penderita kehilangan bahan makanan melalui muntah-muntah 

dan diare. Selain itu juga penghancur jaringan tubuh akan meningkat, karena di 

pakai untuk pembentukan protein atau enzim-enzim yang di perlukan dalam usaha 

pertahanan tubuh(Soegeng santoso, 2009). 

Istilah gizi berasal dari giza (bahasa Arab) yang berarti zat makanan. 

Sedangkan dalam bahasa inggris, gizi sering dikenal dengan istilah nutrition. 

nutrition sendiri memiliki banyak arti, seperti bahan makanan, zat gizi, atau sering 

juga digunakan untuk menyatakan ilmu gizi. secara luas, gizi diartikan sebagai 

suatu proses organisme dalam menggunakan makanan yang dikonsumsi melalui 

proses pencernaan, penyerapan, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan 

pengeluaran zat gizi. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kehidupan, 

pertumbuhan, dan fungsi normal organ tubuh, serta untuk menghasilkan 

tenaga(Irianto, 2017). 

Status gizi adalah status kesehatan yang di hasilkan oleh keseimbangan 

antara kebutuhan dan masukan  nutrisi (Mary, 2011).  status gizi (Nutrition status) 

adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk  variabel  tertentu  atau 

perwujudan dari nutriture  dalam  bentuk  variabel tertentu. 

Gizi adalah suatu proses penggunaan makanan yang dikonsumsi secara 

normal oleh suatu organisme melalui proses digesti, absorbsi, transpontasi, 
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penyimpanan metabolisme dan zat-zat yang tidak digunakan untuk  

mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal dari organ-organ, 

serta menghasilkan energi (Kartiningrum, 2015). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa gizi kurang adalah pertumbuhan dan 

perkembangan anak yang tidak stabil atau terpenuhi karena kekurangan nutrisi 

yang akan diolah oleh tubuh melalui makanan yang dikonsumsi sehari-hari dan 

tubuh akan lebih sering sakit. 

Defisiensi gizi sering dihubungkan dengan infeksi. Infeksi bisa 

berhubungan dengan gangguan gizi melalui beberapa cara: yaitu mempengaruhi 

nafsu makan, dapat juga menyebabkan kehilangan bahan makanan karena diare/ 

muntah-muntah atau mempengaruhi metabolisme makanan dan banyak cara lain 

lagi. 

Secara umum, defisien gizi sering merupakan awal dari gangguan sistem 

kekebalan.  Gizi kurang dan infeksi, kedua-duanya dapat bermula dari kemiskinan 

dan lingkungan yang tidak sehat dengan sanitasi buruk. Selain itu juga di ketehui 

bahwa infeksi menghambat reaksi imunologis yang normal dengan menghabiskan 

sumber-sumber energi di tubuh(Soegeng santoso, 2009). 

2. Faktor risiko yang berpengaruh terhadap gizi kurang 

Faktor resikonya yaitu: 

a. pendapatan keluarga 

Keluarga dengan pendapatan terbatas mempunyai kemungkinan 

kurang dapat memenuhi kebutuhan makanan sejumlah yang di 
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perlukan, sehingga keanekaragaman bahan makanan kurang dapat 

dijamin. 

b. frekuensi sakit anak 

Anak yang sering sakit akan mempengaruhi pada penurunan 

nafsu makan anak, sehingga asupan makanan anak akan berkurang. 

Apabila keadaan penurunan asupan makan terjadi dalam waktu 

yang cukup lama di sertai  dengan kondisi muntah dan diare maka 

anak juga akan mengalami kehilangan zat gizi dan cairan. 

c. pengetehuan ibu 

Kurangnya pengetehuan ibu tentang status gizi balita akan 

berdampak kurangnya asupan makanan pada balita sehingga tidak 

terpenuhinya zat-zat gizi yang di perlukan balita. 

d. frekuensi ke posyandu 

Balita yang datang ke posyandu dan menimbang secara teratur 

akan terpantau status gizi dan kesehatannya sehingga kebutuhan 

gizi balita akan terpenuhi. 

e. jumlah anak 

Hubungan antara jumlah anak dengan status gizi karena terjadi 

persaingan sarana dan prasarana, perbedaan makanan, dan waktu 

perawatan anak berkurang. 
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f. jarak kelahiran 

Jarak kelahiran yang terlalu dekat akan mempengaruhi status 

gizi dalam keluarga sehingga akan mempengaruhi pola asuh 

terdapat anaknya. 

g. sumber air minum 

Air yang tidak sehat akan mengakibatkan diare pada anak balita 

dan menurunkan berat badanya, sehingga berpengaruh pada status 

gizi bersifat akut(Ratufelan, 2018). 

3. Tanda dan Gejala dari Gizi Kurang 

Beberapa gejala berikut bisa dialami oleh anak yang mengalami gizi 

kurang yaitu: 

a. Berat badan dan tinggi badan anak berada di bawah kurva 

pertumbuhan  

b. Nafsu makan menurun 

c. Anak tampak kurus 

d. Wajah seperti orang tua 

e. Kulit keriput 

f. Anak cengeng 

g. Lebi rewel 

h. Pipi dan mata terlihat cekung 

i. Kulit tampak kering 

j. Rambut kusam dan merah dan mudah rontok(Janah, n.d.). 
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4. Dampak gizi kurang yang sangat di waspadai adalah: 

a. Gagal tumbuh (growth faltering), terutama gagal tumbuh kembang 

otak, anak yang menderita kekurangan gizi tidak saja menurunkan 

kecerdasan otak, tetapi menyimpan potensi tekanan penyakit 

degenerative ketika memasuki usia  dewasa. 

b. Menurunnya kualitas sumber daya manusia. 

c. Lamanya proses pemulihan dari penyakit. Kurang gizi atau gizi buruk 

adalah suatu gangguan multisistem yang mengakibatkan ketidak 

seimbangan kekebalan tubuh dan hambatan penyembuhan luka, 

sehingga memperburuk pemulihan dari suatu penyakit dan 

menghambat pertumbuhan si kecil. 

d. Gangguan perilaku. Anak yang kurang gizi biasanya kurang aktif, 

kurang eksploratif dan cenderung apatis terhadap lingkungannya. 

e. Penurunan lQ, yang menyebabkan gangguan kecerdasan (fungsi 

kognitif) sehingga membuat rendahnya kemampuan belajar yang 

berisiko mengakibatkan kegagalan  pembelajaran. 

f. Penyakit rawan yang dapat diderita balita yang gizi kurang adalah 

seperti infeksi(Amelia et al., 2013). 

5. Penyebab timbulnnya gizi kurang: 

a. Penyebab gizi kurang pada umumnya. 

1) Kurang makan makanan yang bergizi dalam waktu yang lama. 

2) Menderita penyakit terutama penyakit infeksi seperti TB paru. 

3) Mengalami gangguan fungsi saluran pencernaan. 
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4) Kebersihan lingkungan yang buruk. 

b. Penyebab lainnya adalah masalah gizi dibagi menjadi tingkat individu, 

keluarga, dan masyarakat. 

1) Individu  

Pada tingkat individu keadaan gizi di pengaruhi oleh asupan gizi 

dan penyakit infeksi. Apabila seseorang tidak mendapat asupan gizi yang 

cukup akan mengalami kekurangan gizi dan mudah sakit. Dengan 

demikian, seseorang yang sering sakit akan menyebabkan gangguan nafsu 

makan dan selanjutnya akan mengakibatkan gizi kurang. 

2) Keluarga 

Sedangkan ditingkat keluarga dan masyarakat, masalah gizi di 

pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: kemampuan keluarga dalam 

menyediakan pangan bagi anggotanya, pengetehuan dan sikap serta 

keterampilan keluarga, tersediannya pelayanan kesehatan yang terjangkau 

dan berualitas, dan pengetehuan keluarga dalam hal kebersihan pribadi dan 

lingkungan (Depkes RI, 2007). 

c. Penyebabnya terdiri dari beberapa tahap yaitu penyebab langsung, 

tidak langsung, akar masalah, dan pokok masalah. 

1) Penyebab lansung yaitu konsumsi makanan anak dan penyakit 

infeksi yang mungkin diderita anak. Penyebab gizi kurang tidak 

hanya disebabkan makanan yang kurang tetapi juga karena 

penyakit infeksi. Anak yang mendapat makanan yang baik tetapi 

karena sering sakit diare atau demam dapat menderita kurang gizi.  
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2) Adapun penyebab tidak langsung yaitu ketahanan pangan di 

kelurga, pola pengasuhan anak, serta pelayanan kesehatan  dan 

kesehatan lingkungan. Faktor-faktor tersebut sangat tekait dengan 

tingkat pendidikan, pengetehun dan keterampilan keluarga. Pola 

pengasuha anak dapat berpengaruh terhadap konsumsi makanan 

anak dan penyakit infeksi yang mungkin di derita anak balita. 
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Gizi kurang adalah kekurangan bahan-bahan nutrisi seperti protein, 

karbohidrat, lemak dan vitamin yang di butuhkan oleh tubuh. Persatuan Ahli Gizi 

Indonesia (persagi) pada tahun 1999, telah merumuskan faktor penyebab gizi 

kurang seperti pada gambar di bawah ini. 

Gambar 1. Faktor Penyebab Gizi Kurang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sumber: (persagi, 1999) 

 

 

      Gizi kurang 

Asupan Makanan     Penyakit Infeksi Penyebab Langsung 
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6. Komplikasi  

Adapun komplikasi atau masalah yang terjadi pada gizi kurang yang 

mendominasi di Indonesia yaitu: 

1. Kurang Energy Protein (KEP). 

Kurang Energi Protein (KEP) di sebabkan oleh kekurangan makan 

sumber energi secara umum dan kekurangan sumber protein. Pada anak-

anak, KEP dapat menghambat pertumbuhan, rentang terhadap penyakit 

terutama penyakit infeksi dan mengakibatkan rendahnya tingkat 

kecerdasan. Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

terjadinya KEP, namun selain kemiskinan faktor lain yang berpegaruh 

adalah kurangnya pengetehuan masyarakat tentang makanan pendamping 

serta tentang pemeliharaan lingkungan yang sehat. 

2. Anemia Gizi Besi (AGB) 

Masalah anemia gizi di Indonesia terutama yang berkaitan dengan 

kekurangan zat besi (AGB). Penyebab AGB adalah kurangnya daya beli 

masyarakat untuk mengkonsumsi makanan sumber zat besi, terutama 

dengan ketersediaan biologik tinggi (asal  hewan), AGB menyebabkan 

penurunan kemampuan fisik dan produktif kerja, penurunan kemampuan 

berfikir dan penurunan antibodi sehingga sangat mudah terserang infeksi. 

3. Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI) 

Kekurangan iodium umumnya banyak di temukan di daerah 

pegunungan dimanah tanah kurang mengandung iodium. GAKI 
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menyebabkan pembesaran kelenjar gondok (tiroid). Pada anak-anak 

menyebabkan hambatan dalam pertumbuhan jasmani, maupun mental. 

4. Kurang Vitamin A (KVA) 

KVA merupakan suatu gangguan yang di sebabkan karena 

kurangnya asupan vitamin A dalam tubuh. KVA dapat mengakibatkan 

kebutaan, mengurangi daya tahan tubuh sehingga mudah terserang infeksi, 

yang sering menyebabkan kematian khususnya pada anak-anak. Selain itu 

KVA dapat menurunkan epitelisme sel-sel kulit. Faktor yang 

menyebabkan timbulnya KVA adalah kemiskinan dan minim pengetehuan 

akan gizi (Alamsyah, 2017). 

Kurang gizi pada balita akan menyebabkan dampak buruk bagi balita 

dimanah masa pertumbuhan balita akan terhambat akitabat kurangnya asupan gizi 

yang di peroleh setiap hari, balita akan rentang terhadap penyakit, bahkan tubuh 

dan perkembangannya tidak sesuai di masa balitanya. 

Makanan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang harus di penuhi, 

makanan juga sumber energi tubuh, tampa makan kita tidak mampu melakukan 

aktivitas, namun dalam islam kita dianjurkan memakan makanan yang tidak 

berlebih-lebihan dan halal, hal ini di jelaskan dalam QS.AI-nahl/16:114: Allah 

swt, berfirman. 
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Terjemahnya: 

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan 

syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah (Kementrian 

Agama RI, 2014). 

 

Di sini disebut dua pokok yang terpenting, yaitu halal dan baik yang halal 

ialah yang tidak di larang oleh agama. Sedangkan memakan daging babi, 

memakan atau meminum darah, memakan bangkai atau memakan makanan yang 

disembelih bukan karena Allah. Semuanya itu telah dinyatakan haram. Kemudian 

di sebut pula makanan yang baik yaitu diterima oleh selera yang tidak 

menjijikkan. Misalnya sapi yang telah disembelih  adalah halal dimakan tetapi 

kalau tidak dimasak terlebih dahulu, langsung saja dimakan daging mentah itu, 

mungkin sekali tidak baik, lantaran itu maka kata-kata yang baik atau dalam asal 

kata tayyib, adalah ukuran dari kebiasaan sendiri-sendiri atau kemajuan 

masyarakat(Hamka, tafsir Al-Azhar, jilid V, h. 3977). 

Sebagaimana Dalam QS.AI-nahl/16:115: Allah swt, berfirman. 

                               

                   

 

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging 

babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi Barangsiapa 

yang terpaksa memakannya dengan tidak Menganiaya dan tidak pula melampaui batas, 

Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang(Kentrian Agama RI, 

2014). 
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Maka makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah 

rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman 

kepadanya, Al-Quran dalam ayat ini mengajarkan manusia untuk menjaga 

keseimbanganya dalam memakan makanan. Oleh karenanya Allah berdasarkan 

kebutuhan manusia mengatakan,” kalian di perkenangkan memakan daging, 

namun tidak setiap daging. Jauhkan diri kalian dari memakan daging yang 

dicekik, mati (bangkai) dan daging hewan yang tidak disembelih. Begitu juga 

kalian haram memakan daging hewan yang disembeli tanpa menyebut nama Allah 

SWT. 

Selain syarat-syarat yang telah diisyaratkan oleh Al-Quran, masih ada 

syarat tentang cara menyembelih dengan menyebutkan beberapa cara yang tidak 

direstuinya. Seperti dalam Q. S. Al-Ma‟idah/5:3. Allah swt berfirman. 

                            

                        

                            

                      

                         

                            

Terjemahnya: 
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diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang 

disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang 

ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan 

(diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi 

nasib dengan anak panah,  (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. 

pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu 

janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah 

Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, 

dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena 

kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang(Kementrian Agama RI, 2014:3). 

 

Binatang yang mati dengan cara-cara dalam Q.S. Al-Ma‟idah di atas dapat 

dikategorikan sebagai makanan yang haram. Karena binatang yang mati karena 

tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, dan diterkam binatang buas, dapat dikatakan  

sebagai bangkai. Karena di Al-Quran sendiri ditegaskan haram hukumnya 

memakan bangkai. 

Berbeda halnya dengan bangkai hewan laut atau sungai yang sudah mati 

dengan sendirinya, maka bangkai tersebut halal untuk di makan. Hal ini 

berdasarkan ayat Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-Ma‟idah ayat 96. Yang 

di maksud dengan “buruan laut” dalam ayat di atas adalah binatang hidup yang di 

tangkap atau diperoleh dengan cara seperti memancing, menjaring dan 

sebagainya, baik itu dari kolam, sungai, danau dan lain-lain. Sedangakan 

“makanan yang berasal dari laut” adalah bangkai ikan atau hasil tangkapan yang 

kemudian digarami dan dikeringkan biasanya juga dijadikan persediaan atau bekal 

oleh para musaffir dan orang yang tingal jauh dari pantai(Shihab, 2012). 

Menurut Jumhur Ulama memperbolehkan memakan ikan yang mengapung 

di permukaan air, sebab mereka berlandaskan ayat ke 96 dalam surat Al-Ma‟idah. 
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Dan ada hadis yang dapat menguatkan pendapat tersebut yaitu yang artinya: 

“Dihalalkan untuk kita dua macam bangkai: ikan dan belalang, dan dua darah: hati 

dan limpa”(H.R.Ahmad). 

Dari hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa bangkai ikan tidak termaksud 

dalam keumuman ayat yang mengharamkan bangkai, sebagai yang terdapat dalam 

surat Al-Ma‟idah di atas. Oleh karena itu bangkai ikan tidak diragukan lagi 

kehalalanya. 

Selain itu, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat AL-Baqarah ayat 

168 agar manusia tidak mengikuti langkah setan yang mengonsumsi makanan 

yang diharamkan, sebab Allah telah memberikan makanan yang halal dan lagi 

baik di bumi. 

Q.S. Al-Baqarah ayat 168 Allah SWT berfirman: 

                    

             

 

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(Kementrian Agama RI, 2014). 

Abu Huraira dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Muslim, 

menceritakan Sabda Rasulullah SAW terkait akibat jika umat Islam 

mengkonsumsi makanan yang tidak halal Salah satunya adalah doa yang tak 
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dikabulkan. 

 

Artinya: 

Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: 

"Sesungguhnya Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik. 

Dan sesungguhnya Allah SWT telah memerintahkan kepada kaum 

mukminin dengan sesuatu yang Allah perintahkan pula kepada para rasul. 

Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: "Wahai para rasul, makanlah 

dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih." (Al-Mu'minun; 

51). Dan Allah SWT berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, 

makanlah kalian dari rezeki yang baik-baik yang telah Kami berikan 

kepada kalian." (al-Baqarah: 172). Kemudian Rasulullah SAW 

menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan panjang dalam 

keadaan dirinya kusut dan kotor, dia menengadahkan kedua tangannya ke 

langit seraya berdoa: "Wahai Rabb-ku, wahai Rabb-ku," namun 

makanannya haram, minumannya haram dan pakaiannya haram dan 

kenyang dengan sesuatu yang haram, lalu bagaimana mungkin doanya 

akan dikabulkan?" (HR Muslim). 
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 Dari hadits diatas dapat disimpulkan bahwa gizi  dalam islam bukan hanya 

mengharamkan makanan yang berbahaya seperti babi, bangkai dan darah tetapi 

islam juga memperhatikan makanan yang berkualitas untuk dihidangkan. 

 Dan adapun hadist lainnya yaitu: 

 

Artinya: 

Dari Abu Abdillah Nu‟man bin Basyir r.a,”saya mendengar Rasulullah 

SAW bersabda, „sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu 

jelas. Di antara keduannya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-

samar) yang tidak diketehui oleh orang banyak. Maka, barang siapa yang 

takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan 

kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, 

maka akan terjerumus dalam perkara yang di haramkan. Sebagaimana 

penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar 

(ladang) yang di larang untuk memasukinnya, maka lambat laun dia akan 

memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan 

larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam 

diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh 
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ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia 

adalah hati” (HR.Bukhari dan Muslim). 

 Keluarga yang menyediakan makanan halal dan bergizi berdampak positif 

bagi kesehatan. Islam telah memberikan gambaran tentang pentingnya kesehatan 

dan gizi. Beberapa ayat dan surah bahkan secara perinci memberikan penjelasan 

dan manfaat mengonsumsi makanan bergizi seperti dalam Al-Quran surah Al-

an‟am ayat 141: Allah SWT berfirman. 

                   

                         

                               

       

Terjemahnya: 

dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, 

pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang 

serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang 

bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik 

hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-

lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan(Kementrian 

Agama RI, 2014). 

 Menurut penafsiran M. Quraish Shihab, ayat ini menyatakan “makanlah 

dari buahnya bila ia berbuah” hanya Allah SWT yang menciptakan Zaitun dan 

tanaman-tanaman lainnya dalam keadaan yang bermacam-macam rasa, bentuk 
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dan aromanya. Allah melimbahkan anugerah kepada manusia dengan memberikan 

makanan untuk kita mengambil manfaatnya(Shihab, 2002). 

Menurut penafsiran As-Saadi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa Zaitun 

dengan usianya yang sangat panjang, makanlah dari buahnya yakni karena zaitun 

sangat bermanfaat bagi manusia. Beliau juga mengatakan, zaitun adalah sebaik-

baik tanaman karena didalamnya terdapat manfaat(Saa'di, tafsir kalam Al-manan, 

2000). 

Menurut Al-Bagawi di dalam tafsirnya Zaitun adalah pohon yang 

tumbuhnya ditanah para nabi dan di kawasan yang suci. Zaitun merupakan pohon 

dunia, tumbuhnya tidak terhalang dari sinar matahari, zaitun merupakan makanan 

dan obat bagi manusia. 

C. Tinjauan Umum Tentang Manajemen Asuhan Balita Dengan Gizi 

Kurang 

Menurut Helen Varney (1997), manajemen asuhan kebidanan merupakan 

proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk 

mengorganisasikan pikirin dan tindakan dan urutan logis dan perilaku 

yang diharapkan dari pemberi asuhan yang berdasarkan ilmiah, penemuan, 

dan keterampilan dalam tahapan yang logis untuk pengambilan keputusan 

yang berfokus pada klien. 

1. Proses manajemen asuhan kebidanan 

Menurut helen varnay, proses manajemen kebidanan terdiri dari 7 (tujuh) 

langkah yaitu sebagai berikut: 

a. Langkah I: Identifikasi Data Dasar 
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Pada langkah pertama ini identifikasi dilakukan segera pada balita 

dengan gizi kurang, semua informasi akurat dan lengkap dikumpul dari 

semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Untuk memperoleh data 

dilakukan, yaitu akan didapatkan data objektif dengan melakukan 

pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhannya, dan pemeriksaan tanda-

tanda vital, pada kasus ini memungkinkan pemeriksaa BB/U untuk melihat 

kurang gizi balita. 

b. Langkah II:  Identifikasi Diagnosa atau Masalah Aktual 

Pada langkah ini bidan melakukan identifikasi diagnosa atau 

masalah berdasarkan interpretasi yang akurat terhadap data yang telah 

dikumpilkan diinterpretasi sehingga dapat merumuskan diagnosa dan 

masalah yang spesifik. Rumusan masalah dan diagnosa keduanya di 

gunakan karena masalah tidak dapat diidentifikasi seperti diagnosis tetapi 

tetap membutuhkan penanganan. 

Masalah kurang gizi dapat ditegakkan berdasarkan interpretasi 

dasar yang di kumpulkan bahwa kurang gizi akan menimbulkan masalah-

masalah seperti penyakit infeksi, diare, tifus dll. 

c. Langkah III. Antisipasi diagnosa atau Masalah potensial  

Pada langkah ini kita mengidentifikasi diagnosa atau masalah 

potensial dan mengantisipasi penanganannya. Pada langkah ini kita 

mengidentifikasi masalah potensial atau diagnosis potensial yang 

berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosa yang sudah 

diidentifikasikan. Langkah ini membutuhkan antisipasi bila 
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memungkinkan dilakukan pencegahan, sambil mengamati klien, bidan 

diharapkan dapat bersiap-siap bila diagnosa/masalah potensial ini benar-

benar terjadi. Langkah ini sangat penting dalam melakukan asuhan yang 

aman.   

Pada balita dengan kurang gizi perlu untuk melakuka antisipasi 

terjadinnya masalah potensial berupa Badan kurus, Badan pendek, 

Mudah lelah dan lemah. 

d. Langkah IV. Tindakan segera atau kolaborasi 

Pada langkah ini Bidan dan dokter melakukan identifikasi yang 

memungkinkan terjadi untuk melakukan kolaborasi dan tindakan segera 

bersama tim kesehatan lainnya sesuai dengan kondisi pasien. 

Pada kondisi kurang gizi secara kondisi medispada balita dapat 

menyebabkan kurangnnya nafsu makan, kondisi mental, perawatan RS 

berulang hingga mengakibatkan gangguan menelan, mual, muntah dan 

diare terus menerus. Faktor fisik seperti kondisi gigi yang buruk, 

gangguan penciuman dan gangguan pada indera pengecapan segera 

tindakan segera. 

e. Langkah V. Rencana asuhan kebidanan atau intervensi  

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh 

ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya dan merupakan lanjutan 

manajemen terhadap diagnosa atau masalah yang telah diidentifikasi atau 

diadaptasi. Setiap rencana asuhan harus disertai oleh klien dan bidan agar 

dapat melaksanakan dengan efektif. 
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f. Langkah VI. Implementasi asuhan kebidanan  

Melaksanakan rencana tindakan serta efisiensi dan menjamin rasa 

aman klien. Implementasi dapat dikerjakan keseluruhan oleh bidan 

ataupun bekerja sama dengan kesehatan lain. Bidan harus melakukan 

implementasi yang efisien dan akan mengurangi waktu perawatan serta 

akan meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan klien. 

Pada langkah keenam ini rencana Asuhan menyeluruh seperti 

yang telah diuraikan pada langkah 5 dilaksanakan secara efisien dan 

aman. Perencanaan ini bisa dilakukan seluruhnya oleh bidan atau 

sebagian dilakukan oleh bidam dan sebagian lagi oleh klien, atau anggota 

tim kesehatan yang lain. Jika bidan tidak melakukan sendiri ia tetap 

memikul tanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaanya, (Misalnya 

memastikan agar langklah-langkah tersebut benar- benar terlaksana). 

Dalam situasi dimana bidan berkolaborasi dengan dokter, untuk 

menangani klien yang mengalami komplikasi maka keterlibatan bidan 

dalam manajemen asuhan bagi klien adalah bertanggung jawab terhadap 

terlaksananya rencana asuhan bersama yang menyeluruh tersebut. 

Manajemen yang efisien akan menyingkat waktu dan biaya serta 

meningkatkan mutu dan asuhan klien. 

g. Langkah VII. Evaluasi kebidanan 

Pada langkah ini dilakukan evaluasi apakah keefektifitasan asuhan 

pemenuhan kebutuhan yang di perlukan telah dilakukan sesuai dengan 

masalah potensial atau aktual. 
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BAB III 

TELUSURAN EVIDANCE BASED LEARNING 

A. Matriks Langkah I 

Pada langkah pertama ini identifikasi dilakukan segera pada balita dengan gizi kurang, semua informasi akurat dan 

lengkap dikumpulkan dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Didalam langkah ini akan diperoleh berbagai 

referensi tentang definisi, tanda dan gejala, serta faktor-faktor penyebabnya. Untuk memperoleh data dilakukan. 

Judul: Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Balita Dengan Gizi Kurang 

No 
Judul 

referensi 

Oleh 

(sebutkan 

nama) 

Tahun 
General 

Idea 
Hasil Kelemahan Kelebihan Perbandingan 

1. Waspadai 

Gizi Balita 

Anda 

Sri 

Adiningsih 

2010 Waspadai 

Gizi Balita 

Gizi kurang merupakan suatu 

keadaan dimana kebutuhan 

nutrisi pada tubuh tidak 

terpenuhi dalam jangka waktu 

tertentu sehingga tubuh akan 

memecah cadangan makanan 

yang berada di bawah lapisan 

lemak dan lapisan organ tubuh. 

           - Penjelasaan 

mudah 

dimengerti 

            - 

2. Keperawat Sodikin 2013 Anak Gizi Kurang merupakan keadaan            - Mudah              - 
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an Anak 

Gangguan 

Pencernaa

n 

Gangguan 

Pencernaa

n 

kurang gizi tingkat berat yang 

disebabkan oleh rendahnya 

konsumsi energi protein dari 

makanan sehari-hari dan terjadi 

dalam waktu yang cukup lama. 

dibaca dan 

dipahami 

3. Waspadai 

Gizi Balita 

Anda 

Sri 

Adiningsih 

2010 Gejala gizi 

kurang 

Balita kurang gizi pada awalnya 

ditandai oleh adanya gejala sulit 

makan. Masalah sulitnya 

peningkatan berat badan anak 

sesuai dengan laju pertambahan 

umurnya bisa jadi salah satu 

penyebabnya karena gejala sulit 

makan. Hal ini dapat dijumpai 

pada anak laki-laki atau 

perempuan, baik dalam kondisi 

sehat maupun sakit, pada 

keluarga sosial ekonomi rendah 

atau tinggi. 

Selera makan yang rendah bukan 

hanya karena gangguan penyakit 

saja tetapi bisa juga diakibatkan 

jenis dan bentuk makanan balita 

yang kurang diperhatikan. 

       - Penjelasaan 

mudah 

dimengerti 

Tidak ada 

perbandingan  

4. Faktor Anita bili, 2020 Faktor Hasil penelitian menunjukkan Peneliti Sampel Hasil penelitian ini 
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resiko 

kejadian 

gizi 

kurang 

pada anak 

balita di 

puskesmas 

palla 

kabupaten 

sumba 

barat daya 

Lewi 

jutomo, 

Daniela L, 

A boeky. 

resiko 

kejadian 

gizi 

kurang 

pada anak 

bahwa penyakit infeksi (OR= 

2,590), pengetahuan gizi ibu 

(OR=2,615), konsumsi energi 

(OR = 2,067) dan protein 

(OR=2,254) merupakan faktor 

risiko kejadian gizi kurang pada 

anak balita. Penyakit infeksi, 

pengetahuan gizi ibu, konsumsi 

energi dan konsumsi protein 

berperan penting sebagai faktor 

risiko kejadian gizi kurang pada 

balita. 

tidak 

menjelaskan 

berapa lama 

penelitianny

a 

pada tiap 

kelompok 

kasus dan 

kontrol 

berjumlah 

46 orang. 

sejalan dengan 

penelitian lutviana, 

2017 dan Lestari, 

2019. Dimana 

dengan konsumsi 

protein dan 

konsumsi energi 

berperan penting 

sebagai faktor 

risiko kejadian gizi 

kurang pada balita 

5. Prevalensi 

dan 

determina

n kejadian 

gizi 

kurang 

pada 

balita. 

Evi 

lutviana, 

irwan 

budiono 

2017 Prevalensi 

dan 

determina

n kejadian 

gizi 

kurang. 

Penelitian menunjukan bahwa 

faktor yang berhubungan dengan 

status gizi adalah konsumsi 

energi (p = 0.001), konsumsi 

protein (p = 0.001), penyakit 

infeksi (p = 0.001), tingkat 

pengetahuan (p = 0.002), tingkat 

pendidikan (p =0.001), tingkat 

pendapatan(p = 0.002). 

Penelitianny

a 

adalah 

survei 

dengan 

desain belah 

lintang. 

Populasi 

seluruh 

balita usia 

1-5 tahun 

dari 

keluarga 

nelayan 

sejumlah 50 

balita. 

penelitian ini 

sejalan dengan 

penelitian bili, 

2020 dan Lestari, 

2019. Dimana 

dengan konsumsi 

protein dan 

konsumsi energi 

berperan penting 

sebagai faktor 

terjadimya gizi 

kurang 
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6. Faktor 

yang 

berhubung

an dengan 

status gizi 

balita 

Ika nopa 2019 Faktor 

yang 

berhubung

an dengan 

status gizi 

balita 

Dari penelitian didapati status 

gizi yang didasarkan pada indeks 

berat badan menurut umur 

didapati gizi kurang sebanyak 

40%. Faktor yang berhubungan 

dengan status gizi balita pada 

posyandu Cempaka V 

Kecamatan Medan Kota adalah 

riwayat asi eksklusif dengan 

nilai p=0.015 dan riwayat infeksi 

berulang dengan nilai p=0.010. 

Peneliti 

tidak 

menjelaskan 

bentuk tabel 

Data 

dikumpulka

n dengan 

pengukuran 

langsung 

dan 

wawancara 

dengan wali 

balita. Data 

yang telah 

dikumpulka

n dianalisis 

secara 

univariat 

dan 

bivariate 

dengan 

SPSS dan 

chi square 

sebagai uji 

hipotesis. 

Penelitian ini 

sejalan dengan 

penelitian 

Ratufelan, 2018 

dan Handayani, 

2017 yang 

mengatakan 

riwayat infeksi 

berhubungan 

dengan status gizi 

balita. 

7. Hubungan 

pola 

makan, 

Esra 

ratufelan, 

asnia 

2018 Faktor 

yang 

mempenga

Hasil analisis pola makan 

menggunakan uji chi-square 

diperoleh nilai ρvalue=0,423 ≤ 

penelitian 

adalah 

analitik 

Jumlah 

sampel 

penelitian 

Penelitian ini 

sejalan dengan 

penelitian nopa, 
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ekonomi 

keluarga 

dan 

riwayat 

infeksi 

dengan 

kejadian 

gizi 

kurang 

pada balita 

diwilaya 

kerja 

puskesmas 

benu-

benua  

zainudin, 

junaid 

ruhi 

terjadinya 

gizi 

kurang 

pada balita 

dari α=0,05 sehingga hipotesis 

nol ditolak dan ada hubungan 

antara pola makan dengan gizi 

kurang. Hasil uji chi-square 

ekonomi keluarga diperoleh nilai 

ρvalue=0, 443 ≤ dari α=0,05 

sehingga hipotesis nol ditolak 

dan ada hubungan ekonomi 

keluarga dengan kejadian gizi 

kurang. Hasil uji chi-square 

riwayat infeksi diperoleh nilai 

ρvalue=0, 003 ≤ dari α=0,05 

sehingga hipotesis nol ditolak 

dan ada hubungan antara riwayat 

infeksi dengan kejadian gizi 

kurang pada 

balita. 

observasion

al dengan 

pendekatan 

cross 

sectional 

study 

yaitu 55 

responden. 

2019 dan 

Handayani, 2017 

yang mengatakan 

riwayat penyakit 

infeksi 

berhubungan 

dengan status gizi 

balita. 

8. Faktor-

faktor 

yang 

mempenga

ruhi 

kejadian 

gizi 

Delima 

Nala 

Ngoma, 

Apris A. 

Adu, 

Dominirsep 

2019 faktor 

yang 

mempenga

ruhi 

kejadian 

gizi 

kurang 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa, terdapat dua variabel 

yang mempengaruhi kejadian 

gizi kurang. Kedua variabel 

tersebut adalah pendapatan 

keluarga dengan nilai p-value 

0,01 dengan nilai OR 7,576, dan 

sampel 

yang 

digunakan 

hanya 31 

kasus dan 

31 kontrol. 

Analisis 

data 

dilakukan 

secara 

deskriptif 

dan analitik. 

Penelitian ini sama 

dengan penelitian 

Harahap dkk, 2019 

dan putri, 2019. 

Yang menjelaskan 

pendapatan 

keluarga 
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kurang 

pada balita 

di 

kelurahan 

oesapa 

kota 

kupang 

O. Dodo pada balita pola asuh ibu dengan nilai p-

value 0,01, degan nilai OR 

3,870. 

mempengaruhi 

kejadian gizi 

kurang. 

9. Determina

n status 

gizi 

kurang 

pada balita 

di 

puskesmas 

belewan 

kota 

medan 

Duma 

jerriyah 

harahap, 

zuraidah 

nasution, 

Aida fitria 

2019 Determina 

status gizi 

kurang 

pada balita 

Nilai OR infeksi =5,32, riwayat 

pemberian ASI  esklusif = 6,333, 

pendapatan keluarga = 9,308, 

jumlah anggota keluarga = 

4,200, pengetehuan ibu tantang 

kekurangan gizi = 6,333, dan 

kebiasaan makan merupakan 

factor penentu pada Exp (b)= 

11.400. pendekatan kualitatif 

menunjukkan bahwa variable 

pola asuh makan dan 

pemeliharaan kesehatan pada 

balita dan pendapatan keluarga 

merupakan penentu status gizi 

kurang pada balita. 

Peneliti 

tidak 

menjelaskan 

berapa lama 

penelitianny

a 

Peneliti 

menjelaskan 

dengan baik 

dan mudah 

dipahami 

Penelitian ini sama 

dengan penelitian 

Ngoma dkk, 2019 

dan putri, 2019. 

Yang mengatakan 

pendapatan 

keluarga 

mempengaruhi 

status gizi kurang 

balita. 
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10. Pengaruh 

pendapata

n orang 

tua 

terhadap 

status gizi 

anak usia 

4-5 tahun 

pada masa 

pademi 

CIVID -19 

Nurul 

Aziza, 

Silvie mil. 

2021 Pengaruh 

pendapata

n orang 

tua 

terhadap 

status gizi 

anak. 

Hasil penelitian menunjukkan 

terdapat pengaruh pendapatan 

orang tua pada masa pandemi 

COVID-19 terhadap status gizi 

anak usia 4-5 tahun dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 lebih 

kecil dari α 0,05 dan 

berdasarkan uji signifikansi 

dengan rumus thitung 

menunjukkan hasil sebesar 5,359 

lebih besar dari tabel sebesar 

1,995. Nilai koefisien dua 

variabel menunjukkan nilai 

sebesar 0,277 atau 27,7% 

pendapatan orang tua 

mempengaruhi status gizi anak 

pada masa pandemi COVID-19. 

Pendapatan orang tua di 

Kecamatan Koja Jakarta Utara 

yang menurun selama pandemi 

COVID-19 dapat mempengaruhi 

ketersediaan pangan dan 

pemenuhan gizi seimbang pada 

anak setiap hari yang berdampak 

Penelitian 

ini tidak 

menjelaskan 

cara 

penanganan 

gizi kurang. 

Pengambila

n sampel 

menggunak

an teknik 

Random 

sampling, 

sehingga 

responden 

penelitian 

ini 

berjumlah 

77 

responden. 

Penelitia ini 

menjelaskan 

terdapat pengaruh 

pendapatan orang 

tua yang dapat 

mempengaruhi 

ketersediaan 

pangan dan 

pemenuhan gizi 

pada anak yang 

berdampak 

terhadap status gizi 

balita. 
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terhadap status gizi anak. 

 

11. 

Faktor-

faktor 

yang 

berhubung

an dengan 

status gizi 

pada anak 

balita. 

Reska 

Handayani 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor 

yang 

berhubung

an dengan 

status gizi 

Penelitian didapatkan (63,8%) 

anak balita memiliki riwayat 

penyakit infeksi, (55,0%) pola 

asuh ibu tidak baik, dan (61,3%) 

anak balita memiliki status gizi 

kurang. Setelah dilakukan uji 

statistik Chi-Square terdapat 

hubungan yang bermakna antara 

riwayat penyakit infeksi (p value 

= 0,001) dan pola asuh (p value 

= 0,003) dengan status gizi pada 

anak balita. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa variabel 

penyakit infeksi dan pola asuh 

memiliki hubungan yang 

bermakna dengan status gizi 

pada anak balita. 

Jenis 

penelitian 

deskriptif 

analitik 

dengan 

desain cross 

sectional. 

Populasi 

dalam 

penelitian 

ibu yang 

mempunyai 

anak balita 

sebanyak 80 

orang. 

Penelitian ini 

sejalan dengan 

penelitian nopa, 

2019 dan 

Ratufelan, 2019 

yang mengatakan 

riwayat penyakit 

infeksi 

berhubungan 

dengan status gizi 

anak balita. 

12. Faktor-

faktor 

yang 

berhubung

an dengan 

status gizi 

Rona 

firmana 

putri, Delmi 

sulastri,yuni

ar lestari 

2015 Faktor 

yang 

berhubung

an dengan 

status gizi 

Berdasarkan analisis bivariat 

didapatkan pendidikan ibu 

(p=0,022), pekerjaan ibu 

(p=0,007), pendapatan keluarga 

(p=0,012), jumlah anak 

(p=0,008) dan pola asuh ibu 

Jenis 

penelitian 

analitik 

observasion

al dengan 

pendekatan 

jumlah 

sampel 227 

orang yang 

terdiri dari 

anak balita 

dan ibu 

Penelitian ini sama 

dengan penelitian 

Ngoma dkk, 2019 

dan harahap, 2019. 

Yang mengatakan 

pendapatan 
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anak balita 

di wilayah 

kerja 

puskesmas 

nanggalo 

padang. 

anak balita (p=0,000). Sementara dari 

analisis multivariate didapatkan 

pendidikan ibu (p=0,004; 

OR=2,594; CI95%=1,356-

4,963), pekerjaan ibu (p=0,000; 

OR=74,769; CI95%=24,141-

231,577), pendapatan keluarga 

(p=0,013; OR=3,058; 

CI95%=1,246-7,4) dan pola 

asuh ibu (p=0,000; OR=15,862; 

CI95%=5,973-42,128). Analisis 

bivariat menunjukan bahwa 

terdapat hubungan antara 

pendidikan ibu, pekerjaan ibu, 

pendapatan keluarga, jumlah 

anak dan pola asuh ibu dengan 

status gizi anak balita. 

Case-

control 

balita keluarga 

mempengaruhi 

status gizi kurang 

balita. 

13. Faktor 

Perbedaan 

sosial 

ekonomi 

dan 

pengetehu

an gizi ibu 

Amelinda 

calida 

rahma, siti 

rahayu 

nadhiroh. 

2016 Sosial 

ekonomi 

dan 

pengetehu

an gizi ibu 

balita gizi 

Penelitian menunjukkan ada 

perbedaan tingkat pengetahuan 

gizi ibu (p = 0,004) pada balita 

gizi kurang dan gizi normal. 

terdapat perbedaan pendidikan 

ibu (p = 0,189), pekerjaan ibu (p 

= 0,387), pendapatan keluarga (p 

Jumlah 

sampel 

penelitian 

sebesar 19 

balita 

Pengambila

n data 

menggunak

an metode 

wawancara 

dengan 

Pada penelitian ini 

terdapat perbedaan 

tingkat 

pengetahuan gizi 

ibu balita gizi 

kurang dan gizi 

normal dan  
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balita gizi 

kurang 

dan gizi 

normal. 

 

 

kurang   = 0,189), dan pengeluaran 

konsumsi (p = 0,515) antara 

balita gizi kurang dan gizi 

normal. Kesimpulan dari 

penelitian ini adalahn terdapat 

perbedaan tingkat pengetahuan 

gizi ibu balita gizi kurang dan 

gizi normal dan ditemukan 

perbedaan sosial ekonomi pada 

kedua kelompok. 

kuesioner ditemukan 

perbedaan sosial 

ekonomi pada 

kedua kelompok. 

14. Faktor-

faktor 

yang 

berhubung

an dengan 

kejadian 

status gizi 

balita di 

wilaya 

kerja 

puskesmas 

mekar 

kota 

kendari 

Sri Ayu 

lestari, 

Rosmiati 

Pakkan, 

Toto 

Surianto S 

2019 Faktor-

faktor 

yang 

berhubung

an dengan 

kejadian 

status gizi 

balita 

Penelitian menunjukan asupan 

makanan energi dan protein X2 

hitung 16,350, φ = 0,31, pola 

asuh ibu terhadap X2 hitung 

9,853, φ = 0,01, dan pendidikan 

ibu X2 hitung 0,42. ada 

hubungan asupan makanan 

energi protein dan pola asuh 

dengan status gizi balita, dan 

pendidikan ibu dengan status 

gizi balita. 

Jurnal ini 

mengunaka

n penelitan 

observasi 

analitik 

Jurnal 

mampu 

mengetehui 

faktor apa 

saja yang 

paling 

dominan 

yang 

berhubunga

n dengan 

gizi kurang. 

Hasil penelitian ini 

sejalan dengan 

penelitian lutviana, 

2017 dan bili, 

2020. Dimana 

dengan konsumsi 

protein dan 

konsumsi energi 

berperan penting 

sebagai faktor 

risiko kejadian gizi 

kurang pada balita 
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15. Beberapa 

Faktor 

Risiko 

Gizi 

Kurang 

dan Gizi 

Buruk 

pada 

Balita 12-

59 Bulan 

di kota 

Pontianak 

Alamsyah 

dedi 

2017 Faktor 

resiko  

gizi 

kurang 

dan gizi 

buruk 

pada 

balita. 

Analisis multivariat menemukan 

2 variabel yang berhubungan 

bermakna dengan pervalensi gizi 

buruk sedang dan berat pada 

balita usia 12-59 bulan, yaitu 

sikap terhadap makanan yang 

buruk (OR=6,980) dan 

kesehatan lingkungan yang 

buruk (OR=5,033), disimpulkan 

bahwa faktor resiko yang 

berhubungan dengan prevalensi 

gizi buruk sedang dan berat 

adalah sikap ibu yang buruk 

terhadap makan, kesehatan yang 

buruk dan lingkungan yang 

buruk. 

Peneliti 

hanya 

mengunaka

n Analisis 

data yang 

sudah ada 

Sampel 

sebanyak 80 

orang 

dengan 

penilaian 

gizi 

menggunak

an 

pengukuran 

antropometr

i. 

Penelitian ini 

menjelaskan bahwa 

makanan yang 

buruk serta 

lingkungan yang 

buruk bisa menjadi 

resiko gizi kurang 

dan gizi buruk pada 

balita. 

16. Faktor-

faktor 

yang 

menyebab

kan status 

gizi 

kurang 

pada balita 

Berliana 

irianti 

2018 Faktor 

yang 

menyebab

kan status 

gizi 

kurang 

pada balita 

Hasil penelitian didapatkan 

bahwa dari 20 responden 

mayoritas faktor pengetehuan 

ibu yang memiliki balita dengan 

status gizi kurang adalah rendah 

sebanyak 11 orang (55%), dan 

mayoritas faktor tingkat 

ekonomi orang tua adalah 

Referensi 

kurang 

menjelaskan 

penanganan 

gizi balita 

Peneliti 

menjelaskan 

dengan baik 

faktor 

penyebab 

gizi kurang 

sehingga 

mudah di 

Penelitian ini 

menjelaskan faktor 

yang 

menyebabakan 

status gizi kurang 

pada balita yaitu 

faktor tingkat 

ekonomi orang tua 
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di wilayah 

kerja 

puskesmas 

sail pekan 

baru 

rendah sebanyak 12 orang 

(60%), dan mayoritas faktor 

jarak kelahiran yang terlalu rapat 

sebanyak 12 orang (60%). 

Faktor-faktor yang 

menyebabakan status gizi 

kurang pada balita yaitu faktor 

tingkat ekonomi orang tua dan 

jarak kelahiran. 

pahami dan 

dibaca 

dan jarak kelahiran. 

 

B. Matriks Langkah II  

Pada langkah ini bidan melakukan identifikasi diagnosis atau masalah berdasarkan interprestasi yang akurat terhadap 

data-data yang telah dikumpulkan. Penegakan diagnosis dilakukan berdasarkan sumber-sumber yang didapatkan sehingga 

mengetahui bahwa pasien menderita gizi kurang. 

No 
Judul 

referensi 

Oleh 

(sebutkan 

nama) 

Tahun General Idea Hasil Kelemahan Kelebihan Perbandingan 

1. Buku Ajar 

Gizi Untuk 

Kebidanan 

Proverawa

ti, Asfuah 

S 

2009 Tanda dan 

gejala gizi 

Tanda dan Gejala dari gizi kurang 

adalah nafsu makan menurun, 

anak tampak kurus, wajah seperti 

   

           - 

Penjelasaan 

mudah 

Tidak ada 

perbandingan  
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kurang orang tua, kulit keriput, anak 

cengeng dan rewel, rambut kusam 

dan merah, rontok. 

dimengerti 

2. Waspadai 

Gizi Balita 

Anda 

Sri 

Ansiningsi

h 

2010 Gejala gizi 

kurang 

Balita kurang gizi pada awalnya 

ditandai oleh adanya gejala sulit 

makan. Masalah sulitnya 

peningkatan berat badan anak 

sesuai dengan laju pertambahan 

umurnya bisa jadi salah satu 

penyebabnya karena gejala sulit 

makan. Hal ini dapat dijumpai 

pada anak laki-laki atau 

perempuan, baik dalam kondisi 

sehat maupun sakit, pada keluarga 

sosial ekonomi rendah atau tinggi. 

Selera makan yang rendah bukan 

hanya karena gangguan penyakit 

saja tetapi bisa juga diakibatkan 

jenis dan bentuk makanan balita 

yang kurang diperhatikan. 

Metode 

penelitian 

kualitaitif 

Mudah dibaca 

dan dipahami 

Tidak ada 

perbandingan 

3. Faktor resiko 

kejadian gizi 

kurang pada 

anak balita di 

Anita bili, 

Lewi 

jutomo, 

Daniela L, 

2020 Faktor resiko 

kejadian gizi 

kurang pada 

anak 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penyakit infeksi (OR= 

2,590), pengetahuan gizi ibu 

(OR=2,615), konsumsi energi 

Peneliti tidak 

menjelaskan 

berapa lama 

penelitiannya 

Sampel pada 

tiap kelompok 

kasus dan 

kontrol 

Hasil penelitian 

ini sejalan dengan 

penelitian 

lutviana, 2017 dan 
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puskesmas 

palla 

kabupaten 

sumba barat 

daya 

A boeky. (OR = 2,067) dan protein 

(OR=2,254) merupakan faktor 

risiko kejadian gizi kurang pada 

anak balita. Penyakit infeksi, 

pengetahuan gizi ibu, konsumsi 

energi dan konsumsi protein 

berperan penting sebagai faktor 

risiko kejadian gizi kurang pada 

balita. 

berjumlah 46 

orang. 

Lestari, 2019. 

Dimana dengan 

konsumsi protein 

dan konsumsi 

energi berperan 

penting sebagai 

faktor risiko 

kejadian gizi 

kurang pada balita 

3. Prevalensi 

dan 

determinan 

kejadian gizi 

kurang pada 

balita. 

Evi 

lutviana, 

irwan 

budiono 

2017 Prevalensi 

dan 

determinan 

kejadian gizi 

kurang. 

Penelitian menunjukan bahwa 

faktor yang berhubungan dengan 

status gizi adalah konsumsi energi 

(p = 0.001), konsumsi protein (p = 

0.001), penyakit infeksi (p = 

0.001), tingkat pengetahuan (p = 

0.002), tingkat pendidikan (p 

=0.001), tingkat pendapatan (p = 

0.002). 

Penelitiannya 

adalah survei 

dengan desain 

belah lintang. 

Populasi seluruh 

balita usia 1-5 

tahun dari 

keluarga 

nelayan 

sejumlah 50 

balita. 

penelitian ini 

sejalan dengan 

penelitian bili, 

2020 dan Lestari, 

2019. Dimana 

dengan konsumsi 

protein dan 

konsumsi energi 

berperan penting 

sebagai faktor 

terjadimya gizi 

kurang 

4. Faktor yang 

berhubungan 

Ika nopa 2019 Faktor yang 

berhubungan 

Dari penelitian didapati status gizi 

yang didasarkan pada indeks berat 

Peneliti tidak 

menjelaskan 

Data 

dikumpulkan 

Penelitian ini 

sejalan dengan 
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dengan status 

gizi balita 

dengan status 

gizi balita 

badan menurut umur didapati gizi 

kurang sebanyak 40%. Faktor 

yang berhubungan dengan status 

gizi balita pada posyandu 

Cempaka V Kecamatan Medan 

Kota adalah riwayat asi eksklusif 

dengan nilai p=0.015 dan riwayat 

infeksi berulang dengan nilai 

p=0.010. 

bentuk tabel dengan 

pengukuran 

langsung dan 

wawancara 

dengan wali 

balita. Data 

yang telah 

dikumpulkan 

dianalisis secara 

univariat dan 

bivariate dengan 

SPSS dan chi 

square sebagai 

uji hipotesis. 

penelitian 

Ratufelan, 2018 

dan Handayani, 

2017 yang 

mengatakan 

riwayat infeksi 

berhubungan 

dengan status gizi 

balita. 

5. Hubungan 

pola makan, 

ekonomi 

keluarga dan 

riwayat 

infeksi 

dengan 

kejadian gizi 

kurang pada 

balita 

Esra 

ratufelan, 

asnia 

zainudin, 

junaid 

2018 Faktor yang 

mempengaru

hi terjadinya 

gizi kurang 

pada balita 

Hasil analisis pola makan 

menggunakan uji chi-square 

diperoleh nilai ρvalue=0,423 ≤ 

dari α=0,05 sehingga hipotesis nol 

ditolak dan ada hubungan antara 

pola makan dengan gizi kurang. 

Hasil uji chi-square ekonomi 

keluarga diperoleh nilai ρvalue=0, 

443 ≤ dari α=0,05 sehingga 

hipotesis nol ditolak dan ada 

penelitian 

adalah analitik 

observasional 

dengan 

pendekatan 

cross 

sectional study 

Jumlah sampel 

penelitian yaitu 

55 responden. 

Penelitian ini 

sejalan dengan 

penelitian nopa, 

2019 dan 

Handayani, 2017 

yang mengatakan 

riwayat penyakit 

infeksi 

berhubungan 

dengan status gizi 
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diwilaya 

kerja 

puskesmas 

benu-benua 

hubungan ekonomi keluarga 

dengan kejadian gizi kurang. 

Hasil uji chi-square riwayat 

infeksi diperoleh nilai ρvalue=0, 

003 ≤ dari α=0,05 

sehingga hipotesis nol ditolak dan 

ada hubungan antara riwayat 

infeksi dengan kejadian gizi 

kurang pada 

balita. 

balita. 

6. Faktor-faktor 

yang 

mempengaru

hi kejadian 

gizi kurang 

pada balita di 

kelurahan 

oesapa kota 

kupang 

Delima 

Nala 

Ngoma, 

Apris A. 

Adu, 

Dominirse

p O. Dodo 

2019 faktor yang 

mempengaru

hi kejadian 

gizi kurang 

pada balita 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa, terdapat dua variabel yang 

mempengaruhi kejadian gizi 

kurang. Kedua variabel tersebut 

adalah pendapatan keluarga 

dengan nilai p-value 0,01 dengan 

nilai OR 7,576, dan pola asuh ibu 

dengan nilai p-value 0,01, degan 

nilai OR 3,870. 

sampel yang 

digunakan 

hanya 31 kasus 

dan 31 kontrol. 

Analisis data 

dilakukan 

secara deskriptif 

dan analitik. 

Penelitian ini 

sama dengan 

penelitian 

Harahap dkk, 

2019 dan putri, 

2019. Yang 

menjelaskan 

pendapatan 

keluarga 

mempengaruhi 

kejadian gizi 

kurang. 
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7. Determinan 

status gizi 

kurang pada 

balita di 

puskesmas 

belewan kota 

medan 

Duma 

jerriyah 

harahap, 

zuraidah 

nasution, 

Aida fitria 

2019 Determina 

status gizi 

kurang pada 

balita 

Nilai OR infeksi =5,32, riwayat 

pemberian ASI  esklusif = 6,333, 

pendapatan keluarga = 9,308, 

jumlah anggota keluarga = 4,200, 

pengetehuan ibu tantang 

kekurangan gizi = 6,333, dan 

kebiasaan makan merupakan 

factor penentu pada Exp (b)= 

11.400. pendekatan kualitatif 

menunjukkan bahwa variable pola 

asuh makan dan pemeliharaan 

kesehatan pada balita dan 

pendapatan keluarga merupakan 

penentu status gizi kurang pada 

balita. 

Peneliti tidak 

menjelaskan 

berapa lama 

penelitiannya 

Peneliti 

menjelaskan 

dengan baik dan 

mudah 

dipahami 

Penelitian ini 

sama dengan 

penelitian Ngoma 

dkk, 2019 dan 

putri, 2019. Yang 

mengatakan 

pendapatan 

keluarga 

mempengaruhi 

status gizi kurang 

balita. 

8. Pengaruh 

pendapatan 

orang tua 

terhadap 

status gizi 

anak usia 4-5 

tahun pada 

masa pademi 

Nurul 

Aziza, 

Silvie mil. 

2021 Pengaruh 

pendapatan 

orang tua 

terhadap 

status gizi 

anak. 

Hasil penelitian menunjukkan 

terdapat pengaruh pendapatan 

orang tua pada masa pandemi 

COVID-19 terhadap status gizi 

anak usia 4-5 tahun dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 lebih 

kecil dari α 0,05 dan berdasarkan 

uji signifikansi dengan rumus 

thitung menunjukkan hasil sebesar 

Penelitian ini 

tidak 

menjelaskan 

cara 

penanganan 

gizi kurang. 

Pengambilan 

sampel 

menggunakan 

teknik Random 

sampling, 

sehingga 

responden 

penelitian ini 

berjumlah 77 

Penelitia ini 

menjelaskan 

terdapat pengaruh 

pendapatan orang 

tua yang dapat 

mempengaruhi 

ketersediaan 

pangan dan 

pemenuhan gizi 
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CIVID -19 5,359 lebih besar dari ttabel 

sebesar 1,995. Nilai koefisien dua 

variabel menunjukkan nilai 

sebesar 0,277 atau 27,7% 

pendapatan orang tua 

mempengaruhi status gizi anak 

pada masa pandemi COVID-19. 

Pendapatan orang tua di 

Kecamatan Koja Jakarta Utara 

yang menurun selama pandemi 

COVID-19 dapat mempengaruhi 

ketersediaan pangan dan 

pemenuhan gizi seimbang pada 

anak setiap hari yang berdampak 

terhadap status gizi anak. 

responden. pada anak yang 

berdampak 

terhadap status 

gizi balita. 

9. Faktor-faktor 

yang 

berhubungan 

dengan status 

gizi pada 

anak balita. 

Reska 

Handayani 

2017 Faktor yang 

berhubungan 

dengan status 

gizi 

Penelitian didapatkan (63,8%) 

anak balita memiliki riwayat 

penyakit infeksi, (55,0%) pola 

asuh ibu tidak baik, dan (61,3%) 

anak balita memiliki status gizi 

kurang. Setelah dilakukan uji 

statistik Chi-Square terdapat 

hubungan yang bermakna antara 

riwayat penyakit infeksi (p value 

Jenis penelitian 

deskriptif 

analitik dengan 

desain cross 

sectional. 

Populasi dalam 

penelitian ibu 

yang 

mempunyai 

anak balita 

sebanyak 80 

orang. 

Penelitian ini 

sejalan dengan 

penelitian nopa, 

2019 dan 

Ratufelan, 2019 

yang mengatakan 

riwayat penyakit 

infeksi 

berhubungan 
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= 0,001) dan pola asuh (p value = 

0,003) dengan status gizi pada 

anak balita. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa variabel 

penyakit infeksi dan pola asuh 

memiliki hubungan yang 

bermakna dengan status gizi pada 

anak balita. 

dengan status gizi 

anak balita. 

10. Faktor-faktor 

yang 

berhubungan 

dengan status 

gizi anak 

balita di 

wilayah kerja 

puskesmas 

nanggalo 

padang. 

Rona 

firmana 

putri, 

Delmi 

sulastri,yu

niar lestari 

2015 Faktor yang 

berhubungan 

dengan status 

gizi anak 

balita 

Berdasarkan analisis bivariat 

didapatkan pendidikan ibu 

(p=0,022), pekerjaan ibu 

(p=0,007), pendapatan keluarga 

(p=0,012), jumlah anak (p=0,008) 

dan pola asuh ibu (p=0,000). 

Sementara dari analisis 

multivariate didapatkan 

pendidikan ibu (p=0,004; 

OR=2,594; CI95%=1,356-4,963), 

pekerjaan ibu (p=0,000; 

OR=74,769; CI95%=24,141-

231,577), pendapatan keluarga 

(p=0,013; OR=3,058; 

CI95%=1,246-7,4) dan pola asuh 

ibu (p=0,000; OR=15,862; 

Peneliti tidak 

mencantumkan 

berapa lama 

penelitiannya 

Jumlah sampel 

penelitian tiap 

kelompok yang 

dipilih secara 

simple random 

sampling. 

Penelitian ini 

sama dengan 

penelitian Ngoma 

dkk, 2019 dan 

harahap, 2019. 

Yang mengatakan 

pendapatan 

keluarga 

mempengaruhi 

status gizi kurang 

balita. 
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CI95%=5,973-42,128). Analisis 

bivariat menunjukan bahwa 

terdapat hubungan antara 

pendidikan ibu, pekerjaan ibu, 

pendapatan keluarga, jumlah anak 

dan pola asuh ibu dengan status 

gizi anak balita. 

12. Perbedaan 

sosial 

ekonomi dan 

pengetehuan 

gizi ibu balita 

gizi kurang 

dan gizi 

normal. 

Amelinda 

calida 

rahma, siti 

rahayu 

nadhiroh. 

2016 Sosial 

ekonomi dan 

pengetehuan 

gizi ibu balita 

gizi kurang   

Penelitian menunjukkan ada 

perbedaan tingkat pengetahuan 

gizi ibu (p = 0,004) pada balita 

gizi kurang dan gizi normal. 

Tidak terdapat perbedaan 

pendidikan ibu (p = 0,189), 

pekerjaan ibu (p = 0,387), 

pendapatan keluarga (p = 0,189), 

dan pengeluaran konsumsi (p = 

0,515) antara balita gizi kurang 

dan gizi normal. Kesimpulan dari 

penelitian ini adalahn terdapat 

perbedaan tingkat pengetahuan 

gizi ibu balita gizi kurang dan gizi 

normal tetapi tidak ditemukan 

perbedaan sosial ekonomi pada 

kedua kelompok. Oleh karena itu, 

Jumlah sampel 

penelitian 

sebesar 19 

balita 

Pengambilan 

data 

menggunakan 

metode 

wawancara 

dengan 

kuesioner 

Pada penelitian 

ini terdapat 

perbedaan tingkat 

pengetahuan gizi 

ibu balita gizi 

kurang dan gizi 

normal dan  

ditemukan 

perbedaan sosial 

ekonomi pada 

kedua kelompok. 
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perlu adanya peningkatan 

pengetahuan gizi dan 

keterampilan 

ibu melalui pelatihan. 

13. Beberapa 

Faktor Risiko 

Gizi Kurang 

dan Gizi 

Buruk pada 

Balita 12-59 

Bulan di kota 

Pontianak 

Alamsyah 

dedi 

2017 Faktor resiko  

gizi kurang 

dan gizi 

buruk pada 

balita. 

Analisis multivariat menemukan 2 

variabel yang berhubungan 

bermakna dengan pervalensi gizi 

buruk sedang dan berat pada 

balita usia 12-59 bulan, yaitu 

sikap terhadap makanan yang 

buruk (OR=6,980) dan kesehatan 

lingkungan yang buruk 

(OR=5,033), disimpulkan bahwa 

faktor resiko yang berhubungan 

dengan prevalensi gizi buruk 

sedang dan berat adalah sikap ibu 

yang buruk terhadap makan, 

kesehatan yang buruk dan 

lingkungan yang buruk. 

Peneliti hanya 

mengunakan 

Analisis data 

yang sudah ada 

Sampel 

sebanyak 80 

orang dengan 

penilaian gizi 

menggunakan 

pengukuran 

antropometri. 

Penelitian ini 

menjelaskan 

bahwa makanan 

yang buruk serta 

lingkungan yang 

buruk bisa 

menjadi resiko 

gizi kurang dan 

gizi buruk pada 

balita. 
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C. Matriks Langkah III  

Pada langkah ini kita mengidentifikasikan masalah potensial atau diagnosa potensial berdasarkan diagnosis atau 

masalah yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan membutuhkan pencegahan. 

Bidan diharapkan waspada dan bersiap mencegah diagnosis/masalah potensial terjadi. Langkah ini akan menguraikan 

beberapa komplikasi yang dapat terjadi pada gizi kurang jika tidak ditangani dengan tepat. 

No Judul 

Referensi 

Oleh 

(Sebutkan 

Nama) 

Tahun General Idea Hasil Kelemahan Kelebihan Perbandingan 

1. Makalah 

marasmus 

Shifa 

novianti 

2017 Marasmus 

terjadi ketika 

tubuh 

kekurangan 

energi (kalori) 

yang lebih 

sering terjadi 

pada balita. 

Marasmus yaitu komplikasi 

dari gizi kurang yang 

diakibatkan oleh kurangnya 

protein pada balita ataupun 

anak dalam masa pertumbuhan 

dan perkembangan: 

 

Faktor: pola makan protein, 

kepadatan penduduk, faktor 

sosial, faktor ekonomi, dan 

faktor infeksi. 

 

            - Penjelasan 

tentang teori 

marasmus yang 

sangat lengkap 

dan mudah di 

baca 

Komplikasi gizi 

kurang akan 

berdampak buruk 

yang teridiri dari 

tiga jenis yaitu: 

marsmus, 

kwoshiorkor dan 

marasmus 

kwushiorkor jika 

tidak ditangani 

secara cepat dan 
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Gejala: hilangnya lemak pada 

subkutan, wajah lonjong, kulit 

dberkeriput, otot-otot lemah 

dan atropi, thorax dan tulang 

tampak jelas, dinding perut 

hipotonus, dan suhu tubuh 

yang rendah akibat hilangnya 

penahan panas pada tubuh. 

 

Pencegahan: pemberian ASI 

ekslusif yang rutin, pemberian 

makanan yang tinggi 

protein/MPASI, Pemberian 

gizi yang seimbang 

tepat. 

2. Komplikasi 

gizi kurang 

(kwashiorkor

) 

Andira  2016 Kwashiorkor Gizi kurang yang 

berkepanjangan dan tidak 

diatasi secara cepat akan 

berdampak buruk yang 

mengakibatkan terjadinya 

kekurangan protein, yang 

terdiri dari marasmus, 

kwashiorkor dan marasmus 

kwashiorkor. 

 

 

 

            - 

 

 

             - 

Tidak ada 

perbandingan 
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Kwashiorkor adalah kondisi 

kekurangan atau ketiada 

asupan protein yang 

dibutuhkan tubuh untuk 

memperbaiki dan membuat sel 

baru. 

3. Underweight, 

Stunting, dan 

Wasting pada 

Anak Usia 

12-18 Bulan 

Rahimah 

Nur 

Hanifah, 

julistio 

Djais, Siti N 

Fatimah 

2020 Underweight, 

Stunting, dan 

Wasting pada 

Anak 

Dari 99 anak yang diteliti, 

terdapat 4 anak underweingt 

(4%), 11 anak stunting (11%), 

dan 5 anak wasting (5%). 

Ketika data dibagi berdasarkan 

kebutuhan nutrisi utama anak 

didapatkan dari MP-ASI. 

 

Dapat disimpulkan bahwa 

malnutrisi pada anak usia 12-

18 bulan masih tergolong 

sedang, namun terdapat 

peningkatan malnutrisi pada 

anak usia 15-18 bulan dan 

perlu adanya sosialisasi dan 

pelatihan praktik pemberian 

MP-ASI pada anak. 

 

          - 

 

          - 

Tidak ada 

perbandingan 
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4. kwashiorkor Bahar Van 2007 Kwashiorkor 

merupakan salah 

satu Kekurangan 

Energi 

Protein(KEP) 

Gejala umum kwashiorkor 

adalah hipoalbuminemia, 

edema, penurunan imunitas, 

dermatitis, anemia, apatis dan 

terjadi penipisan rambur. 

Dibandingkan marasmurs, 

kwashiorkor memiliki tingkat 

morbiditas dan mortilitas yang 

lebih tinggi dengan 

penanganan  yang lebih sulit 

karena penderita kwashiorkor 

lebih rentan terkena infeksi. 

Kadar serum albumin dipilih 

sebagai indikator dalam 

menentukan kondisi 

kwashiorkor didasarkan bahwa 

albumin adalah plasma protein 

yang paling banyak ada di 

darah manusia. 

  

         - 

 

 

             - 

Tidak ada 

perbandingan 

5. Perkembanga

n Balita 

Dengan 

Metode 

KPSP 

Isnani 

nurhayati, 

anas 

rahmad 

hidayat 

2019 Perkembangan 

balita dengan 

metode KPSP 

terhadap status 

gizi. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan perkembangan 

balita sesuai dengan umurnya 

yaitu berjumlah 68,5%. Status 

gizi balita menurut BB/U 

Penelitian 

menggunakan 

pendekatan 

kualitatif 

Populasi 

penelitian ini 

adalah seluruh 

balita yang 

berjumlah 1.132 

Penelitian ini 

menjelaskan 

Balita dengan 

kondisi defisiensi 

gizi harus lebih 
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terhadap 

Status Gizi 

Balita di 

Boyolali 

adalah baik. Menurut TB/U 

dengan status gizi normal 

81,5%, menurut BB/TB status 

gizi normal 71,7%, menurut 

IMT/U status gizi normal 

78,3%. Ada hubungan 

identifikasi perkembangan 

dengan metode KPSP terhadap 

status gizi balita ditunjukkan 

dengan p value=0,000<α=0,05. 

Kesimpulan dimana ada 

hubungan Identifikasi 

perkembangan balita dengan 

metode KPSP terhadap status 

gizi balita. 

balita dan 

peneliti juga 

mengatakan 

sejalan  dengan 

penelitian 

sebelumnya. 

diperhatikan oleh 

orang tua atau 

pihak kesehatan  

6. Underweight, 

Stunting, 

Wasting dan 

kaitannya 

terhadap 

asupan 

makan, 

pengetehuan 

ibu, dan 

Risky 

Amelia 

Rhamania, 

Ratno 

Adrianto, 

Reny 

Noviasty 

2020 asupan makan, 

pengetehuan 

ibu, dan 

pemanfaatan 

pelayanan 

kesehatan 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa ada hubungan positif 

yang signifikan antara asupan 

makanan dengan WAZ 

(p=0,000), HAZ (P=0,000) dan 

WHZ (p=0,021), pengetehuan 

ibu tentang MP-ASI dengan 

WAZ (p=0,041), HAZ 

(p=0,010), dan WHZ 

Peneliti tidak 

mencantumkan 

berapa lama 

penelitiannnya 

Peneliti 

menjelaskan 

dengan baik dan 

mudah dipahami 

penelitian ini 

sejalan dengan 

penelitian mutika 

2018 dan rahma 

2016 yang 

mengatakan 

pengetehuan ibu 

sangat 

berpengaruh 
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pemanfaatan 

pelayanan 

kesehatan 

(p=0,010), permanfaatan 

pelayanan kesehatan dengan 

WAZ (p=0,007), HAZ 

(p=0,009), dan WHZ (p=0,006) 

terdapat hubungan positif yang 

signifikan antara asupan makan 

balita, pengetehuan ibu tentang 

MP-ASI dan pemanfaatan 

pelayanan kesehatan dengan 

status gizi balita. 

terhadap gizi 

kurang 

7. Vitamin D 

Sebagai 

Terapi 

Potensial 

Anak Gizi 

Buruk 

Lisa Dwi 

Aryani, M 

Aldy 

Riyandry 

2019 Vitamin D 

Sebagai Terapi 

Potensial Anak 

Hasil penelitian ditemukan  

terdapat pengaruh vitamin D 

terhadap kenaikan berat badan 

sebagai hasil kumulatif lemak 

di jaringan adiposa sehingga 

cukup potensial sebagai terapi 

gizi buruk. 

Keadaan malnutrisi berat 

dikaitkan dengan adanya 

defisiensi vitamin D karena 

tipisnya jaringan adiposa 

dimana jaringan ini merupakan 

tempat penyimpanan  

metabolik aktif vitamin D yaitu 

Peneliti tidak 

mencantumkan 

berapa lama 

penelitiannya 

Mudah 

dipahami dan 

dibaca 

Tidak ada 

perbandingan  
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bentuk 25-hidroksivitamin D. 

pemberian vitamin D sangat 

membantu meningkatkan berat 

badan untuk tinggi atau 

panjang  z-score anak-anak 

malnutrisi  berat.  

8. Penanggulan

gan 

Malnutrisi 

Anak Melalui 

Pembuatan 

Stiff Oorid 

Mango 

dengan 

Bahan Baku 

Lokal Kenya 

Muhammad 

Harianto, 

Wardani, 

Sutriso 

2014 Malnutrisi Anak Gizi buruk yang 

berkepanjangan pada anak-

anak dapat menurunkan 

produktifitas, pertumbuhan 

fisik, kapasitas kerja, dan 

kinerja reproduksi pada saat 

dewasa. Selain itu gizi buruk 

dapat meningkatkan angka 

kesakitan, risiko gangguan 

penyakit kronik pada saat 

dewasa, dan angka kelahiran 

bayi dengan berat badan lahir 

rendah (BBLR). BBLR 

menigkatkan risiko bayi 

mengalami gangguan fisik, 

mental dan kecerdasa. 

Peneliti tidak 

menjelaskan 

dalam bentuk 

tabel  

 

 

          - 

penelitian ini 

sejalan dengan 

penelitian rahma 

2016 yang 

mengatakan ada 

hubungan gizi 

kurang dengan 

pengetehuan ibu 

balita 

9. Stunting Pada 

Anak Usia 

Abdul 

Rahman, 

2019 Stunting Pada 

Anak 

Berdasarkan hasil wawancara 

peneliti ditemukan bahwa yang 

Peneliti kurang 

menjelaskan 

 

 

Stunting pada 

anak merupakan 
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Dini Anita 

Rosyan, 

Ayu Riyanti 

mempengaruhi stunting ialah 

pola makan yang tidak 

memenuhi gizi seimbang sejak 

anak lahir sampai usia dua 

tahun, pemberian ASI esklusif 

yang kurang dari 6 bulan, 

pemberian makanan 

pendamping ASI (MP-ASI) 

terlalu dini (kurang dari enam 

bulan), pengasuhan orang tua 

yang kurang tepat, tidak 

mengenalkan toilet training 

kepada anak sejak dini, sanitasi 

lingkungan yang kurang baik. 

berapa lama 

penelitiannya 

           - dampak dari 

defisiensi nutrient 

selama seribu hari 

pertama 

kehidupan, hal ini 

menimbulkan 

gangguan 

perkembangan 

fisik anakyang 

irreversible. 

10. The 

correlation 

between 

intake of 

zinc, iron, 

and vitamin 

C with 

incidences of 

undernutritio

n in children 

Anggun 

Novita Sari, 

Sugeng 

Maryanto, 

Purbowati 

2020 Hubungan 

asupan Zink, zat 

besi dan vitamin 

C dengan 

kejadian gizi 

kurang pada 

anak usia 6-24 

bulan. 

Presentase kategori asupan 

zink kategori kurang yaitu 

47,4% baik 37,2%, dan lebih 

23,1%. Presentase kategori 

asupan zat besi dengan 

kategori kurang yaitu 46,2%, 

baik 34,6% dan lebih 19,2%. 

Presentase kategori asupan 

vitamin C dengan kategori 

kurang yaitu 43,6%, baik 

- Sampel dalam 

penelitian ini 

adalah 78 anak 

yang didapatkan 

melalui 

perhitungan 

rumus Slovin 

Peneliti 

menjelaskan 

Terdapat 

hubungan yang 

signifikan antara 

asupan zink, zat 

besi, dan vitamin 

C dengan 

kejadian gizi 

kurang pada anak. 
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aged 6-24 

months old at 

leyangan 

village east 

ungaran 

semarang 

regency 

33,3% dan lebih 23,1%. Ada 

hubungan yang bermakna 

antara asupan zink, zat besi dan 

vitamin C dengan kejadian gizi 

kurang pada anak dengan nilai 

(p=0,03; p=0,002; p=0,045). 

11. Upaya 

Peningkatan 

Status Gizi 

Balita 

Malnutrisi 

Akut Berat 

Melalui 

Program 

Home Care 

Titih 

Huriah, 

Laksono 

Trisnantoro,

Fitri 

Haryanti, 

Madarina 

Julia 

2015 Peningkatan 

Status Gizi 

Balita 

Malnutrisi Akut 

Berat Melalui 

Program Home 

Care 

Berdasarkan indikator berat 

badan menurut tinggi badan, 

2,6% balita mengalami 

malnutrisi akut berat. 

Penelitian ini menunjukkan 

setelah program home care, 

terjadi peningkatan yang 

signifikan pada status gizi 

balita(p<0,05%). Pada akhir 

interfensi, terjadi penurunan 

kejadian malnutrisi akut berat 

dari 100% menjadi 56,7% 

(p<0,05). 

Penelitian ini 

tidak 

mengatakan 

berapa lama 

penelitiannya 

Sampel yang di 

gunakan 

sebanyak 56 

balita malnutrisi 

akut di dua 

wilayah, yaitu 

33 balita di Kota 

dan 23 balita di 

Kabupaten 

dengan teknik 

pengambilan 

sampel yaitu 

purposive 

sampling 

penelitian ini 

mengatakan 

dengan program 

home care bisa 

menurunkan 

kejadian 

malnutrisi pada 

balita 
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D. Matriks Langkah IV 

Pada langkah ini bidan atau dokter mengindentifikasi perlunya segera melakukan konsultasi atau melakukan 

kolaborasi bersama dengan anggota tim kesehatan lainnya dengan kondisi klien. 

No Judul 

Referensi 

Oleh 

(Sebutkan 

Nama) 

Tahun General Idea Hasil Kelemahan Kelebihan Perbandingan 

1. Konseling 

tentang pola 

asuh makan 

sebagai 

upaya 

mengubah 

pengetehua

n ibu yang 

memiliki 

balita Gizi 

Kurang 

Lia Kamila, 

Diani 

Aliansy, 

Rozalia 

Febi Cindy 

2018 pola asuh makan 

sebagai upaya 

mengubah 

pengetehuan ibu 

yang memiliki 

balita Gizi 

Kurang 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pada umumnya tingkat 

pengetahuan responden 

sebelum diberikan konseling 

cukup dan setelah diberikan 

intervensi berupa konseling 

didapatkan hasil bahwa 

seluruhnya responden memiliki 

pengetahuan baik. Kesimpulan 

pada penelitian ini terdapat 

perbedaan pengetahuan antara 

sebelum dan sesudah diberikan 

konseling tentang pola asuh 

makan pada balita status gizi 

peneliti tidak 

mencantumkan 

berapa lama 

penelitiannya 

Teknik 

sampel yang 

digunakan 

pada 

penelitian ini 

adalah total 

sampling 

yaitu 

sebanyak 34 

responden 

penelitian ini 

menjelaskan untuk 

mengetahui 

gambaran 

pengetahuan ibu 

tentang pola asuh 

makan pada balita 

status gizi kurang 

sebelum dan sesudah 

diberikan konseling 
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kurang. 

2. Peran 

Perawat 

Terhadap 

Pencegahan 

Gizi buruk 

Pada Balita 

Di 

Kabupaten 

Klaten 

Sri Partini, 

Sumantri, 

Titis 

Senssusiana 

2016 Peran Perawat 

Terhadap 

Pencegahan Gizi 

buruk Pada 

Balita 

Dari penelitian yang telah 

dilakukan mengenai peran 

perawat terhadap pencegahan 

balita gizi buruk didapatkan 

hasil sebagai berikut peran 

perawat sebagai pemberi 

asuhan keperawatan meliputi 

pengkajian, diagnosa 

keperawatan, intervensi, 

implementasi dan evaluasi, 

peran perawat sebagai 

pendidik, konsultan, 

kolaborator, koordinator dan 

advokat klien. 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

lapangan yang 

bersifat 

deskriptif 

kualitatif. 

Dari 

penelitian 

yang telah 

dilakukan 

mengenai 

peran 

perawat 

terhadap 

pencegahan 

balita gizi 

kurang 

Peneliti ini 

menjelaskan 

pentingnya peran 

petugas kesehasan 

khususnya perawat 

dengan status gizi 

balita  

3. Kolaborasi 

Perawat 

Dan Ahli 

Gizi Di 

Posyandu 

Balita 

Puskesmas 

Jetak, 

Kabupaten 

Maria Dyah 

Kurniasari, 

Kristiawan 

Nugroho, 

Yuni Sofia 

Ranty 

2019 Kolaborasi 

Perawat Dan 

Ahli Gizi Di 

Posyandu Balita 

Hasil penelitian menyatakan 

bahwa adanya dukungan 

perawat dalam upaya 

peningkatan status gizi balita 

melalui kolaborasi perawat dan 

ahli gizi untuk meningkatkan 

layanan kesehatan status gizi 

balita. Perawat ikut membantu 

ahli gizi di lapangan dalam hal 

 Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

survey analitik. 

Tehnik 

pengumpulan 

data 

menggunaka

n data 

sekunder 

yang 

diperoleh dari 

buku KIA 

Pada penelitian ini 

menjelaskan 

Perawat, bidan dan 

kader turut 

memberikan 

dukungan kepada 

tenaga gizi dalam 

upaya peningkatan 

status gizi balita 
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Semarang pemberian pendidikan 

kesehatan dan pemeriksaan 

fisik pada balita. Perawat tetap 

memberikan asuhan 

keperawatan sesuai tugas dan 

tanggung jawabnya. Dari hasil 

penelitian disimpulkan bahwa 

perawat turut memberikan 

dukungan kepada tenaga gizi 

dalam upaya peningkatan 

status gizi balita setiap bulan di 

Posyandu. 

dan kohor setiap bulan dan 

meningkatkan 

kecukupan gizi 

balita dengan 

melakukan 

pemeriksaan tanda 

vital tanda, melihat 

perubahan nutrisi 

pada balita melihat 

turgor, nafsu makan, 

kemampuan absorpsi 

bising usus, 

pengukuran TB dan 

BB 

4. Peran 

Perawat 

Terhadap 

Pencegahan 

Gizi Buruk 

pada Balita  

Sumantri, 

Titis 

Senssusiana 

2018 Pencegahan Gizi 

Buruk pada 

Balita 

Dari penelitian yang telah 

dilakukan mengenai peran 

perawat terhadap pencegahan 

balita gizi buruk didapaatkan 

hasil sebagai berikut peran 

perawat sebagai pemberi 

asuhan keperawatan meliputi 

pengkajian, diagnosa 

keperawatan, intervensi, 

implementasi dan evaluasi, 

Peneliti tidak 

mencantumkan 

berapa lama 

penelitiannnya 

        - Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui peran 

perawat dalam 

penanganan 

masalah gizi buruk 

pada balita 
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peran perawat sebagai 

pendidik, konsultan, 

kolaborator, koordinator, dan 

advokal klien. 

5. Peran Bidan 

dalam 

penanganan 

masalah gizi 

pada balita 

di wilayah 

kerja 

puskesmas 

pargarutan 

Henniyati 

Harahap 

2015 Peran Bidan 

dalam 

penanganan 

masalah gizi 

pada balita 

Hasil penelitian ini 

menjelaskan masalah gizi 

kurang dan gizi buruk. Bidan 

berperan dalam menangani 

masalah gizi dengan cara 

memberikan makanan 

tambahan, memantau tumbuh 

kembang balita, dan 

melakukan penyuluhan 

berkaitan dengan penanganan 

masalah gizi. Bidan 

meningkatkan mutu pelayanan 

dan berperan aktif terutama 

dalam memberikan pendidikan 

kesehatan yang menyeluruh, 

memberikan informasi yang 

seluas–luasnya kepada ibu 

berkaitan dengan permasalahan 

gizi, baik itu nutrisi dan 

pengobatan masalah gizi yang 

peneliti tidak 

mencantumkan 

berapa lama 

penelitiannnya 

dan berapa 

sampel yang 

digunakan 

Metode 

pengumpulan 

data yang 

akan 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

adalah 

wawancara 

mendalam 

(indepth 

interview) 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui peran 

bidan dalam 

penanganan 

masalah gizi pada 

balita 
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dialami balitanya. 

6. Peran Tim 

Terapi Gizi 

(TTG) 

dalam 

Mengatasi 

Malnutrisi 

Pasien 

Selama 

diRawat di 

Rumah 

Sakit 

Ida Siti 

Nurparida, 

Dewi 

Marhaeni  

DH, Nita 

Arisanti 

2017 Peran Tim 

Terapi Gizi 

(TTG) dalam 

Mengatasi 

Malnutrisi 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan adanya TTG di 

Rumah Sakit terbukti dalam 

mengatasi malnutrisi dan 

memberikan manfaat lainnya 

yaitu mencegah berlanjutnya 

proses malnutrisi dan 

dampaknya. Peran TTG dalam 

mengatasi malnutrisi  pasien 

selamam dirawat di Rumah 

Sakit tergantung pembagian 

tugas apa yang diserahkan pada 

masing-masing anggota tim, 

dimana kegiatan terapi gizi 

terdiri dari skrining, 

anemnesis, pemeriksaan fisik 

dan tindakkan sehingga 

perencanaan, implementasi, 

pemantauan dan evaluasi terapi 

gizi dapat berjalan dengan 

baik. 

Tidak 

mencantumkan 

berapa lama 

penelitiannya 

 Mudah 

dipahami dan 

dibaca 

Tidak ada 

perbandingan 

7. Peran 

Perawat dan 

Angela Dwi 

Pitri, 

2019 Peran Perawat 

dan Ahli Gizi 

Perawat menyatakan perannya 

sebagai 1) first line dalam 

peneliti tidak 

menjelaskan 

Peneliti 

menjelaskan 

              - 
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Ahli Gizi 

dalam 

Pemberian 

Nutrisi 

 

Suhartini 

Ismail, 

Meira 

Erawati 

dukungan nutrisi, 2) 

memaksimalkan asupan 

makanan dengan modifikasi 

lingkungan, 3) Ahli gizi 

sebagai konselor dan perawat 

sebagai asesor. Perawat 

bertanggung jawab agar target 

nutrisi tercapai meliputi 

kualitas dan kuantitas. 

Perannya sebagai first line 

didefinisikan sebagai manager 

yang memiliki otonomi untuk 

mengatur pengelolaan nutrisi 

yang didukung oleh faktor 

lingkungan. Ahli gizi berperan 

sebagai konselor dan 

berinteraksi dengan perawat 

yang memiliki peran sebagai 

asesor. Perawat dan ahli gizi 

saling berinteraksi dan saling 

membutuhkan untuk mencapai 

satu tujuan ahli sebagai bentuk 

kolaborasi interdisipliner. 

berapa lama 

penelitiannya 

dengan baik 

dan mudah 

dipahami 
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8. Hubungan 

Pengetahua

n, Sikap, 

Dukungan 

Suami, 

Kontrol 

Perilaku, 

Dan Niat 

Ibu Dengan 

Perilaku 

Kadarsi Ibu 

Balita Gizi 

Kurang 

Mustafyani 

Dwi 

Aulidina, 

Dan 

Mahmudion

o Trias 

2017 Sikap 

pengetahuan 

dukungan dan 

perilaku ibu 

terhadap balita 

gizi kurang 

Hasil penelitian dari lima 

indikator KADARZI, keluarga 

yang menimbang berat badan 

setiap bulan (74,14%), 

konsumsi aneka ragam 

makanan (55,17%), garam 

beryodium (100,0%), ASI 

eksklusif (51,72%), dan 

suplemen gizi (100,0%). 

Pengetahuan sedang (53,4%) 

dan kurang (46,6%). 

Pendapatan keluarga (p = 

0,040), pengetahuan ibu 

mengenai KADARZI (p = 

0,033) dan niat ibu melakukan 

KADARZI (p = 0,048) 

mempunyai hubungan yang 

signifikan dengan perilaku 

KADARZI. Sedangkan sikap, 

dukungan suami, dan kontrol 

perilaku tidak mempunyai 

hubungan yang signifikan 

dengan perilaku KADARZI. 

Pengetahuan dan niat ibu 

Tidak 

menjelaskan 

berapa lama 

penelitian 

          - Menurut penelitian 

Trisnawati 2011 

tentang Hubungan 

Persepsi Ibu tentang 

Posyandu dengan 

Perilaku Kunjungan 

Balita Ke Posyandu. 

Dalam penelitian 

Jatmika et al 2014 

tentang Dukungan 

Tenaga Kesehatan 

Untuk Meningkatkan 

Niat Ibu Hamil 

Dalam Memberikan 

ASI Eksklusif 
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melakukan KADARZI 

mempunyai hubungan yang 

signifikan dengan perilaku 

KADARZI. 

9. Kolaborasi 

Perawat dan 

Ahli Gizi di 

Posyandu 

Balita 

Puskesmas 

Jetak 

Semarang 

Maria Dyah 

Kurniasari, 

Kristiawan 

P. A 

Nugroho, 

Yuni Sofia 

Yanty 

2019 Kolaborasi 

Perawat dan 

Ahli Gizi di 

Posyandu Balita 

Hasil penelitian menyatakan 

bahwa adanya dukungan 

perawat dalam upaya 

peningkatan status gizi balita 

melalui kolaborasi perawat dan 

ahli gizi untuk meningkatkan 

layanan kesehatan status gizi 

balita. Perawat ikut membantu 

ahli gizi di lapangan dalam hal 

pemberian pendidikan 

kesehatan dan pemeriksaan 

fisik pada balita. Perawat tetap 

memberikan asuhan 

keperawatan sesuai tugas dan 

tanggung jawabnya. 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

survey 

Tehnik 

pengumpulan 

data 

menggunaka

n data 

sekunder 

Pada penelitian ini 

menjelaskan bahwa 

perawat dan ahli gizi 

bisa bekerja sama 

untuk memperbaiki 

gizi balita. 

10. Studi Kasus 

Asuhan Gizi 

Pada Balita 

Gizi Kurang 

Riza 

Muliana 

2018 Pola asuhan gizi 

pada balita 

Balita gizi kurang dengan z- 

skor BB/U : -2,51 SD diagnosa 

gizi kurang berhubungan 

dengan kurangnya pengetahuan 

ibu dan pola asuh orang tua, 

Penelitian ini 

sampel yang 

digunakan 

sedikit 

Peneliti 

menjelaskan 

dengan baik 

dan mudah 

dipahami dan 

Pola asuh yang 

kurang baik 

ditambah dengan 

pendidikan orang tua 

yang kurang akan 
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kolaborasi yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. pendidikan kesehatan 

tentang pentingnya gizi balita 

terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan  

2. edukasi pemberian MP-ASI 

dengan gizi yang seimbang 

dengan biaya yang terjangkau 

atau memamfaatkan bahan 

yang ada disekitar rumah atau 

hasil olah sendiri serta 

kebersihan lingkungan. 

dibaca mempegaruhi statu 

gizi balita. 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

 

E. Matriks Langkah V 

Pada langkah ini dilakukan Perencanaan secara menyeluruh dan rasional terhadap masalah pada balita dengan gizi 

kurang berdasarkan referensi yang telah didapatkan. 

No Judul Referensi Oleh 

(Sebutkan 

Nama) 

Tahun General Idea Hasil Kelemahan Kelebihan Perbandingan 

1. Program 

Pemberian 

Makanan 

Tambahan 

(PMT) Pada 

Balita Gizi 

Kurang di 

Puskesmas 

Jakenan 

Kabupaten Pati 

Sri 

Wahyunin

gsih ,Mike 

Indriana 

Devi 

2017 Pemberian 

makanan 

tambahan 

pada balita 

Hasil yang didapatkan dalam 

penelitian ini adalah program 

PMT pada balita dalam proses 

perencanaannya berjalan baik. 

petugas puskesmas memberikan 

pelayanan maksimal dan inovatif 

dalam pemberian makanan 

tambahan. Sedangkan dalam 

proses pemantauan juga berjalan 

sangat baik, karena pihak 

puskesmas sangat memperhatikan 

perkembangan balita gizi kurang 

peran ibu balita dan peran lintas 

sektor dalam proses peningkatan 

status gizi. Dari penelitian ini 

didapatkan simpulan bahwa 

Penelitian ini 

lebih fokus 

pada 

pendidikan 

kesehatan 

kurang 

melakukan 

praktek 

langsung 

Peneliti 

menjelaskan 

dengan baik dan 

mudah di baca 

dan dipahami 

dalam penelitian 

ini menjelaskan 

bahwa dengan 

program PMT 

bisa 

meningkatkan 

pertumbuhan 

balita gizi kurang 
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evaluasi program pemberian 

makanan tambahan pada balita 

kurang gizi berjalan baik mulai 

dari proses perencanaan, 

pelaksanaan, pemantauan sampai 

dengan evaluasi program. 

2. Program 

Perbaikan Gizi 

Balita di 

Puskesmas 

Wonosalam 1 

Kabupaten 

Demak 

Dinar 

Aditya, 

Hartuti 

Purnaweni 

2018 Program 

Perbaikan 

Gizi Balita 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa dalam proses pelaksanaan 

program perbaikan gizi terdapat 5 

ketetapan yang digunakan berupa 

pelaksanaan perbaikan gizi balita 

melalui pemberian PMT dan 

vitamin A, pemantauan berat 

badan balita, kegiatan posyandu 

dan sosialisasi gizi balita. 

Ketetapan pelaksanaan program 

peningkatan balita dari desa sudah 

tepat dan sesuai. Belum tercapai 

ketetapan tercapai target. Akurasi 

lingkungan belum berjalaln 

dengan baik dilihat dari pihak 

swasta yang belum bergabung 

dengan pemerintah. Akurasi 

proses hasilnya benar. 

Peneliti tidak 

mencantumk

an berapa 

lama 

penelitiannya 

            - Tidak ada 

perbandingan 



81 
 

 

3. Program 

Penanggulangan 

Gizi Buruk pada 

Anak Balita di 

Puskesmas 

Jakenan 

Kabupaten Pati 

Aeda 

Ernawati 

2019 Gizi Buruk 

pada Anak 

Balita 

Hasil penelitian terkait input 

menunjukkan jumlah petugas gizi 

di puskesmas jakenan masih 

kurang. Saranan dan prasaranan 

sudah cukup, program 

penanggulangan gizi buruk sudah 

berjalan, namun masih ada 

kendala yaitu: petugas gizi yang 

kurang, pengetehuan dan 

keterampilan kader posyandu,  

kesadaran masyarkat tentang 

masalah gizi rendah. Output 

program menunjukkan masih 

banyak balita yang belum 

meningkat status gizinya karena 

adanya penyakit bawaan. Upaya 

perbaikan penanganan gizi buruk 

dapat dilakukan melalui: 1) 

penambahan petugas gizi: 2) 

peningkatan kualitas kader 

posyandu melalui pelatihan; 3) 

penanganan gizi buruk melalui 

program 1000 hari pertama 

kehidupan dimulai sejal bayi 

Penelitian 

menggunaka

n pendekatan 

kualitatif. 

Peneliti 

membandingkan 

dengan 

penelitian 

sebelumnya 

dalam penelitian 

ini menjelaskan 

bahwa dengan 

program PMT 

bisa 

meningkatkan 

pertumbuhan 

balita gizi kurang 
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dalam kandungan. 

4. kajian 

penanganan 

anak gizi buruk 

dan prospeknya 

Arnelia  2015 penanganan 

anak gizi 

buruk 

hasil penelitian yang telah 

dilakukan dan disesuaikan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi terkini dalam 

tatalaksana anak gizi buruk. 

Beberapa studi penanganan rawat 

jalan termasuk yang dilakukan di 

Indonesia menunjukkan angka 

kesembuhan hingga >75 persen. 

Pendekatan baru ini cukup 

menjanjikan untuk berhasil dan 

apabila dilakukan secara bersama 

sama dengan penanganan rawat 

inap diharapkan dapat 

meningkatkan cakupan pelayanan 

agar target 100 persen 

penanganan penderita gizi buruk 

di Indonesia sesuai Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) sektor 

gizi Departemen Kesehatan dapat 

dicapai. 

tidak 

dijelaskan 

berapa lama 

penelitian 

Penelitian  ini 

menjelaskan 

dengan baik 

tentang rawat 

inap untuk gizi 

buruk 

Sesuai 

protokol WHO 

tahun 1999, 

penanganan gizi 

buruk harus 

dilakukan 

melalui rawat 

inap di RS 
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5. Program 

Perbaikan Gizi 

Masyarakat 

Kategori Balita 

Berstatus Gizi 

Kurang di 

Kelurahan 

Sungai Malang 

Reno 

Affrin 

2018 Perbaikan 

Gizi 

Masyarakat 

Kategori 

Balita 

Berstatus 

Gizi Kurang 

Berdasarkan hasil penelitian 

bahwa pelaksanaan program 

perbaikan gizi balita gizi kurang 

berjalan dengan baik diketehui 

dari 1) aspek lingkungan di 

bentuk lingkungn ekonomi 

masyarakat dan pola asuh 

keluarga, 2) kelompok sasaran, 

sebagian pelaksana program belim 

mengetehui target yang 

ditetapkan, 3) kegiatan yang 

dilakukan yaitu kegiatan 

imunisasi dan pelaksana 

posyandu, 4) pengelola 

manajemen dan pengawasan. 

Peneliti tidak 

mencantumk

an berapa 

lama 

penlitiannya 

Mudah 

dipahami dan 

dibaca 

Tidak ada 

perbandingan 

6. Pelaksanaan 

Program 

Perbaikan Gizi 

Masyarakat 

oleh Dinas 

Kesehatan Kota 

Pekanbaru 

Nindy 

Sawitri 

2018 Program 

Perbaikan 

Gizi 

Masyarakat 

Melakukan kegiatan-kegiatan 

yang bertujuan mendeteksi, 

menanggulangi, dan memantau 

balita gizi buruk dan gizi kurang. 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

yaitu: pemberian makanan 

tambahan (PMT balita), 

pemberian makana tambahan 

(PMT) KLB gizi buruk, MP-ASI, 

Peneliti tidak 

mencantumk

an berapa 

lama 

penlitiannya 

Program ini 

mematau balita 

gizi buruk dan 

gizi kurang 

Dengan 

Menyediakan 

sarana dan 

prasarana dapat 

mendukung 

kegiatan 

penanganan gizi 

buruk dam gizi 
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pendampingan kasus gizi buruk,  

pembentukan TFC/PPG (pusat 

pemantauan gizi), pelatihan 

keluarga sadar gizi (KADARZI), 

pemantauan status gizi (PSG), 

konsling menyusui, KP-ASI, dan 

pemberian vitamin dan obat-

obatan. 

kurang 

7. Pengembagan 

program 

perbaikan gizi 

masyarakat di 

kabupaten 

Bogor 

Miza, 

Teuku 

iqbal, lala 

m hakim, 

Dedi 

budiman 

2016 perbaikan 

gizi 

masyarakat 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa ada dua kegiatan yaitu: 

Kegiatan program gizi harian 

adalah 

1. Penigkatan pemberian ASI 

esklusif adalah pemberian 

ASI tampa makanan dan 

minuman lain pada bayi 

berumur nol sampai 6 

bulan 

2. Pemberian MP-ASI anak 

umur 6-24 bulan adalah 

pemberian makanan 

pendamping ASI pada 

anak usia 6-24 bulan dari 

keluarga miskin selama 90 

Tidak 

dijelaskan 

dalam 

bentuk tabel 

Mudah dibaca 

dan dipahami 

program 

perbaikan gizi 

masyarakat 

sangat 

berpengatuh 

pada gizi balita 
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hari 

3. Pemberian PMT 

pemulihan pada balita 

keluarga miskin yang 

ditangani di saranan 

kesehatan sesuai 

tatalaksana gizi 

kegiatan program gizi bulanan 

1. Pemantauan pertumbuhan 

balita dengan pemeriksaan 

fisik 

2. Evaluasi gizi buruk dan 

gizi kurang 

8. Peranan 

Pemberian 

Cookies 

Kedelai Mocaf 

Terhadap 

Peningkatan 

Berat Badan 

Balita Gizi 

Kurang 

Muslimah, 

Hanifa 

Zakiah, 

Judiono, 

Dan 

Suparman 

2019 Pemberian 

cookies 

kedelai 

mocaf untuk 

peningkatan 

BB balita 

Dari penelitian diketahui bahwa 

cookies kedelai mocaf dapat 

membantu meningkantkan asupan 

energi dan zat gizi balita sehingga 

terdapat peningkatan berat badan 

sebesar 0,33 kg. pemberian 

cookies kedelai mocaf 

berpengaruh terhadap peningkatan 

berat badan balita gizi kurang 

(p>0,05). 

Penelitian ini 

tidak 

mengatakan 

berapa lama 

penelitiannya 

Mudah 

dimengerti dan 

dipahami 

golongan PMT-P 

seperti cookies 

kedelai mocaf 

dapat membantu 

meningkantkan 

asupan energi 

dan zat gizi 

balita sehingga 

terdapat 

peningkatan 

berat badan 



86 
 

 

Slamet Widodo, 

Hadi Riyadi, 

Ikue Tanziha 

2015 

9. Hubungan 

status gizi 

dengan 

perkembangan 

balita usia 1-3 

tahun 

 Lely 

Khulafa‟ur 

Rosidah, 

Suleni 

Harsiwi 

2017 Hubungan 

status gizi 

dengan 

perkembanga

n balita 

Hasil penelitian dari 35 responden 

didapatkan sebagian besar status 

gizi balita adalah gizi baik 

sebanyak 25 responden (71.5%). 

Sebagian besar perkembangan 

balita adalah sesuai sebanyak 23 

responden (65.7%). Berdasarkan 

hasil uji statistik Spearman Rank 

didapatkan t hitung 3,647 dan bila 

dibandingkan dengan t tabel (α = 

0,025) adalah 1,960 maka t hitung 

> t tabel yaitu 3,647 > 1,960 

sehingga H1 diterima artinya ada 

hubungan antara status gizi 

dengan perkembangan balita. 

Dari hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa status gizi 

akan mempengaruhi 

perkembangan balita. Dalam 

pertumbuhan dan perkembangan 

Jenis 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

observasi 

analitik 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengidentifikasi 

faktor risiko dan 

masalah klinis 

pasien. 

Dalam upaya 

penatalaksaan 

penyakit 

dibutuhkan peran 

keluarga untuk 

mencapai tujuan 

terapi yang 

maksimal. 
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anak memerlukan zat gizi agar 

proses pertumbuhan dan 

perkembangan berjalan dengan 

baik. 

10. Hubungan 

Pendidikan Dan 

Pola Asuh Ibu 

Dengan 

Kejadian Gizi 

Kurang Dan 

Gizi Buruk 

Pada Balita Di 

Wilayah Kerja 

Puskesmas 

Beruntung Raya 

Banjarmasin 

Fie 

Khaeriyah, 

Syamsul 

Arifin, 

Lisda 

Hayati 

2020 Pendidikan 

dan pola asuh 

ibu dengan 

kejadian gizi 

kurang 

Hasil penelitian memakai uji chi-

square didapatkan nilai p=0,000 

untuk pendidikan dan p=0,001 

untuk pola asuh. Kesimpulan 

terdapat adanya hubungan antara 

pendidikan dan pola asuh ibu 

dengan kejadian gizi kurang dan 

gizi buruk pada balita. Kecukupan 

gizi anak dapat dipengaruhi usia 

sehingga semakin beranjak usia 

anak, maka semakin bertambah 

jumlah kebutuhan gizi yang 

diperlukan. Ibu perlu menguasai 

makanan kesukaan anak dan 

kebiasaan makan anaknya dalam 

pola asuh anak. 

Dalam 

penelitian ini 

tidak 

mencantumk

an berapa 

lama 

penelitiannya 

pengambilan 

sampel 

memakai teknik 

cluster 

proportional 

random 

sampling 

sebanyak 50 ibu 

balita. 

Masalah status 

gizi balita 

dipengaruhi oleh 

beberapa aspek 

yaitu konsumsi 

makanan, status 

infeksi, pola 

asuh, pendidikan 

ibu dan 

kesehatan 

lingkungan. 
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F. Matriks Langkah VI  

Mengidentifikasi pelaksanaan dari semua rencana terkait masalah balita dengan gizi kurang berdasarkan referensi 

yang telah didapatkan. 

No Judul 

Referensi 

Oleh 

(Sebutkan 

Nama) 

Tahun General Idea Hasil Kelemahan Kelebihan Perbandingan 

1. Evektifitas 

Konsumsi 

Nugget 

Tempe 

Kedelai 

Terhadap 

Kenaikan 

Berat Badan 

Balita Gizi 

Kurang 

Mariyam,  

Arfiana, 

Tuti Sukini 

2017 Mengkonsumsi 

Nugget Tempe 

Kedelai 

Terhadap 

Kenaikan 

Berat Badan 

Penelitian menunjukkan rata-

rata berat badan balita gizi 

kurang sebelum 

mengkonsumsi nugget tempe 

kedelai 9,9945 Kg dengan 

berat badan balita terendah 

7,87 Kg dan berat badan balita 

tertinggi 13,01 Kg, rata-rata 

berat badan balita gizi kurang 

sesudah mengkonsumsi nugget 

tempe kedelai 10,1855 Kg 

dengan berat badan terendah 8 

Kg dan berat badan tertinggi 

13,25 Kg dengan rata-rata 

kenaikan berat badan adalah 

0,19 Kg. konsumsi nugget 

Peneliti tidak 

mencantumkan 

berapa lama 

penelitiannya 

Peneliti 

membandingk

an dengan 

berbagai 

penelitian 

sebelumnya 

Hasil penelitian ini 

sama dengan hasil 

penelitian Ardiana 

(2011) yang 

menunjukkan bahwa 

sebelum 

mendapatkan 

perlakuan tahu-

tempe semua balita 

mengalami gizi 

buruk 
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tempe kedelai terhadap 

kenaikan berat badan balita 

gizi kurang dengan nilai p 

value=0,005. 

2. Hubungan 

antara 

pemberian 

ASI esklusif 

dengan status 

gizi balita 

Daini Zulmi 2019 pemberian ASI 

esklusif 

dengan status 

gizi balita 

Hasil analisis univariat bahwa 

balita yang mengalami gizi 

kurang dan buruk dijadikan 

sebagai sampel kasus 

sebanyak 20 (33,33%) balita 

dan yang mengalami gizi baik 

dijadikan kelompok kontrol 

sebanyak 40 (66,67%) balita, 

hampir setengahnya (38,33%) 

balita tidak diberikan ASI 

eksklusif. Hasil analisis 

bivariat terdapat hubungan 

yang bermakna antara riwayat 

pemberian ASI eksklusif 

dengan status gizi balita (p-

value= 0,00) OR = 8,04.  

Tenaga kesehatan diharapkan 

agar lebih meningkatkan 

pelayanan dalam memberikan 

KIE (konseling, informasi dan 

Penelitian ini 

tidak 

mengatakan 

berapa lama 

penelitiannya 

Populasi pada 

penelitian ini 

adalah 379 

balita jumlah 

sample 60 

balita dengan 

rasio 1:2. 

Sejalan dengan 

penelitian yang 

dilakukan 

Normayanti dan 

Susanti (2013) 

dengan p-value 

0,003 dan nilai OR 

6,667, menunjukkan 

bahwa terdapat 

hubungan yang 

berarti antara 

riwayat pemberian 

ASI Eksklusif 

dengan status gizi 

balita karena 

sebelum usia 6 

(enam) bulan, sistem 

pencernaan bayi 

belum dapat 

mencerna makanan 
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edukasi) tentang ASI 

eksklusif, meyakinkan setiap 

ibu untuk bisa menyusui 

secara eksklusif sejak masa 

kehamilan hingga menyusui 

untuk memberikan ASI 

eksklusif dan diteruskan 

sampai 2 tahun yang menjadi 

tahap awal balita memiliki 

status gizi yang baik. 

atau minuman selain 

ASI sehingga jika 

dipaksakan maka 

berpotensi menderita 

infeksi terutama 

pada sistem 

pencernaan. 

3. Pengaruh 

suplementasi 

ikan nila 

terhadap 

asupan anak 

dengan gizi 

buruk 

Darmawans

yih, Andi 

Faradillah, 

Nadyah 

2019 suplementasi 

ikan nila 

terhadap 

asupan anak 

dengan gizi 

buruk 

Dari hasil penelitian Pengaruh 

Suplementasi Kapsul Ikan Nila 

Terhadap Asupan Anak Gizi 

Buruk didapatkan tidak ada 

perbedaan bermakna antara 

asupan energi dan protein Pre 

dan post dalam kelompok 

intervensi dan antar kelompok 

intervensi dan kelompok 

kontrol. 

 

Walau dari data nampak ada 

kenaikan angka asupan energi 

dan protein pre dan post dalam 

tidak 

mencantumkan 

berapa lama 

penelitian 

Subyek 

penelitian 

sebanyak 42 

sampel 

Asupan dan 

kecukupan energi 

merupakan salah 

satu faktor yang 

mempengaruhi status 

gizi. Meskipun 

beberapa penelitian 

lain mengatakan 

bahwa: asupan 

nutrisi yang salah 

satunya ikan dapat 

mempengaruhi status 

gizi sementara status 

gizi dapat 
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kelompok intervensi, namun 

secara statistik tidak 

bermakna. 

dipengaruhi oleh 

asupan energi 

Hendrawati 2017 

4. Pengaruh 

Pemberian 

Taburia 

Terhadap 

konsumsi 

Dan Berat 

Badan Anak 

Balita Gizi 

Kurang Usia 

6-24 Bulan 

Di Desa 

Kembang 

Kerang Daya 

Cok Iwan 

Jaya 

Mardiawan, 

Chandra 

dewi. 

2017 Pemberian 

taburia 

terhadap 

konsumsi berat 

badan balita 

gizi kurang 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pemberian taburia pada 

anak balita gizi kurang usia 6-

24 bulan dapat meningkatkan 

rata-rata konsumsi energi dan 

protein serta berat badan 

secara signifikan (p< 0,05). 

Peningkatan rata-rata 

konsumsi energi pada 

kelompok yang diberi taburia 

sebesar 695,5,9±74,9 kalori 

dan protein sebesar 

19,9±3,09gram, sedangkan 

rata-rata peningkatan berat-

badan sebesar 0,659±0,17 kg. 

Tidak 

dijelaskan 

berapa lama 

penelitiannya 

Pada 

penelitian ini 

mengunakan 

tabel sehingga 

mudah 

dipahami 

Penelitian serupa 

juga dilakukan oleh 

Mursalim (2009), 

dengan pemberian 

multi-mikronutrien 

terjadi peningkatan 

status gizi yang 

bermakna pada 

balita gizi kurang 

dengan parameter 

berat badan menurut 

tinggi badan pada 

usia 6-59 bulan 

dengan asupan zat 

gizi makro yang 

cukup 

5. Pengaruh 

pendidikan 

gizi terhadap 

pengetehuan 

ibu dan berat 

Yohanes 

Dachi 

2018 Pendidikan 

gizi terhadap 

pengetehuan 

ibu dan berat 

badan 

Hasil uji peringkat bertanda 

Wilcoxon menunjukkan nilai 

p=0.001<0.05 terlihat adanya 

perbedaan pengetehuan 

respondent sebelum dan 

Penelitian 

mengunakan 

desaain kuasi 

eksperimen 

Peneliti 

menjelaskan 

dengan baik 

dan mudah 

Pedidikan orang tua 

sangat penting untuk 

memperbaiki statu 

gizi balita (Yulia & 

Indonesia, 2018)  
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badan (BB) 

anak gizi 

kurang usia 

12-59 bulan 

di wilayah 

kerja 

puskesmas 

petumbukan 

yohanes 

dachi 

sesudah pemberian pendidikan 

gizi, dan berdasarkan uji 

paired sampel t test 

menunjukkan nilai 

p=0.001<0.05 yang 

menunjukkan adanya 

perbedaan antara BB anak gizi 

kurang sebelum dan sesudah 

pemberian pendidikan gizi 

pada responden. 

 

Pendidikan gizi yang diberikan 

yaitu: 

Pola makan, pengaruh media 

dengan pola makan, frekuensi 

pola makan anak, makanan 

pendamping ASI.  

dibaca  

6. Determinan 

status gizi 

kurang pada 

balita di 

puskesmas 

belawan kota 

medan 

Duma 

Jerriyah 

Harahap, 

Zuraidah 

Nasution, 

Aida Fitria 

2019 status gizi 

kurang pada 

balita 

Hasil penelitian Ada hubungan 

antara Keadaan infeksi (OR 

5,320 CI:1,485-19,064), 

riwayat pemberian ASI 

eksklusif (OR 6,333 CI:1,751-

22,912), pendapatan (OR 

9,308 CI:1,778-48,723), 

Tidak 

mencantumkan 

berapa lama 

penelitian 

Sampel 

penelitian 

adalah 48 

balita 

Penelitian ini sejalan 

dengan Poppy 

Fitriyani, Junaiti 

Sahar dan Wiwin 

Wiarsih didapatkan 

sistem pendukung 

keluarga dan 
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jumlah anggota keluarga (OR 

4,200 CI:1,228-14,365), 

pengetahuan ibu tentang gizi 

(OR 6,333 CI:1,751-22,912) 

dan kebiasaan makan (OR 

7,286 CI:2,034-26,102) 

dengan status gizi kurang pada 

balita. 

Hasil penelitian kualitatif 

melalui wawancara mendalam 

didapatkan bahwa variabel 

pola asuh dan peran suami 

merupakan determinan status 

gizi kurang pada balita. 

Kebiasaan makan, pola asuh 

pemberian makan, 

pemeliharaan kesehatan dan 

peran suami sebagai 

determinan status gizi kurang 

pada balita. 

masyarakat yang 

ditunjukkan 

berdasarkan jawaban 

responden bahwa 

dukungan sosial 

keluarga dapat 

dijadikan kekuatan 

dalam upaya 

memenuhi 

kebutuhan nutrisi 

dengan gizi kurang 

7. Hubungan 

Riwayat 

Pemberian 

Yohan 

Yuanta, 

Didik 

2018 Pemberian ASI 

dan pola asuh 

ibu dengan 

Hasil penelitian menunjukkan 

sebagian besar riwayat 

pemberian ASI pada balita 

penelitian ini 

hanya mencari 

hubungan 

Jumlah subjek 

sebanyak 174 

balita yang 

Pola asuh balita yang 

kurang baik di 

Indonesia salah 
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ASI Dan Pola 

Asuh Ibu 

Dengan 

Kejadian Gizi 

Kurang Pada 

Anak Balita 

Gunawan 

Tamtomo, 

Diffah 

Hanim 

kejadian gizi 

kurang 

adalah ASI eksklusif pada 

kasus (83,9%) dan kontrol 

(97,7%). Hasil analisis 

menunjukkan bahwa riwayat 

pemberian ASI 

(OR=0,123;p<0,05), pola asuh 

pemberian makan (p<0,05) 

dan pola asuh kesehatan 

(p<0,05) berhubungan secara 

signifikan dengan kejadian 

gizi kurang. Terdapat 

hubungan antara riwayat 

pemberian ASI dan pola asuh 

ibu dengan kejadian gizi 

kurang. 

balita yang 

diberikan ASI 

esklusif dan 

pola asuh ibu 

yang baik. 

diambil 

secara Fixed 

Disease 

Sampling, 

melalui 

wawancara 

langsung dan 

observasi 

satunya ditunjukkan 

dengan masih 

rendahnya dukungan 

ibu dalam 

memonitor 

pertumbuhan dan 

perkembangan anak 

balita. 

8. efektivitas 

pemberian 

PMT modif 

berbasis 

kearifan lokal 

terhadap 

peningkatan 

status gizi 

balita gizi 

Irwan, Mery 

Sunarto 

Kadir, Lia 

Amalia 

2020 pemberian 

PMT modif 

berbasis 

kearifan lokal 

terhadap 

peningkatan 

status gizi 

balita gizi 

kurang 

Hasil penelitian Sebelum 

diberikan PMT modifikasi 

seluruh balita berstatus gizi 

kurang, rata-rata berat badan 

balita pada kelompok PMT 

modifikasi 8,438 kg ± 1,1451 

dan pada kelompok PMT 

Modif 8,725 kg ± 1,2303. 

Sesudah diberikan intervensi, 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

observasional 

dengan desain 

cross sectional 

sampel 

sebanyak 30 

balita dengan 

rentang umur 

12-59 bulan. 

Pemberian makan 

pada balita bertujuan 

untuk memasukkan 

dan memperoleh zat 

gizi penting yang 

diperlukan oleh 

tubuh untuk proses 

tumbuh kembang. 

Zat gizi beperan 
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kurang dan 

stunting 

pada kelompok PMT 

modifikasi balita dengan status 

gizi kurang sebanyak 1 orang 

(12,5%) dan yang naik status 

gizinya menjadi gizi baik 

sebanyak 7 orang (87,5%), 

terjadi peningkatan berat 

badan rata-rata menjadi 9,088 

kg ± 1,1740. 

 

PMT Modifikasi efektif 

terhadap peningkatan status 

gizi balita gizi dimana pada 

kelompok PMT Modif 

didapatkan t hitung = 19,858 

dan ρ = 0,000 dan pada PMT 

Modif didapatkan t hitung = 

14,967 dan ρ = 0,000. 

dalam memelihara 

dan memulihkan 

kesehatan anak serta 

berguna sebagai 

sumber energi untuk 

melaksanakan 

aktivitas sehari-hari. 

9. Pengaruh 

pemberian 

biskuit ubi 

jalar ungu 

terhadap 

status gizi 

Irviani A. 

Ibrahim,  

Syarfaini, 

Nur 

Muslimah 

.N 

2018 Pemberian 

biskuit ubi 

jalar ungu 

terdadap status 

gizi kurang 

balita 

Dari hasil penelitian yang 

dilakukan tentang pengaruh 

pemberian biskuit ubi jalar 

ungu terhadap status gizi 

kurang pada anak balita usia 

12-36 bulan, maka dapat di 

Penelitian ini 

hanya 

dilakukan 30 

hari 

Jumlah 

sampel 

sebanyak 36 

orang dengan 

teknik 

pengambilan 

Intervensi PMT 

mampu memberikan 

dampak positif pada 

penambahan berat 

badan anak balita 
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kurang pada 

anak balita 

tarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Tidak ada pengaruh 

pemberian biskuit ubi jalar 

ungu terhadap status gizi 

kurang pada anak balita usia 

12-36 bulan, 2.Ada pengaruh 

asupan energi sebelum dan 

setelah intervensi pada anak 

balita usia 12-36 bulan 

3. Tidak ada pengaruh asupan 

protein sebelum dan setelah 

intervensi pada anak balita 

usia 12-36 bulan. 

4. Tidak ada pengaruh asupan 

vitamin C sebelum dan setelah 

intervensi pada anak balita 

usia 12-36 bulan. 

5. Ada pengaruh asupan zat 

besi sebelum dan setelah 

intervensi pada anak balita 

usia 12-36 bulan 

6. Ada pengaruh berat badan 

sebelum dan setelah intervensi 

sampel 

menggunakan 

purpossive 

sampling. 
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pada anak balita usia 12-36 

bulan. 

10. Pencegahan 

balita gizi 

kurang 

melalui 

penyuluhan 

media lembar 

balik gizi 

Deni Era 

Nugrahaeni 

2018 Pencegahan  

balita gizi 

kurang melalui 

penyuluhan 

media lembar 

balik gizi 

Hasil uji statistika dengan 

Paired t-test pun juga 

menunjukkan bahwa nilai p 

value (0,000) > α (0,05). Hasil 

penelitian menunjukan bahwa 

terdapat peningkatan tingkat 

pengetehuan dan sikap ibu 

balita. Ibu dengan tingkat 

pendidikan yang baik 

meningkat dari 16 ibu (23,9%) 

naik menjadi 39 ibu (58,2%). 

Ibu dengan sikap baik 

meningkat dari 14 ibu (20,9%) 

menjadi 36 orang (53,7%).  

Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa terdapat perbedaan 

yang signifikan antara sikap- 

sikap ibu balita mengenai gizi 

balita sebelum dan sesudah 

dilakukannya penyuluhan 

kesehatan dengan media 

lembar balik. 

Peneliti tidak 

mencantumkan 

berapa lama 

penelitiannya 

Populasi 

penelitian 

adalah 

sebanyak 81 

ibu balita dan 

peneliti juga 

membandingk

an dengan 

penelitian 

sebelumnya 

Salah satu cara untuk 

meningkatkan 

derajat kesehatan 

yaitu dengan 

memperbaiki status 

gizi masyarakat 

terlebih pada balita, 

apabila balita 

diberikan asupan 

gizi yang tidak 

sesuai dengan 

kebutuhannya maka 

akan menghambat 

laju pertumbuhan 

dan perkembangan 

dari balita tersebut. 
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11. Doa dan Zikir 

Muslim 

Tim 

Redaksi  

Qultum 

media 

2017 Doa saat sakit Dalam sebuah hadis, rasulullah 

saw menegaskan “Tidaklah 

seorang muslim berdoa kepada 

Allah dengan suatu doa yang 

di dalamnya tidak 

mengandung dosa dan 

pemutusan silaturahmi, 

melainkan Allah akan 

memberikan kepadanya salah 

satu dari tiga kemungkinan: 

(yaitu) dikabulkan segera 

doanya itu, atau dia akan 

menyimpan baginya di akhirat 

kelak, atau dia akan 

menghindarkan darinya 

keburukan yang semisalnya.” 

Para sahabat pun berkata. 

“Kalau begitu kita 

memperbanyaknya 

(berdoa).”Beliau bersabda, 

“Allah lebih banyak 

(memberikan pahala)”. (HR. 

Bukhari, Ahmad, Al-Hakim, 

Tirmidzi). 

Tidak 

diberikan 

penjelasan 

untuk setiap 

doa hanya 

terjemahan. 

 

Keunggulan 

buku ini 

dilengkapi 

dengan tata 

cara doa dan 

berzikir 

dalam segala 

situasi dan 

kebutuhan 

doa dan zikir. 

Rasulullah saw 

bersabda “Doa itu 

bermanfaat terhadap 

apa yang sudah 

menimpa atau yang 

belum menimpa. 

Oleh karena itu, 

wahai sekalian 

hamba Allah, 

hendaklah kalian 

berdoa.” (HR. At-

Tirmidzi, dan Al-

Hakim). 
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G. Matriks Langkah VII  

Mengevaluasi semua perencanaan dan pelaksanaan pada balita dengan gizi kurang berdasarkan referensi yang telah 

didapatkan 

No Judul Referensi Oleh 

(Sebutkan 

Nama) 

Tahun General Idea Hasil Kelemahan Kelebihan Perbandingan 

1. Evaluasi Kelas 

Gizi Terhadap 

Kejadian Balita 

Gizi Kurang Di 

Puskesmas 

Karang 

Taliwang Kota 

Mataram  

Angger 

suradana 

pasek 

2019 Mengevaluasi 

hasil kelas gizi 

terhadap gizi 

kurang 

Dari hasil evaluasi diketahui 

kejadian gizi kurang sebesar 3,5% 

tahun 2017 dan 2,3% tahun 2018. 

Sebagian besar gizi kurang 

disebabkan oleh tingkat pengetehuan 

gizi yang kurang sehingga 

mempengaruhi prevalensi balita gizi 

kurang dan buruk, mempertahankan 

status gizi baik, mencegah 

kekurangan gizi pada anak, merubah 

perilaku dan kebiasaannya 

masyarakat dalam mengatasi 

masalah gizi dilingkungannya. 

Peneliti 

tidak 

mengatakan 

berapa lama 

pnelitian 

penelitian ini 

terbagi 

menjadi 2, 

yaitu informan 

utama 

merupakan 

petugas gizi 

puskesmas dan 

informan 

pendukung 

merupakan 

kepala 

puskesmas, 

kader, dan 

sebagian besar 

gizi kurang 

disebabkan 

oleh tingkat 

pengetahuan 

gizi yang 

kurang 

sehingga 

mempengaruhi 

pola asuh 

terhadap balita. 

Tujuan dari 

kelas gizi, 

yaitu 
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peserta.  mengurangi 

prevalensi 

balita gizi 

kurang dan 

buruk, 

mempertahank

an status gizi 

baik, 

mencegah 

kekurangan 

gizi pada anak, 

merubah 

perilaku dan 

kebiasaannya 

masyarakat 

dalam 

mengatasi 

masalah gizi di 

lingkungannya

. 

2. Evaluasi 

Program 

Pemberian 

Makanan 

Sri 

wahyunin

gsih, mike 

indriana 

2017 Evaluasi 

Pemberian 

Makanan 

Tambahan 

Hasil yang didapatkan dalam 

penelitian ini adalah program PMT 

pada balita dalam proses 

perencanaannya berjalan baik. 

Penelitian 

kualitatif 

dengan 

menggunak

Penelitian 

mengevaluasi 

semua 

kegiatan 

Pemberian 

makanan 

tambahan 

merupakan 
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Tambahan 

(PMT) Pada 

Balita Gizi 

Kurang 

devi pada balita gizi 

kurang 

petugas puskesmas memberikan 

pelayanan maksimal dan inovatif 

dalam pemberian makanan 

tambahan. Sedangkan dalam proses 

pemantauan juga berjalan sangat 

baik, karena pihak puskesmas sangat 

memperhatikan perkembangan balita 

gizi kurang peran ibu balita dan 

peran lintas sektor dalam proses 

peningkatan status gizi. Dari 

penelitian ini didapatkan simpulan 

bahwa 

evaluasi program pemberian 

makanan tambahan pada balita 

kurang gizi berjalan baik mulai dari 

proses perencanaan, pelaksanaan, 

pemantauan sampai dengan evaluasi 

program. 

an metode 

In-Depth 

Interview(

Wawancara 

Mendalam). 

program 

pemberian 

makanan 

tambahan pada 

balita. 

program 

pemberian zat 

gizi yang 

bertujuan 

memulihkan 

gizi penderita 

yang kurang 

dengan 

memberikan 

makanan 

dengan 

kandungan gizi 

yang cukup 

sehingga 

kebutuhan gizi 

penderita dapat 

terpenuhi, 

diberikan 

setiap hari 

untuk 

memperbaiki 

status gizi. 

3. Evaluasi 

Program 

sakinah 2020 Program 

pemberian 

Hasil penelitian yang didapatkan 

masih ada beberapa kendala pada 

Penelitian 

SDM kader 

Pengevaluasia

n dalam 

SDM dalam 

program hal 
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Peberian 

Makanan 

Tambahan 

Pemulihan 

(PMT-P) Pada 

Balita Kategori 

Garis Merah 

Dan Kurus 

makanan 

tambahan 

pemulihan 

pada balita 

program PMT-P dari input yaitu 

SDM kader tidak mendapatkan 

program pelatihan PMT-P, sarana 

dan prasarana juga masih belum 

dimiliki, untuk metode juga belum 

optimal karena yang dimiliki juknis 

hanya petugas gizi. Dari variabel 

proses terdapat hambatan di bagian 

distribusi yaitu ketelambatan ibu 

balita sasaran untuk mengambil 

PMT-P bulan selanjutnya, untuk 

ketepatan sasaran masih belum 

sesuai juknis PMT-P dan tidak ada 

pemantauan secara langsung kebalita 

sasaran yang telah diberikan PMT-P. 

yang belum 

memadai 

dan belum 

melakukan 

pelatihan 

PMT-P 

penelitian ini 

cukup baik 

melalui dari 

kesiapan kader 

sarana dan 

prasarana 

hinggal 

sasarannya 

yang harus 

terpenuhi 

dalam 

menjalankan 

program 

penanggulanga

n gizi kurang 

4. Evaluasi 

Program 

Penanganan 

Gizi Kurang 

Melalui 

Asuhan 

Community 

Feeding Center 

(CFC) Pada 

Herman 

dan 

Rahman  

2016 Program 

Community 

Feeding Center 

Monitoring dan evaluasi dilakukan 

setiap dilaksanakannnya program 

CFC, program CFC mendapatkan 

dukungan positif dari masyarakat, 

ibu balita mendapatkan pengetahuan 

lebih tentang gizi untuk anak 

balitanya serta ibu balita termotivasi 

untuk memperbaiki status gizi anak 

balitanya dengan mengikusertakan 

Metode 

penelitian 

kualitaitif 

Penelitian ini 

dilaksanakan 

dengan baik 

Pelaksanaan 

program CFC 

dilihat dari 

angka gizi 

kurang pada 

anak balita 

setiap 

tahunnya 

mengalami 
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Anak Balita Di 

Puskesmas 

Birobuli 

Kecamatan 

Palu Selatan 

Kota Palu  

anaknya. penurunan dan 

terjadi 

peningkatan 

berat badan 

anak balita 

yang 

mengikuti 

program CFC. 

5. Evaluasi 

Program 

Pemberian 

Makanan 

Tambahan 

Pemulihan 

(PMT-P) 

Terhadap 

Balita Gizi 

Kurang Dan 

Buruk 

Wihelmus 

Kopong 

Doren, 

Tadeus A. 

L 

Reghaleta, 

dan 

Dominirse 

p O. Dodo 

2019 Evaluasi 

program 

pemberian 

makanan 

tambahan 

Hasil penelitian menunjukan bahwa: 

input jumlah tenaga gizi kurang, 

puskesmas membutuhkan 1 orang 

tenaga kesehatan masyaraka, 

peralatan yang dimiliki masih kurang 

di bagian labolatorium harus minta 

pengadaan dari dinas kesehatan kota 

dan dana untuk pendistribusian 

PMT-P sudah tersedia, proses dalam 

perencanaan sudah baik namun 

pelaksanaan dari pendistribusian 

PMT-P, output sudah tepat sasaran 

serta cakupan program juga sudah 

mencapai indicator capaian yang 

ditetapkan. 

Penelitian 

ni lebih ke 

pada 

pemberian 

PMT-P 

Proses evaluasi 

program PMT-

P Yang Sangat 

Baik 

Keberhasilan 

suatu program 

komunitas di 

kesehatan juga 

di pengaruhi 

oleh SDM dan 

pegetahua yag 

dimiliki 

penyulu atap 

pemberi 

layanan 

kesehtan 

Sakinah, 

(2020). 

6. Efektifitas Arum 2020 pemberian Hasil uji t dua sampel berpasangan referensi Sebanyak 38 Penelitian di 
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pemberian 

makanan 

tambahan 

(PMT) 

pemulihan pada 

status gizi 

balita 

Sekar 

Rahayunin

g Putri, 

Trias 

Mahmudio

no 

makanan 

tambahan 

(PMT) 

pemulihan 

pada status gizi 

menunjukkan tidak terdapat 

perbedaan yang bermakna pada 

status gizi balita indeks BB/TB 

setelah PMT Pemulihan dan saat 

penelitian yang ditunjukkan dengan 

nilai p=0.430 (p>0,05). Data yang 

didapat menunjukkan bahwa setelah 

5 bulan selesai PMT Pemulihan ada 

penurunan persentase balita dengan 

status gizi normal dari 68,4% 

menjadi 63,2% dan ditemukan balita 

dengan status gizi sangat kurus 

sebesar 2,6%. Selain itu diketahui 

ada penurunan rata-rata z-score 

balita saat penelitian dengan setelah 

3 bulan PMT Pemulihan sebesar 

0.13. 

yang di 

gunakan 

kurang 

banyak 

balita dengan 

riwayat 

mendapat 

PMT 

Pemulihan 

dipilih secara 

acak 

menggunakan 

metode simple 

random 

sampling. 

Kota 

Semarang 

memberikan 

hasil yang 

serupa bahwa 

tidak terdapat 

perbedaan 

yang bermakna 

pada 

perubahan 

rerata nilai Z-

score indeks 

antropometri 

BB/TB 

sebelum dan 

sesudah PMT 

Pemulihan 

7. Evaluasi 

program 

penanggulanga

n gizi kurang di 

wilayah kerja 

puskesmas 

poncol kota 

Firmansya

h Kholiq 

Pradana 

Putra 

Haryadi 

2019 Evaluasi 

program 

penanggulanga

n gizi kurang 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

pelacakan balita gizi kurang hanya 

mencapai 88% terkendala oleh ibu 

balita gizi kurang yang tidak 

membawa balitanya ke Posyandu. 

Penyuluhan dan konseling gizi 

belum maksimal karena masih 

Peneliti 

tidak 

mencantum

kan berapa 

lama 

penelitianny

Jumlah sampel 

penelitian 

sebesar 19 

balita tiap 

kelompok 

yang dipilih 

secara simple 

Masalah gizi 

tidak terlepas 

dari masalah 

makanan 

karena 

masalah gizi 

timbul sebagai 
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semarang kurangnya pengetahuan ibu 

mengenai pola asuh balita yang 

terkena gizi kurang. Capaian 

pemberian makanan tambahan yang 

masih dibawah sasaran 100 % yaitu 

sebesar 50 %. Pemberian Vitamin 

dan mineral yang terdapat salah 

sasaran karena terkendala data yang 

kurang lengkap. 

a random 

sampling. 

akibat 

kekurangan 

atau kelebihan 

kandungan zat 

gizi dalam 

makanan. 

8. efektivitas 

pemberian 

PMT modif 

berbasis 

kearifan local 

terhadap 

peningkatan 

status gizi 

balita gizi 

kurang dan 

stunting 

Irwan 

Mery T, 

Sunarto 

Kadir, Lia 

Amalia 

2020 pemberian 

PMT modif 

berbasis 

kearifan local 

terhadap 

peningkatan 

status gizi 

balita gizi 

kurang 

Hasil penelitian Sebelum diberikan 

PMT modifikasi seluruh balita 

berstatus gizi kurang, rata-rata berat 

badan balita pada kelompok PMT 

modifikasi 8,438 kg ± 1,1451 dan 

pada kelompok PMT Modif 8,725 kg 

± 1,2303. Sesudah diberikan 

intervensi, pada kelompok PMT 

modifikasi balita dengan status gizi 

kurang sebanyak 1 orang (12,5%) 

dan yang naik status gizinya menjadi 

gizi baik sebanyak 7 orang (87,5%), 

terjadi peningkatan berat badan rata-

rata menjadi 9,088 kg ± 1,1740. 

 

Jenis 

penelitian 

ini adalah 

dengan 

pendekatan 

analitik 

dengan 

menggunak

an cross 

sectional 

study. 

sampel 

sebanyak 30 

balita dengan 

rentang umur 

12-59 bulan. 

Pemberian 

makan pada 

balita 

bertujuan 

untuk 

memasukkan 

dan 

memperoleh 

zat gizi penting 

yang 

diperlukan 

oleh tubuh 

untuk proses 

tumbuh 
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PMT Modifikasi efektif terhadap 

peningkatan status gizi balita gizi 

dimana pada kelompok PMT Modif 

didapatkan t hitung = 19,858 dan ρ = 

0,000 dan pada PMT Modif 

didapatkan t hitung = 14,967 dan ρ = 

0,000. 

kembang. 

9. Evaluasi 

Pelaksanaan 

Program 

Peberian 

Makanan 

Tambahan 

Pemuliahan 

(PMT-P) Untuk 

Penderita 

Balita Gizi 

Kurang 

Noer 

Arsyita 

Aryani 

2019 pelaksanaan 

program 

pemberian 

makanan 

tambahan 

pemulihan 

Hasil menunjukkan bahwa 

pelaksanaan program ini belum 

berjalan dengan optimal seperti tahap 

masukan terdapat kendala yaitu 

belum memiliki sarana gedung untuk 

menyimpan paket makanan, 

kemudian tahap proses meliputi 

perencanaan seperti perhitungan 

harian balita, tidak ada kelompok ibu 

balita, kemudian tahap pemantauan 

belum berjalan dengan maksimal 

dikarenakan terdapat anggota 

keluarga ikut mengomsumsi, serta 

tahap pencatatan belum dilaksanakan 

harian daya terima terhadap makanan 

yang diberikan cakupan program 

PMT-P. 

Program 

tidak sesuai 

sasaran 

Memberikan 

informasi yang 

lengkap 

tentang hasil 

pengevaluasian 

program 

pemberian 

makanan 

tambahan 

pemulihan 

Evaluasi 

pelaksanaan 

program perlu 

dilksanakan 

untuk 

mengtahui 

sampai dimana 

keberhasiln 

progran 

tersebut 

ridwan, 2016 
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10. Evaluasi 

Program 

Pemberian 

Makanan 

TambahanPem

ulihan (PMT -

P) pada Balita 

Gizi Kurang di 

Kabupaten 

Tuban 

Elya 

Sugianti 

2017 program PMT-

P pada balita 

gizi kurang 

Bahan PMT-P juga sudah memadai, 

namun untuk petunjuk pelaksanaan 

belum terdistribusikan dengan baik, 

sarana dan prasarana dan pendanaan 

belum juga belum terdistribusi 

dengan baik, sarana prasarana dan 

pendanaan juga masih kurang. 

Sementara dari segi proses, proses 

persiapan seperti pedataan balita dan 

sosialisasi serta rapat koordinasi 

sudah berjalan dengan baik, 

demikian hanya dengan proses 

penyimpanan dan pengankutan 

masih kurang memadai. Sedangkan 

untuk proses pemantauan, 

pertimbangan sudah dilakukan 

dengan baik, akan tetapi untuk 

monitoring selama program PMT-P. 

Namun, untuk proses penyimpanan 

dan pengangkutan masih kurang 

memadai. 

Peneliti 

tidak 

mencantum

kan berapa 

lama 

penelitianny

a  

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

deskriftifevaua

tif dengan 

menggukan an 

metode 

purposive 

Tepat sasaran 

dalam 

pemenuhan 

gizi dalam 

perbaikan 

status gizi pada 

balita. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Pembahasan Hasil Telaah Evidance Based Learning Asuhan 7 Langkah 

Varney Berdasarkan Hasil Penelusuran Referensi 

Pada bab ini akan menguraikan pembahasan tentang asuhan kebidanan pada 

balita dengan gizi kurang. Berdasarkan referensi yang telah di temukan. Dalam 

hal ini pembahasan akan diuraikan secara narasi berdasarkan asuhan kebidanan 

dengan 7 langkah varney yaitu: pengumpulan data dasar, merumuskan diagnosis 

atau masalah aktual, merumuskan diagnosis atau masalah potesial, melaksanakan 

tindakan segera atau kolaborasi, perencanaan tindakan asuhan kebidanan, 

melakukan tindakan asuhan kebidanan dan mengevaluasi asuhan kebidanan. 

Langkah I : Identifikasi Data Dasar  

Pada langkah ini, kegiatan yang dilakukan adalah pengkajian dengan 

mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan klien 

secara lengkap, riwayat kesehatan klien, pemeriksaan fisik secara lengkap sesuai 

dengan kebutuhan, meninjau catatan terbaru atau catatan sebelumnya, 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 lengkap. 

Pada langkah pertama ini identifikasi dilakukan segera pada balita dengan 

gizi kurang, semua informasi akurat dan lengkap dikumpulkan dari semua sumber 

yang berkaitan dengan kondisi klien. Didalam langkah ini akan diperoleh 
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berbagai referensi tentang definisi, tanda dan gejala, serta faktor-faktor 

penyebabnya. Berdasarkan dari referensi matriks langkah I diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa definisi, tanda dan gejala dan faktor penyebab balita 

mengalami gizi kurang. 

Penelitian ini mengatakan bahwa Penyakit infeksi, pengetahuan gizi ibu, 

konsumsi energi dan konsumsi protein berperan penting sebagai faktor risiko 

kejadian gizi kurang pada balita. Gizi kurang terjadi disebabkan oleh bebrapa 

faktor diatas yang mengakibatkan pertumbuhan balita terhambat(bili, dkk 2020). 

Pada penelitian ini juga mengatakan bahwa faktor yang berhubungan 

dengan status gizi adalah konsumsi energi, konsumsi protein, penyakit infeksi, 

tingkat pengetahuan, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan. Kurangnya bahan-

bahan makanan didalam tubuh balita akan berdampak buruk untuk anak(Lutviana, 

2017). 

Dari penelitian didapati status gizi yang didasarkan pada indeks berat 

badan menurut umur didapati gizi kurang sebanyak 40%. Faktor yang 

berhubungan dengan status gizi balita adalah riwayat ASI eksklusif dan riwayat 

infeksi berulang. ASI esklusif sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan anak 

dimana akan terpenuhi kebutuhannya sejak kecil(Nopa, 2019). 

Masalah gizi pada balita disebakan oleh pola makan yang diberi orang tua 

tidak sesuai dengan keadaan anak, dengan kurangnya ekonomi keluarga dapat 

mempengaruhi pertumbuhan anak dan dengan riwayat infeksi yang di alami oleh 
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anak akan berpengaruh pada kondisinya seperti akan lebih sering sakit dan 

lamanya penyembuhan pada penyakitnya(Ratufelan, 2018). 

Pada penelitian ini mengatakan pendapatan keluarga dan pola asuh ibu 

sangat mempengaruhi pertumbuhan anak dimana dengan keluarga yang tidak bisa 

mencukupi kebutuhan anak untuk pertumbuhannya dan pola asuh ibu yang salah 

dengan kurangnya pengetehuan yang dimiliki ibu tentang kebutuhan gizi 

anak(Ngoma dkk, 2019). 

Pendekatan kualitatif menunjukkan bahwa variable pola asuh makanan 

dan pemeliharaan kesehatan pada balita dan pendapatan keluarga merupakan 

penentu status gizi kurang pada balita. Pola asuh makanan ialah dengan 

memberikan makan tepat waktu, makanan yang berfariasi dan bergizi. 

Pemeliharaan kesehatan dengan menjaga kebersih lingkungan dan pendapatan 

keluarga bisa mempengaruhi pertumbuhan anak dengan terpenuhinya 

kebutuhannya(Harahap dkk, 2019). 

Nilai koefisien dua variabel menunjukkan nilai sebesar 0,277 atau 27,7% 

pendapatan orang tua mempengaruhi status gizi anak pada masa pandemi 

COVID-19. Pendapatan orang tua di Kecamatan Koja Jakarta Utara yang 

menurun selama pandemi COVID-19 dapat mempengaruhi ketersediaan pangan 

dan pemenuhan gizi seimbang pada anak setiap hari yang berdampak terhadap 

status gizi anak(Aziza, 2021). 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel penyakit infeksi dan pola 

asuh anak seperti pemberian imunisasi dan pola asuh ketika anak sakit memiliki 
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hubungan yang bermakna dengan status gizi balita dimana akan berdampak untuk 

kesehatan anak(Handayani, 2017). 

Penelitian ini mengatakan bahwa terdapat hubungan antara pendidikan 

ibu, pekerjaan ibu, pendapatan keluarga, jumlah anak dan pola asuh ibu dengan 

status gizi balita. Faktor pekerjaan ibu merupakan faktor yang paling 

berhubungan dengan statsu gizi anak balita dimana dengan kesibukan ibu 

sehingga tidak terlalu memperhatikan makanan yang sehat dan bergizi bagi anak 

balita(Putri, n.d.). 

Penelitian ini adalah terdapat perbedaan tingkat pengetahuan gizi ibu 

balita gizi kurang dan gizi normal dan ditemukan perbedaan sosial ekonomi pada 

kedua kelompok, dimana sosial ekonomi berperan penting untuk perkembangan 

anak seperti kebutuhan untuk terpenuhinya gizi balita(Rahma, n.d, 2016). 

Dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa faktor yang berhubungan 

dengan gizi kurang ialah faktor secara langsung adalah makanan yang tidak 

seimbang dan adanya penyakit infeksi. Kurangnya asupan makanan yang tidak 

seimbang merupakan slalah satu indikasi terjadinya status gizi kurang pada balita 

sedangkan adanya penyakit infeksi yang merupakan pengaruh yang kurang 

signifikan, dan faktor secara tidak langsung seperti tingkat pendapatan keluarga, 

polah asuh anak juga akan berdampak untuk pertumbuhan dan masa depan anak 

serta statsu gizi balita(Lestari, 2019). 

Dalam penelitian ini terjadinya status gizi kurang pada anak balita yaitu 

Jarak kelahiran yang terlalu rapat, sosial ekonomi, penyakit infeksi, tingkat 
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ekonomi orang tua, dan kurangnya pendidika orang tua yang merupakan salah 

satu faktor yang memmpenagaruhi gizi kurang pada balita. dimana dengan jarak 

kelahiran yang terlalu rapat ibu tidak fokus untuk melihat perkembangan 

pertumbuhan balita.  status ekonomi yang rendah, kurangnya pendidikan orang 

tua serta penyakit infeksi balita dan kurannya pengetehuan serta kemauan ibu 

untuk melakukan pendekatan terhadap tenaga kesehatan untuk mengetehui 

pertumbuhan balita dengan baik(Irianti, 2018). 

Dapat disimpulkan bahwa gizi kurang adalah keadaan tubuh yang 

kekurangan asupan dalam waktu yang cukup lama berdasarkan dari hasil 

pemerikasaan fisik dari pengukurang antropomenti, tinggi badan dan berat badan 

-2 SD sampai -3 SD berdasarkan ketentuan WHO, serta banyak faktor yang 

terkait baik secara langsung maupun tidak langsung, secara  langsung di 

pengaruhi oleh penyakit infeksi dan tidak cukupnya asupan gizi yang tidak 

kualitas dan kuantitas, sedangkan secara langsung di pengaruhi oleh jangkauan  

dan kualitas pelayanan kesehatan, pola asuh anak yang kurang memadai, kurang 

baiknya sanitasi lingkungan serta rendahnya ketahanan pangan dalam keluraga. 

Dari banyaknya hasil penelitian yang dibaca banyak persamaan yang 

menjelaskan faktor terjadinya gizi kurang pada anak balita, hal ini tindakan Bidan 

memberikan tambahan edukasi mengenai pentingnya kebersihan rumah serta 

lingkungan di sekitar dan bahaya gizi kurang bagi balita, serta pendidikan tetang 

gizi pada anak balita untuk mengurangi terjadinya gizi kurang pada anak balita. 
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Langkah II: Perumusan Daignosis/Masalah Aktual  

Pada langkah ini bidan melakukan identifikasi diagnosis atau  masalah 

berdasarkan interprestasi yang akurat terhadap data-data yang telah dikumpulkan. 

Penegakan diagnosis dilakukan berdasarkan sumber-sumber yang didapatkan 

sehingga mengetahui bahwa pasien mengalami gizi kurang. Dikemukakan setiap 

referensi yang ditemukan dan disimpulkan perbedaan dan persamaan dari setiap tata 

diagnosis dari sumber referensi yang satu dengan referensi yang lainnya. 

Dari referensi matriks langkah II diatas maka didapatkan tindakan untuk 

menegakkan diagnosis bahwa penderita mengalami gizi kurang. Diagnosis gizi 

kurang dapat ditegakkan apabila Berat badan dan tinggi badan anak berada di bawah 

kurva pertumbuhan. 

Penelitian ini mengatakan bahwa Penyakit infeksi, pengetahuan gizi ibu, 

konsumsi energi dan konsumsi protein berperan penting sebagai faktor risiko 

kejadian gizi kurang pada balita. Gizi kurang terjadi disebabkan oleh bebrapa 

faktor diatas yang mengakibatkan pertumbuhan balita terhambat(bili, dkk 2020). 

Pada penelitian ini juga mengatakan bahwa faktor yang berhubungan 

dengan status gizi adalah konsumsi energi, konsumsi protein, penyakit infeksi, 

tingkat pengetahuan, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan. Kurangnya bahan-

bahan makanan didalam tubuh balita akan berdampak buruk untuk anak(Lutviana, 

2017). 

Dari penelitian didapati status gizi yang didasarkan pada indeks berat 

badan menurut umur didapati gizi kurang sebanyak 40%. Faktor yang 
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berhubungan dengan status gizi balita adalah riwayat ASI eksklusif dan riwayat 

infeksi berulang. ASI esklusif sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan anak 

dimana akan terpenuhi kebutuhannya sejak kecil(Nopa, 2019). 

Masalah gizi pada balita disebakan oleh pola makan yang diberi orang tua 

tidak sesuai dengan keadaan anak, dengan kurangnya ekonomi keluarga dapat 

mempengaruhi pertumbuhan anak dan dengan riwayat infeksi yang di alami oleh 

anak akan berpengaruh pada kondisinya seperti akan lebih sering sakit dan 

lamanya penyembuhan pada penyakitnya(Ratufelan, 2018). 

Pada penelitian ini mengatakan pendapatan keluarga dan pola asuh ibu 

sangat mempengaruhi pertumbuhan anak dimana dengan keluarga yang tidak bisa 

mencukupi kebutuhan anak untuk pertumbuhannya dan pola asuh ibu yang salah 

dengan kurangnya pengetehuan yang dimiliki ibu tentang kebutuhan gizi 

anak(Ngoma dkk, 2019). 

Pendekatan kualitatif menunjukkan bahwa variable pola asuh makanan 

dan pemeliharaan kesehatan pada balita dan pendapatan keluarga merupakan 

penentu status gizi kurang pada balita. Pola asuh makanan ialah dengan 

memberikan makan tepat waktu, makanan yang berfariasi dan bergizi. 

Pemeliharaan kesehatan dengan menjaga kebersih lingkungan dan pendapatan 

keluarga bisa mempengaruhi pertumbuhan anak dengan terpenuhinya 

kebutuhannya(Harahap dkk, 2019). 

Nilai koefisien dua variabel menunjukkan nilai sebesar 0,277 atau 27,7% 

pendapatan orang tua mempengaruhi status gizi anak pada masa pandemi 
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COVID-19. Pendapatan orang tua di Kecamatan Koja Jakarta Utara yang 

menurun selama pandemi COVID-19 dapat mempengaruhi ketersediaan pangan 

dan pemenuhan gizi seimbang pada anak setiap hari yang berdampak terhadap 

status gizi anak(Aziza, 2021). 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel penyakit infeksi dan pola 

asuh anak seperti pemberian imunisasi dan pola asuh ketika anak sakit memiliki 

hubungan yang bermakna dengan status gizi balita dimana akan berdampak untuk 

kesehatan anak(Handayani, 2017). 

Penelitian ini mengatakan bahwa terdapat hubungan antara pendidikan 

ibu, pekerjaan ibu, pendapatan keluarga, jumlah anak dan pola asuh ibu dengan 

status gizi balita. Faktor pekerjaan ibu merupakan faktor yang paling 

berhubungan dengan statsu gizi anak balita dimana dengan kesibukan ibu 

sehingga tidak terlalu memperhatikan makanan yang sehat dan bergizi bagi anak 

balita(Putri, n.d.). 

Penelitian ini adalah terdapat perbedaan tingkat pengetahuan gizi ibu 

balita gizi kurang dan gizi normal dan ditemukan perbedaan sosial ekonomi pada 

kedua kelompok, dimana sosial ekonomi berperan penting untuk perkembangan 

anak seperti kebutuhan untuk terpenuhinya gizi balita(Rahma, n.d, 2016). 

Dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa faktor yang berhubungan 

dengan gizi kurang ialah faktor secara langsung adalah makanan yang tidak 

seimbang dan adanya penyakit infeksi. Kurangnya asupan makanan yang tidak 

seimbang merupakan slalah satu indikasi terjadinya status gizi kurang pada balita 
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sedangkan adanya penyakit infeksi yang merupakan pengaruh yang kurang 

signifikan, dan faktor secara tidak langsung seperti tingkat pendapatan keluarga, 

polah asuh anak juga akan berdampak untuk pertumbuhan dan masa depan anak 

serta statsu gizi balita(Lestari, 2019). 

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa gizi kurang pada balita 

akan berdampak pada pertumbuhan fisik, mental, kecerdasan, penurunan kemampuan 

berfikir dan berbicara, kurang aktif dan jaringan otot-otot kurang. Yang diakibatkan 

oleh status eknomi, pengetehuan masyarakat, pola asuh, kurangnya makanan 

pendamping ASI, sulitnya petugas kesehatan terdekat, kurangnya pengetehuan ibu 

dalam memberikan makanan yang sehat dan bergizi.  

Langkah III: Perumusan Diagnosis/Masalah Potensial  

Pada langkah ini kita mengidentifikasikan masalah potensial atau diagnosa 

potensial berdasarkan diagnosis atau masalah yang sudah diidentifikasi. Langkah ini 

membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan membutuhkan pencegahan. Bidan 

diharapkan waspada dan bersiap mencegah diagnosis/masalah potensial yang terjadi. 

Langkah ini akan menguraikan beberapa komplikasi yang dapat terjadi pada 

balita dengan gizi kurang jika tidak ditangani dengan tepat.  Dari beberapa referensi 

matriks langkah II diatas maka didapatkan masalah potensial yang dapat terjadi pada 

penderita gizi kurang adalah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus gizi buruk tertinggi di Kabupaten 

Bireuen dengan diperoleh hasil bahwa terdapat kasus gizi buruk sebanyak 3 kasus 
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pada tahun 2015, 5 kasus pada tahun 2016, 6 kasus pada tahun 2017 dan 8 kasus 

menderita penyakit infeksi, baik itu penyakit infeksi yang dibawa sejak dalam 

kandungan maupun selama proses tumbuh kembang. Penyakit infeksi yang terjadi 

pada balita gizi buruk akan memperparah kondisi balita dan akan menyulitkan dalam 

hal penyembuhan dan pemulihan keadaan gizi balita, dimana dalam kasus balita gizi 

buruk dengan adanya penyakit infeksi maka terlebih dahulu hal yang perlu 

diselesaikan adalah penyakit infeksinya(Wahyuni dkk, 2019). 

Faktor terjadinya gizi kurang pada balita sangat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor seperti, faktor sosia ekonomi, faktor pendidikan ibu, faktor penyakit penyerta, 

kelengkapan imunisasi, namun didapatkan hasil faktor penyebab kasus gizi buruk 

yang paling dominan adalah faktor penyakit penyerta, kurangnnya asupan nutrisi 

pada balita akan cepat balita merasakan sakit dan mudah mendapatkan penyakit 

infeksi(Sari N D, 2016). 

Status gizi kurang yang dialami anak balita dikarenakan faktor riwayat 

penyakit infeksi yang merupakan suatu permasalahan yang serius yang harus 

dihadapi oleh ibu sendiri, Hal tersebut bahwa adanya riwayat penyakit infeksi 

yangterdapat padabalita ibu dimana balita pernah mengalami infeksi pada saluran 

pernafasan yang disebut dengan penyakit ISPA, selain itu pernahnya terjadi infeksi 

pada pencernaan yang memicu penyakit tuberculosis. Semua penyakit yang pernah 

dialami oleh balita itu sendiri dikarenakan faktor bakteri yang disebabkan oleh 

sumber makanan serta sanitasi lingkungan yang tidak hygienes. Dengan riwayat 

penyakit infeksi tersebutlah yang membuat terganggunya status gizi balita yang tidak 
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mendukung terhadap status gizi yang lebih baik untuk dimiliki oleh balita 

sendiri(Handayani, 2017). 

Kekurangan gizi pada masa balita dapat berpengaruh pada perkembangan otak 

balita sehingga jika tidak ditangani akan mempengaruhi perkembangan mental yang 

akan mempegaruhi kemampuan berfikir, kemampuan bersosialisasi, kemampuan 

motorik, dan dapat menyebabkan penyimpangan perkembangan pada balita.  

Perkembangan dipengaruhi oleh berbgai faktor, dan status gizi merupakan faktor 

eksternal yang mempengaruhi perkembangan balita(Nurhayati, 2019). 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan bermakna antara 

pengetahuan ibu dengan kejadian gizi kurang (p<0,05; OR 13.75), sementara terdapat 

hubungan bermakna pula antara berat badan lahir rendah dengan kejadian gizi kurang 

(p<0.05; OR= 16.0). Faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian gizi kurang 

pada balita diantaranya adalah pengetahuan ibu dan berat badan lahir 

rendah(Minkhatulmaula dkk, 2020). 

Gizi kurang pada balita terjadi akibat beberapa faktor sepeti pengetehuan gizi 

ibu, sosial ekonomi. Dimana pengetehuan ibu tentang gizi balita tidak dipraktekan 

dalam pola asuh dan pemberian makanan yang baik serta sehat untuk balita dan 

perlunya adanya peningkatan pengetehuan gizi dan keterampilan  ibu dalam pelatiha 

gizi anak, dan faktor sosial ekonomi yang meliputi pedidikan, pekerjaan, pendapatan 

keluarga, serta pengeluaran pangan(Rahma, n.d.). 

Penyebab terjadinya status gizi kurang pada balita ada hubungan pengetehuan 

ibu tentang gizi, pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, kebiasaan makan. 
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Faktor penyebab gizi kurang yang paling dominan yaitu faktor pendapatan keluarga 

dengan pendatan keluarga yang kurang sehingga kebutuhan mengkonsumsi makanan 

akan kurang dan tidak seimbang(Mutika, 2018). 

Faktor utama penyebab balita menderita gizi buruk dan gizi kurang yaitu 

kemiskinan, tingkat pendidikan orang tua. Rendahnya tingkat pendidikan kepala 

rumah tangga dan ibu berpengaruh secara signifikan terhadap resiko balita menderita 

gizi kurang dan pendidikan sangat berpengaruh pada pengetehuan masyarakat 

terhadap gizi dan kesehatan. Bila pengetehuan rendah maka pola asuh orang tua 

terhadap anak menjadi kurang baik, selanjutnya implikasinya akan berpengaruh 

terhadap tumbuh kembang balita(Saputra, 2016). 

Keadaan kurang gizi menjadi penyebab meningkatnya angka kematian dan 

angka kesakitan anak di seluruh dunia, Asupan pada anak dengan kecukupan asupan 

zat gizi mikro dalam kategori kurang namun kejadian tidak gizi kurang lebih tinggi, 

karena kejadian gizi kurang dominan utamanya adalah berat badan, berat badan 

faktor utamanya adalah zat gizi makro, Zat gizi tersebut yang dibutuhkan dalam 

jumlah besar oleh tubuh dan sebagian besar berperan dalam penyediaan energi seperti 

karbohidrat, protein, dan lemak  dalam tubuh(Sari N. A. dkk, 2020). 

Berdasarkan indikator berat badan menurut tinggi badan, 2,6% balita 

mengalami malnutrisi akut berat. Penelitian ini menunjukkan setelah program home 

care, terjadi peningkatan yang signifikan pada status gizi balita(p<0,05%). Pada akhir 

interfensi, terjadi penurunan kejadian malnutrisi akut berat dari 100% menjadi 56,7% 

(p<0,05)(Huriah, 2015). 
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Marasmus yaitu komplikasi dari gizi kurang yang diakibatkan oleh kurangnya 

protein pada balita ataupun anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangan:  

Faktor: pola makan protein, kepadatan penduduk, faktor sosial, faktor ekonomi, dan 

faktor infeksi. Gejala: hilangnya lemak pada subkutan, wajah lonjong, kulit 

dberkeriput, otot-otot lemah dan atropi, thorax dan tulang tampak jelas, dinding perut 

hipotonus, dan suhu tubuh yang rendah akibat hilangnya penahan panas pada tubuh. 

Pencegahan: pemberian ASI ekslusif yang rutin, pemberian makanan yang tinggi 

protein/MPASI, Pemberian gizi yang seimbang(Sifa Nofianti, 2017). 

Dari hasil berbagai penelitian bahwa gizi kurang dapat mengakibatkan 

komplikasi yang berat bagi balita, dan apabila balita tidak menjaga nutrisi dan pola 

makannya serta kurangnya pendidikan, ekonomi kedua orang tua yang tidak 

mencukupi serta tidak menjaga balitanya seperti akan mengalami gizi buruk dan 

diikuti dengan timbulnya marasmus, kwashiorkor, penyakit infeksi. 

Langkah IV: Tindakan Emergency/ Kolaborasi  

Pada langkah ini bidan atau dokter mengindentifikasi perlunya segera 

melakukan konsultasi atau melakukan kolaborasi bersama dengan anggota tim 

kesehatan lainnya dengan kondisi klien. Dari beberapa referensi diatas maka 

didapatkan tindakan yang dilakukan pada kondisi gizi kurang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya tingkat pengetahuan 

responden sebelum diberikan konseling cukup dan setelah diberikan intervensi berupa 

konseling didapatkan hasil bahwa seluruhnya responden memiliki pengetahuan baik. 

Kesimpulan pada penelitian ini terdapat perbedaan pengetahuan antara sebelum dan 
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sesudah diberikan konseling tentang pola asuh makan pada balita status gizi 

kurang(Kamila dkk, 2018). 

Dari penelitian yang telah dilakukan mengenai peran perawat terhadap 

pencegahan balita gizi buruk didapatkan hasil sebagai berikut peran perawat sebagai 

pemberi asuhan keperawatan meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, 

implementasi dan evaluasi, peran perawat sebagai pendidik, konsultan, kolaborator, 

koordinator dan advokat klien(Partini, n.d.). 

Penyuluhan dan Pendidikan kesehatan tentang pemberian gizi yang baik dan 

seimbang di puskesmas dan posyandu seperti edukasi tentang gizi seimbang, 

pemeriksaan berat badan, tinggi badan, lingkar tubuh serta pemberian makanan 

tambahan seperti biscuit, bubur kacang ijo yang dilakukan oleh para petugas 

puskesmas dalam berkolaborasi antara beberapa tenaga kesehatan. Perlunya 

pemberian makanan tambahan merupakan kolaborasi dengan tenaga kesehatan dan 

orang tua balita(Kurniasari, 2019). 

Pemberian edukasi tentang pola asuh ibu dengan pemberian ASI esklusif 

terhadap balita yang menyusui yang akan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan, 

pola asuh balita merupakan tindakan kolaborasi yang baik untuk ibu agar ibu 

mengetehui bahwa pemberian ASI esklusif sangat baik untuk pertumbuhan 

balita(Yuanta dkk, 2018). 

Hasil penelitian ini menjelaskan masalah gizi kurang dan gizi buruk. Bidan 

berperan dalam menangani masalah gizi dengan cara memberikan makanan 

tambahan, memantau tumbuh kembang balita, dan melakukan penyuluhan berkaitan 
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dengan penanganan masalah gizi. Bidan meningkatkan mutu pelayanan dan berperan 

aktif terutama dalam memberikan pendidikan kesehatan yang menyeluruh, 

memberikan informasi yang seluas–luasnya kepada ibu berkaitan dengan 

permasalahan gizi, baik itu nutrisi dan pengobatan masalah gizi yang dialami 

balitanya(Harahap, 2015). 

Untuk dapat menurunkan prevalensi gizi kurang (underweight) hingga sesuai 

dengan target MDG‟s adalah dengan menangkap dan mengobati balita normal-kurus, 

karena kondisi kurus bersifat akut, sehingga dapat dilakukan dengan pemberian 

makanan tambahan hingga berat badannya meningkat menjadi normal sesuai dengan 

tinggi badannya. Perkiraan pencapaian target MDG‟s di Provinsi Jambi adalah 

dengan cara mengurangi atau mengobati semua balita berstatus normal-

kurus(Kalsum, n.d.). 

Malnutrisi primer yang disebabkan karena masalah ekonomi, rendahnya 

pengetahuan, dan kurangnya asupan gizi. Malnutrisi sekunder adalah gangguan 

pencapaian kenaikkan berat badan yang bukan disebabkan penyimpangan pemberian 

asupan gizi pada anak karena adanya gangguan pada fungsi dan sistem tubuh. 

Melakukan kolaborasi dengan pekerja sosial karena hal ini harus menjadi perhatian 

serius, baik perhatian pemerintah maupun semua lapisan masyarakat. Pekerja sosial 

menyadarkan masyarakat terhadap kesehatan lingkungan dan menyadarkan pola 

hidup sehat. Penyadaran pola hidup sehat membuat masyarakat memilih makan-

makanan yang bergizi dan sehat(Bastari dkk, 2018). 
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Dalam penelitian ini mejelaskan bahwa pemberian ASI yang teratur, pola asuh 

yang baik, serta pendidikan orang tua yang akan mempengaruhi status gizi balita 

untuk pertumbuhannya, serta pentingnya menjaga kesehatan serta kebersihan 

lingkugan. Untuk pemberian ASI yang teratur akan menghasilkan gizi yang baik bagi 

pertumbuhah balita. Pendidikan orang tua yang baik akan mempengaruhi status gizi 

yang baik(Aulidina, 2017). 

Pengetehuan orang tua dan perbedaan ekonomi mempengaruhi status gizi 

balita serta rentang terjadi gizi kurang pada balita, untuk mengatasi gizi kurang yang 

perlu kita lakukan ialah memberikan pendidikan kesehatan kepada orang tua balita 

dan memberikan gizi yang seimbang seperti makanan pedamping ASI yang murah 

dan bergizi, perlunya pendidikan terhadap ibu mengenai kesehatan dan gizi yang baik 

untuk balita(Amelia, 2016). 

Dalam penelitian ini mengatakan tindakan yang akan dilakukan pada balita 

gizi kurang adalah kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan 

edukasi dan pendidikan kesehatan. Gizi kurang akan seimbang dengan pengetehuan 

ibu merawat balita, pemberian makanan yang seimbang serta vitamin yang sesuai 

kebutuhan balita dan pemberian makanan pendamping ASI dan pola asuh yang baik 

akan mempengaruhi gizi yang baik untuk balita(Muliana R, 2018). 

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan 

penanganan serta tindakan untuk menangani gizi kurang di butuhkan kolaborasi 

antara petugas kesehatan seperti dokter, bidan, perawat, kesehatan masyarakat, ahli 

gizi dan farmasi untuk meberikan gizi seimbang untuk balita, tindakan yang harus 
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dilakukan seperti pemeriksaan fisik untuk mengetehui keadaan balita, pemberian 

makanan pendamping, pemberian vitamin, edukasi pemberian ASI esklusif, makanan 

pendamping ASI yang dibutuhkan balita. 

Langkah V: Rencana Tindakan 

Pada langkah ini dilakukan perencanaan yang menyeluruh, ditentukan 

langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan terhadap diagnosis 

atau masalah yang telah diidentifikasi atau antisipasi, pada langkah ini informasi atau 

data dasar yang tidak lengkap dapat dilengkapi. Pada langkah ini akan diuraikan 

beberapa referensi yang mencakup penatalaksanaan pada kasus balita dengan gizi 

kurang. 

Berdasarkan dengan referensi yang didapatkan diatas maka didapatkan 

beberapa penatalaksanaan pada kasus balita dengan gizi kurang. semua rencana 

asuhan yang dilakukan tersebut berdasarkan pengetahuan, teori yang berkaitan dan 

terbaru, Tindakan yang dilakukan yaitu: 

Penanganan kekurangan gizi melalui program langsung yaitu pemberian 

makanan tambahan seperti pemberian vitamin dan mineral, sedangkan program tidak 

langsung yaitu peningkatan pendapatan keluarga, pengendalian harga pangan, 

peningkatan program kesehatan, seluruh prgram ini harus dilaksanakan baik secara 

langsung maupun tidak langsung agar mengurangi terjadinya gizi kurang, pemberian 

vitamin merupakan salah satu program di berikan kepada balita dan melakukan 

pengukuran terhadap balita dan memberikan makanan tambahan pada balita gizi 

kurang terdapat perbedaan tingkat pengetahuan gizi ibu balita gizi kurang dan gizi 
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normal dan ditemukan perbedaan sosial ekonomi pada kedua kelompok (Amelia, 

2016). 

Penelitian  ini mengatakan bahwa tingkat pendidikan ibu, ekonomi sangat 

mempengaruhi status gizi balita yang dimana diperlukan perhatian lebih untuk 

pendidikan kesehatan, peningkatan pendapatan keluarga, pendidikan merupakan 

suatu hal yang harus diperhatikan untuk mencegah adanya kurangnya pemahaman 

orang tua balita terhadap gizi kurang(Putri F. R, 2015). 

Pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang merupakan salah satu 

bentuk intervensi secara langung untuk menyediakan jenis makanan yang sehat, 

program pemberian makanan tambahan ini berkolaborasi dengan dokter, bidan, ahli 

gizi, dan ibu pasien gizi kurang yang di mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, 

pemantauan sampai dengan evaluasi program gizi kurang(Wahyuningsih, n.d.). 

penelitian yang telah dilakukan dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi terkini dalam tatalaksana anak gizi buruk. Beberapa studi 

penanganan rawat jalan termasuk yang dilakukan di Indonesia menunjukkan angka 

kesembuhan hingga >75 persen. Pendekatan baru ini cukup menjanjikan untuk 

berhasil dan apabila dilakukan secara bersama sama dengan penanganan rawat inap 

diharapkan dapat meningkatkan cakupan pelayanan agar target 100 persen 

penanganan penderita gizi buruk di Indonesia sesuai Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) sektor gizi Departemen Kesehatan dapat dicapai(Arnelia, 2015). 

Penelitian ini mengatakan bahwa ada hubungan pengetahuan sikap dan 

praktik ibu dalam pemberian ASI dan MP-ASI dengan pertumbuhan baduta usia 6-24 



126 
 

 
 

bulan. Disarankan agar petugas kesehatan untuk memberikan inovasi baru pada saat 

penyuluhan terkait ASI dan MP-ASI kepada ibu baduta (Atikah, 2017). 

Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa pengetahuan p= 0,004 dengan 

Exp B=0,041, dan sarana prasarana p=0,022 dengan Exp B=0,036, merupakan 

variabel yang berpengaruh terhadap kinerja petugas gizi dalam penanganan gizi 

buruk(Cahyono, 2016). 

Program home care adalah pemberian asuhan keperawatan dengan cara 

melakukan kunjungan ke rumah balita malnutrisi. Program home care dilakukan 

melalui tiga tahapan pendampingan, yaitu fase pendampingan intensif, fase 

pendampingan mandiri, dan fase pendampingan penguatan. Program home care 

mengajarkan pada ibu atau pengasuh balita tentang cara pengolahan  makanan yang 

sehat untuk balita, pengobatan sederhana bagi anak yang sakit dengan metode 

kunsultasi, program ini dilakukan melalui tiga tahap pendampingan yaitu 

pendampingan intensif, pendampingan mandiri, pendampingan penguatan. Perawat 

melakukan lima tahapan proses keperawatan mulai dari pengkajian, penetapan 

diagnosa keperawatan, penyusunan rencana keperawatan, pelaksanaan intervensi, dan 

penyusunan evaluasi(Huriah, 2015) 

Makanan pendamping sangat berperang penting dalam perbaikan gizi pada 

balita gizi kurang, cookies kedelai mocaf dapat membantu meningkantkan asupan 

energi dan zat gizi balita, perlunya edukasi  pendidikan terhadap ibu mengenai pola 

asuh yang baik dan pemenuhan gizi yang seimbang(Muslimah dkk, 2019). 
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penelitian ini dapat disimpulkan bahwa status gizi akan mempengaruhi 

perkembangan balita. Dalam pertumbuhan dan perkembangan anak memerlukan zat 

gizi agar proses pertumbuhan dan perkembangan berjalan dengan baik( Rosidah, 

2017). 

Dalam perkembangan anak, Ibu perlu menguasai makanan kesukaan anak dan 

kebiasaan makan anaknya dalam pola asuh anak yang benar, dan Pendidikan ibu 

adalah salah satu aspek yang esensial di dalam tumbuh kembang anak, sebab dengan 

pendidikan yang bagus para ibu bisa menyambut semua berita dari luar lebih perihal 

upaya merawat anak dengan benar, bagaimana cara memelihara kesehatan anaknya, 

terdapat adanya hubungan antara pendidikan dan pola asuh ibu dengan kejadian gizi 

kurang dan gizi buruk pada balita(Khaeriyah, n.d.). 

Pembahasaan di atas perencanaan tindakan dan faktor yang harus diperhatikan 

dengan baik dan yang dilakukan dalam menangani kekurangan gizi balita adalah 

pemberian edukasi dan pendidikan kesehatan kepada ibu balita, program 

penangulangan gizi kurang baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 

meningkatkan statsu gizi anak balita. 

Langkah VI: Implementasi/penatalaksanaan 

Gizi kurang merupakan satu kondisi dimana seseorang dinyatakan kekurangan 

nutrisi, atau dengan ungkapan lain status nutrisinya berada di bawah standar rata-rata. 

Nutrisi yang dimaksud bisa berupa protein, karbohidrat dan kalori. 
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Berdasarkan dengan referensi diatas maka didapatkan beberapa implementasi 

yang dapat diberikan pada klien dengan balita dengan gizi kurang yaitu pemeriksaan 

kepada klien dan menjelaskan hal-hal yang dianggap penting, agar klien dapat 

mengetahui keadaannya serta penatalaksanaan untuk mencegah munculnya 

komplikasi. 

Mengkunsumsi tempe kedelai terhadap kenaikan berat badan anak balita gizi 

kurang sangat baik untuk dikonsumsi, konsumsi nugget tempe kedelai terhadap 

kenaikan berat badan balita gizi kurang dengan nilai p value=0,005, kesamaannya 

pemenuhan gizi balita sesuai dengan pemberian makanan tambahan terhadap balita, 

perbedaannya mengkonsumsi makanan tambahan bagi anak balita  yang mengalami 

gizi kurang(Mariyam.dkk, 2017). 

Bahwa balita yang mengalami gizi kurang dan buruk dijadikan sebagai 

sampel kasus sebanyak 20 (33,33%) balita dan yang mengalami gizi baik dijadikan 

kelompok kontrol sebanyak 40 (66,67%) balita, hampir setengahnya (38,33%) balita 

tidak diberikan ASI eksklusif. Hasil analisis bivariat terdapat hubungan yang 

bermakna antara riwayat pemberian ASI eksklusif dengan status gizi balita (p-value= 

0,00) OR = 8,04. Tenaga kesehatan diharapkan agar lebih meningkatkan pelayanan 

dalam memberikan KIE (konseling, informasi dan edukasi) tentang ASI eksklusif, 

meyakinkan setiap ibu untuk bisa menyusui secara eksklusif sejak masa kehamilan 

hingga menyusui untuk memberikan ASI eksklusif dan diteruskan sampai 2 tahun 

yang menjadi tahap awal balita memiliki status gizi yang baik(Zulmi , 2019). 



129 
 

 
 

Dari hasil penelitian Asupan dan kecukupan energi merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi status gizi. Meskipun beberapa penelitian lain 

mengatakan bahwa: asupan nutrisi yang salah satunya ikan dapat mempengaruhi 

status gizi sementara status gizi dapat dipengaruhi oleh asupan energi Hendrawati 

2017. Pengaruh Suplementasi Kapsul Ikan Nila Terhadap Asupan Anak Gizi Buruk 

didapatkan tidak ada perbedaan bermakna antara asupan energi dan protein Pre dan 

post dalam kelompok intervensi dan antar kelompok intervensi dan kelompok 

kontrol. Walau dari data nampak ada kenaikan angka asupan energi dan protein pre 

dan post dalam kelompok intervensi, namun secara statistik tidak 

bermakna(Darmawansyih et al, 2019). 

Hasil penelitian kualitatif melalui wawancara mendalam didapatkan bahwa 

variabel pola asuh dan peran suami merupakan determinan status gizi kurang pada 

balita. Kebiasaan makan, pola asuh pemberian makan, pemeliharaan kesehatan dan 

peran suami sebagai determinan status gizi kurang pada balita(Harahap, 2019). 

Makanan pendamping pemulihan dan pemenuhan gizi seimbang contoh 

seperti makanan pendamping seperti biscuit, ubi jalar ungu yang mampu 

meningkatkan status gizi anak, makanan pendamping merupakan makanan pemulih 

bagi tubuh balita dan pemenuhan gizi seimbang balita diperlukan bantuan dari 

keluarga untuk mendidik balita hidup sehat(Ibrahim, 2018). 
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Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat peningkatan tingkat pengetehuan 

dan sikap ibu balita. Ibu dengan tingkat pendidikan yang baik meningkat dari 16 ibu 

(23,9%) naik menjadi 39 ibu (58,2%). Ibu dengan sikap baik meningkat dari 14 ibu 

(20,9%) menjadi 36 orang (53,7%).  Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan antara sikap- sikap ibu balita mengenai gizi balita sebelum 

dan sesudah dilakukannya penyuluhan kesehatan dengan media lembar 

balik(Nugrahaeni, 2018). 

Dapat disimpulkan bahwa makanan pendamping sangat dibutukan oleh balita 

yang kekurangan gizi, dengan makanan pendamping balita bisa memenuhi kebutuhan 

tubunnya agar gizinya tetap seimbang, dan dengan polah asuh ibu yang baik, 

pendidikan kesehatan, pemeriksaan balita, serta pemberian MP-ASI yang baik untuk 

perkembangan balita. 

Langkah VII: Evaluasi 

Pada langkah ini dilakjukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah 

diberikan meliputi kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai 

dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi di dalam masalah dan diagnosis. 

Rencana tersebut dapat di anggap efektif juga memang benar efektif dalam 

pelaksanaannya. Adapun kemungkinan bahwa sebagian rencana tersebut efektif 

sedangkan sebagian belum efektif. 

Pada prinsip tahapan evaluasi berdasarkan hasil telaah literatur yang didapatkan 

adalah pengkajian kembali terhadap klien. Untuk menilai ke efektifan tindakan yang 
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diberikan dan keberhasilan dapat dilihat  dari kondisi balita. Evaluasi yang dilakukan 

pada kasus balita dengan gizi kurang yaitu antara lain keadaan umum, tanda-tanda 

vital, tanda-tanda syok, dan tanda-tanda infeksi atau masalah potensial yang 

kemungkin akan terjadi. 

Sebagian besar gizi kurang disebabkan oleh tingkat pengetehuan gizi yang 

kurang sehingga mempengaruhi prevalensi balita gizi kurang dan buruk, 

mempertahankan status gizi baik, mencegah kekurangan gizi pada anak, program 

pemberian makanan tambahan dan pola asuh keluarga yang menjadi program bagi 

masyarakat untuk meningkatkan gizi balita, merubah perilaku dan kebiasaannya 

masyarakat dalam mengatasi masalah gizi dilingkungannya(Pasek, 2019). 

Masalah kurang gizi masih tidak menjadi masalah perioritas setiap tahun, akan 

tetapi program PMT tetap dilaksanakan dan berjalan dengan baik dilingkungan 

masyarakat, pemantauaan program pemberian makanan tambahan pada balita gizi 

kurang, memberikan motivasi konsling terhadap orang tua balita dan makanan 

tambahan merupakan salah satu program tenaga kesehatan untuk mengurangi 

terjadinya gizi kurang pada balita(Wahyuningsih, n.d.). 

Program PMT yang dilakukan oleh kader dimana mendapatkan program 

pelatihan untuk mengoptimalkan dan mengevaluasi untuk tidak ada terjadinya gizi 

kurang pada balita, program gizi ini terdapat pengetehuan orang tua balita yang 

dimana perlunya bantuan makanan tambahan untuk balita dan pelatihan ini dapat 

mengoptimalkan pendidikan terhadap ibu balita(Sakinah, 2020). 
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Pengevaluasian keefektifan program penangan gizi kurang melalui asuhan 

community feeding center (CFC) pada balita yang ditemukan keberhasilan program 

penanggulangan gizi kurang ini kurang berjalan dengan baik dikarnakan petugas 

pelaksanaan kurang dan tempat pengelolaan makanan tambahan masih kurang, 

penanganan gizi dapat dilakukan dengan berjalannya program ini dan dengan adanya 

petugas keehatan(Herman & Rahma, 2016) 

 Dari penelitian ini mengatakan bahwa pengevaluasian program harus 

diperhatikan dengan baik, dan didaera peneliatian ini sudah berjalan baik, kesiapan 

bahan yang cukup, petugas yang memadai hanya saja sasaran yang kurang lengkap 

dan tepat, dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam mengevaluasi 

program penangulangan gizi kurang sangat dibutuhkan dana dan bahan, 

inspraktruktur hingga pada sasaran target yang harus tepat sasaran dan kurangnya 

sasaran yang tepat untuk pemberian edukasi tentang makanan tambahan dan vitamin 

untuk balita(Doren et al, 2019). 

Dari penelitian ini mengatakan bahwa pengevaluasian program penanggulangan 

gizi kurang tidak berjalan baik dari segi keuangan dan tenaga pelaksana setelah 

ditinjau akan tetapi dari segi kejadian gizi kurang di wilayah ini menurun dari tahun 

ke tahun yang membuat terjadinya keberhasilan dari segi frekuensi, pengaruh 

pendidikan orang tua balita terhadap memberikan makanan tambahan(Ridwan, 2016). 

Penelitian ini menggatakan Data yang didapat menunjukkan bahwa setelah 5 

bulan selesai PMT Pemulihan ada penurunan persentase balita dengan status gizi 

normal dari 68,4% menjadi 63,2% dan ditemukan balita dengan status gizi sangat 
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kurus sebesar 2,6%. Selain itu diketahui ada penurunan rata-rata z-score balita saat 

penelitian dengan setelah 3 bulan PMT Pemulihan sebesar 0.13(Putri,  2020). 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pelacakan balita gizi kurang hanya 

mencapai 88% terkendala oleh ibu balita gizi kurang yang tidak membawa balitanya 

ke Posyandu. Penyuluhan dan konseling gizi belum maksimal karena masih 

kurangnya pengetahuan ibu mengenai pola asuh balita yang terkena gizi kurang. 

Capaian pemberian makanan tambahan yang masih dibawah sasaran 100 % yaitu 

sebesar 50 %. Pemberian Vitamin dan mineral yang terdapat salah sasaran karena 

terkendala data yang kurang lengkap Masalah gizi tidak terlepas dari masalah 

makanan karena masalah gizi timbul sebagai akibat kekurangan atau kelebihan 

kandungan zat gizi dalam makanan( Haryadi, 2019). 

Pemberian makan pada balita bertujuan untuk memasukkan dan memperoleh 

zat gizi penting yang diperlukan oleh tubuh untuk proses tumbuh kembang PMT 

Modifikasi efektif terhadap peningkatan status gizi balita gizi dimana pada kelompok 

PMT Modif didapatkan t hitung = 19,858 dan ρ = 0,000 dan pada PMT Modif 

didapatkan t hitung = 14,967 dan ρ = 0,000(Irwan dkk, 2020). 

Dalam penelitian ini mengatakan bahwa makanan pendamping ASI sangat baik 

dan efektif dalam memperbaiki gizi kurang balita akan tetapi membutuhkan tenaga 

yang lebih banyak dan dana yang harus kita siapakan dan lebih teliti agar tidak terjadi 

kesalahan sasaaran, pendamping MP-ASI merupakan makanan tambahan yang baik 

untuk tubuh balita agar kesehatannya tetap simbang dan baiknya suatu gizi tergantug 

dari pola asuh ibu(Sugianti E, 2017). 
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Dalam melakukan evaluasi pada balita gizi kurang yang perlu di evaluasi 

adalah pelangsungan kondisi balita dari hasil pemeriksaan entropometri, setela 

diberikan makanan pendamping, pemberian penyuluhan, dan tindakan kolaborasi 

dengan petugas kesehatan lainnya. Gizi kurang dapat teratasi dengan pemberian 

makanan tambahan pemulihan yang sehat dan bergizi. 

B. Implikasi Kebidanan 

Gizi kurang adalah suatu kondisi yang di manah tidak seimbangnnya makanan 

yang diperlukan pada saat masa pertumbuhan dan perkembangan balita dengan 

meliputi nutrisi dan protein dari makanan sehari-hari yang terjadi dalam waktu 

yang cukup lama(WHO, 2013). 

Gizi kurang adalah salah satu kondisi dimana seseorang dinyatakan 

kekurangan nutrisi, atau dengan ungkapan lain status nutrisinya berada di bawah 

standar rata-rata atau Zscore<-2.0 s/d Zscore-3.0, anak dengan gizi kurang  

ditandai dengan berat badan yang menurun 10% atau lebih dibawah berat  

badan ideal. Nutrisi yang dimaksud bisa berupa protein, karbohidrat dan kalori. 

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi status gizi kurang pada balita 

diantaranya riwayat penyakit infeksi biasanya mengalami perubahan pola makan, 

sehingga terjadi ketidak seimbangan antara intake dan kebutuhan gizi tubuh. Jika 

hal ini terjadi dalam waktu yang cukup lama maka terjadilah gizi buruk. 

Adapun masalah potensial yang dapat terjadi pada balita dengan gizi kurang 

diantaranya kerusakan yang bersifat irreversibel (tidak dapat dipulihkan). 

Kekurangan gizi yang lebih fatal berdampak pada perkembangan otak. Kurang 



135 
 

 
 

gizi pada usia balita dapat berpengaruh pada perkembangan mental, yang artinya 

akan mempengaruhi kemampuan berfikir, bersosialisasi baik verbal maupun non 

verbal. 

Dari literature yang didapatkan maka rencana asuhan yang diberikan pada 

kasus balita dengan gizi kurang berdasarkan diagnosa yaitu mengajurkan untuk 

makanan pokok berperan sebagai sumber utama energi berasal dari koarbohidrat, 

lauk sebagai sumber protein, sayur dan buah sebagai sumber mineral dan vitamin. 

Buah merupakan sumber utama vitamin C karena pada umumnya dimakan dalam 

keadaan mentah. Sebagai akibat pemasakan, vitamin C pada sayur sebagian rusak. 

Karena menu ini terdiri atas empat macam makanan dan ternyata sehat, dalam 

slogan yang mudah dimengerti disebut “4 sehat 5 sempurna”. Karena susu 

mengandung protein bernilai biologi tinggi dan zat-zat gizi esiensial lain dalam 

bentuk yang mudah dicerna dan diserap, maka susu terutama dianjurkan sebagai 

unsur kelima bagi golongan manusia yang dibutuhkan relatif lebih banyak 

protein, yaitu balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. 

Meningkatkan intensitas pertemuan penyuluhan pada kelompok ibu dengan 

balita gizi kurang ditiap Posyandu. Penyuluhan terkait dengan materi pola 

pengasuhan yang baik, ASI-eksklusif, praktik pemberian makan balita (MP-ASI), 

dan pengolahan pangan yang beragam dilakukan dengan menggunakan media 

kreatif. 

Untuk menangani masalah gizi kurang, diperlukan kesiapan tenaga kesehatan 

dan masyarakat secara terpadu di tiap jenjang administrasi, termasuk kesiapan 
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sarana pelayanan kesehatan, seperti Rumah Sakit, Puskesmas hingga Posyandu. 

Penderita gizi kurang harus dirawat jalan sesuai anjuran dan pedoman WHO yang 

kemudian ditindaklanjuti dengan pedoman yang disusun oleh Departemen 

Kesehatan RI. 

Setelah melakukan semua asuhan pada balita dengan gizi kurang, maka perlu 

dilakukan evaluasi. Hal-hal yang perlu dilakukan yaitu menilai ke efektifan 

tindakan yang diberikan dan keberhasilan dapat dilihat dari kondisi balita. 

Evaluasi yang dilakukan pada kasus balita dengan gizi kurang yaitu antara lain 

keadaan umum, tanda-tanda vital, tanda-tanda syok, dan tanda-tanda infeksi atau 

masalah potensial yang kemungkin akan terjadi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 Setelah melakukan penulisan literatur review pada balita dengan gizi kurang 

serta menghubungkan dengan teori dan Avidance Based maka penulis dapat menarik 

kesimpulan dan saran yaitu: 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan referensi yang dikumpulkan, pendekatan manajemen asuhan 

kebidanan didapatkan data subjektif dan objektif gizi kurang yaitu nafsu 

makan menurun, anak lebih rewel, anak tampak kurus, berat badan dan tinggi 

badan anak berada di bawah kurva pertumbuhan. 

2. penghambatan pertumbuhan dan perkembangan pada balita yang akan 

mengakibatkan terjadinya gizi kurang di sebabkan makanan yang tidak 

seimbang dan mencukupi, pengetehuan dan pola asuh orang tua sangat 

berperang penting dalam pemenuhan gizi yang seimbang pada balita karena 

sumber gizi, energi, nutrisi, protein, yang diperoleh bersumber dari pola asuh 

orang tua serta ekonomi keluarga sangat berpengaru dalam status gizi balita. 

3. Masalah potensial yang bisa terjadi pada balita dengan gizi kurang 

berdasarakan hasil referensi yaitu Kejadian gizi kurang apabila tidak diatasi 

akan menyebabkan dampak yang buruk bagi balita. Dampak yang terjadi 

antara lain akan berpotensi marasmus, kwasiorkor dan marasmus-kwasiorkor. 

Dimana marasmus ini adalah kekurangan energi (kalori) pada makanan yang 
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menyebakan cadangan protein dalam tubuh terpakai sehingga anak kurus, 

dengan gejala: wajah seperti orang tua, cengeng, mata tidak bercahaya, tulang 

rusuk menonjol. Dan adapun kwashiorkor adalah penyakit yang disebabkan 

oleh kekurangan protein dalam tubuh dengan gejala: wajah sembam atau 

edema, rambut mudah rontok, otot mengecil, kelainan kulit. Adapun 

marasmus-kwashiorkor adalah gabungan dari keduanya. 

4. Tindakan segera dan kolaborasi dengan dokter serta tenaga kesehatan lainnya 

dengan memberikan edukasi pendidikan kesehatan, pola asuh yang baik, 

pemberian makanan pendamping pemulihan untuk balita. 

5. Perencanaan pada balita dengan gizi kurang yaitu diberikan asupan gizi serta 

nutrisi yang dibutuhkan balita dan pendidikan kesehatan pada ibu , pemberian 

ASI, penilaian status gizi balita. 

6. Penatalaksanaan yang dilakukan pada pasien balita dengan gizi kurang yaitu 

dengan pemberian asupan yang bergizi seperti ubi jalar, nugget tempe kedelai, 

bubur kacang hijau dan biscuit. 

7. Evaluasi dengan pemberian makanan tambahan pemulihan (PMT-P) sangat 

tepat dalam pemenuhan gizi dalam perbaiakan status gizi pada balita gizi 

kurang. 

B. Saran  

Dalam penyusunan Literatut Review ini masih terdapat banyak kekurangan 

dan diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penelitian selanjutnya 
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mengenai pada balita dengan gizi kurang mengunakan pendekatan 7 langkah 

varney. 

Maka peneliti menyarankan untuk Penelitian selanjutnya untuk melakukan 

penelitian yang lebih efektif, dengan melakukan penelitian dengan metode 

surveilance yang bersifat sosial dan tidak mengandalkan data dari rekam medik 

Rumah Sakit. Selanjutnya peneliti juga mendapatkan hasil penelitian yang 

langsung observasional pasien yang menderita gizi kurang agar hasilnya lebih 

efektif dan benar tentang mendiagnosis, pemberian tindakan dan penatalaksanaan 

untuk pasien tersebut. 
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