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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masa kehamilan ialah masa yang sangat krusial, karena masa ini 

berperan dalam menentukan kualitas anak anak pada generasi yang akan 

datang. Kualitas  anak di masa depan, dipengaruhi oleh pertumbuhan dan 

perkembangannya sejak masih di dalam kandungan. Selama masa kehamilan, 

kebutuhan nutrisi memiliki peranan yang sangat penting, karena akan 

memengaruhi kondisi janin dan ibu hamil (Nurvembrianti and Purnamasari, 

2021). Gizi yang cukup juga sangat diperlukan dalam menunjang 

pertumbuhan dan perkembangan janin, perubahan metabolisme tubuh ibu 

hamil, persiapan persalinan, serta persiapan menyusui. Oleh karena itu, 

diperlukan zat gizi yang beragam dan seimbang untuk memenuhi kebutuhan 

nutrisi tubuh agar metabolisme tubuh dapat berjalan dengan baik (Ihtirami, 

Rahma and Tihardimanto, 2021).  Pemenuhan gizi tidak hanya dilihat dari 

porsinya saja tetapi juga dari kandungan gizi makanan yang dikonsumsi 

(Nurvembrianti and Purnamasari, 2021).  

Ibu hamil dengan status gizi yang baik, sangat  berpeluang besar 

melahirkan bayi yang sehat, begitu pula sebaliknya, ibu hamil dengan status 

gizi yang buruk berisiko menyebabkan kematian ibu saat persalinan maupun 

mengakibatkan kelainan pada janinnya. Buruknya status gizi karena 

kurangnya asupan makronutrien dan mikronutrien yang diperlukan oleh tubuh 

dapat disebut sebagai kekurangan energi kronik (Bela, 2019). Badan lemas, 

wajah pucat, serta ukuran lingkar lengan atas (LILA) ≤ 23 cm merupakan 

penanda bahwa ibu hamil tersebut mengalami kekurangan energi kronis. Ibu 
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hamil yang mengalami KEK beresiko mengalami gangguan selama 

kehamilannya, yang berdampak pada kesehatan janin dan bisa memicu 

kelahiran bayi sebelum waktunya atau prematur (Ferawati, 2019). 

Ada banyak faktor yang berkaitan dengan  KEK  pada  ibu  hamil. 

Faktor  tersebut  ialah paritas, jarak kehamilan, status ekonomi dan 

pendapatan keluarga, asupan  gizi, pendidikan,   dan   pengetahuan, serta usia 

ibu hamil, bahkan riwayat penyakit yang pernah diderita ibu hamil juga ikut 

berpengaruh secara signifikan terhadap kejadian KEK pada ibu hamil 

(Anjelika, Ihsan and Dammalewa, 2021). Berdasarkan penelitian Priska tahun 

2019 menyatakan pula bahwa dukungan petugas kesehatan terhadap ibu hamil 

KEK turut berpengaruh sebesar 58% terhadap perbaikan gizi ibu hamil (Priska 

Muliyani Putri Gulo, 2019). Menurut penelitian Denilson tahun 2022 

mendapatkan hasil penelitian bahwa usia, penyakit infeksi, serta jarak 

kelahiran terhadap Kejadian KEK, dan hanya tingkat pengetahuan ibu hamil 

yang berpengaruh 62%  terhadap kejadian KEK pada ibu hamil. Namun dari 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Lilis dkk (2021) menyatakan bahwa 

paritas, serta jarak kehamilan ibu hamil berpengaruh dan berhubungan secara 

signifikan terhadap kejadian KEK pada ibu hamil (Suryani1 et al., 2021). 

Kekurangan energi kronik disebabkan oleh ketidakseimbangan asupan 

gizi antara energi dan protein, sehingga zat gizi yang dibutuhkan tubuh tidak 

tercukupi. Menurut data dari World Health Organization (WHO), prevalensi 

kejadian kekurangan energi kronik pada ibu hamil di seluruh dunia mencapai 

35-75%, dan rata rata angka kejadian kasus KEK dialami pada trimester ketiga 

kehamilan. WHO juga mengungkapkan bahwa 40% kekurangan energi kronik 

sangat berkaitan dengan kematian ibu hamil (WHO, 2018). 
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Jumlah kasus KEK di dunia cukup besar yakni 15-47% dinilai dari BMI 

< 18,5. Berdasarkan data yang terkumpul dari berbagai negara, tercatat negara 

dengan kasus tertinggi dialami oleh Bangladesh yakni 47%, sedangkan 

Indonesia menjadi urutan keempat tertinggi dengan prevalensi kasus sebesar 

35,5% dan yang paling rendah adalah Thailand dengan prevalensi 15-25% 

(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021). 

Berdasarkan data dari Riskesdas tahun 2018 mengungkapkan bahwa 

angka kejadian kekurangan energi kronik pada ibu hamil yang ada di 

Indonesia cukup rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu 17,3%, 

angka ini menurun jika dibandingkan dengan data Riskesdas tahun 2013 yang 

sebesar 24,2% (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021). Meskipun 

mengalami penurunan selama lima tahun terakhir, kejadian ibu hamil yang 

mengalami kekurangan energi kronis mengalami peningkatan selama setahun 

terakhir (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021).  

Berdasarkan data laporan rutin kementrian kesehatan tahun 2020 yang 

terkumpul dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, menunjukkan dari 

4.656.382 ibu hamil yang diukur lingkar lengan atasnya (LILA), didapatkan 

sekitar 451.350 ibu hamil atau 9,7% ibu  hamil mengalami KEK, sementara 

target tahun 2020 adalah 16%, maka persentase bumil KEK di Indonesia 

termasuk masalah kesehatan masyarakat kategori ringan (< 10 %). Meskipun 

KEK di Indonesia sudah tergolong ringan, akan tetapi KEK masih menjadi 

masalah kesehatan masyarakat yang harus diperhatikan karena KEK pada ibu 

hamil bisa memicu timbulnya komplikasi kehamilan (Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia, 2021).  

Dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, tercatat bahwa prevalensi 

tertinggi, kasus KEK pada ibu hamil masih dipegang oleh Nusa Tenggara 
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Timur yakni 24,3% kasus, kemudian Papua di urutan kedua yaitu 19,6% 

kasus, sedangkan Sulawesi Selatan berada di posisi kesepuluh dengan 

persentase kasus sebesar 13,8% atau sejumlah 62.287 jiwa (Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia, 2021).  

Badan Pusat Statistik Kota Makassar melaporkan tentang jumlah ibu 

hamil yang mengalami KEK cenderung tidak stabil, kadang tinggi kadang 

pula rendah, dinilai jumlah kasus yang terjadi dalam 3 tahun terakhir sesuai 

uraian dalam grafik berikut.    

Grafik 1.1 Jumlah Kasus Ibu Hamil KEK Tahun 2020-2022 

 

 

 

 

 

 

Data terbaru Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun 2022 mencatat, ibu 

hamil yang mengalami KEK dibeberapa puskesmas kota Makassar cukup 

tinggi. Prevalensi tertinggi terdapat di Puskesmas Kassi-Kassi sebanyak 126 

kasus, disusul oleh Puskesmas Bara-Barayya sebanyak 97 kasus dan 

Puskesmas Rappokalling terdapat 93 kasus ibu hamil yang menderita KEK, 

sehingga peneliti memilih Puskesmas Kassi-Kassi sebagai lokasi penelitian 

(Dinas Kesehatan Kota Makassar, 2022).  

Ibu hamil yang mengalami KEK sangat memengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan janin yang dikandungnya, sehingga hal itu dapat memengaruhi                  

“ Golden Age Periode”  yaitu 1000 hari awal kehidupan, mulai dari 270 hari 
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selama dalam kandungan hingga bayi lahir sampai usia 730 hari atau 2 tahun. 

Oleh sebab itu, upaya pencegahan sangat diperlukan untuk mengurangi 

kejadian KEK untuk ibu hamil agar tercipta generasi yang berkualitas, sehat 

lahir batin, dengan tumbuh kembang yang optimal, sehingga dapat 

menghindarkan kita dari keturunan yang lemah (Ramli, Alifia and Delima, 

2023). 

Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS. al-Nisa/4:9 yakni : 

وملۡي مقُولُِ فًاِخمافُواِْعملميۡهِمِۡف ملۡي مت َّقُواِْٱللََّّمِ لۡفِهِمِۡذُر يَِّةِضِعمَٰ ِلموِۡت مرمكُواِْمِنِۡخم ِٱلَّذِينم ٩واِْق موۡلِسمدِيدًاِِوملۡيمخۡشم  

Terjemahnya :    

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya 
mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang 
mereka khawatir (terhadap kesejahteraannya).” (Departemen Agama 
RI, 2012)   

Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah menjelaskan ayat tersebut dalam 

konteks pemberian harta warisan kepada keturunan dengan maksud agar 

mencegah kondisi lemah ekonomi pada anak dan sebagai aset anak di masa 

yang akan datang sepeninggal orang tua. Kata فًا  pada ayat tersebut berasal ضِع َٰ

dari kata  َع ف  yang menunjukkan makna lawan dari kata kuat, dan jika ض 

disebutkan kalimat kaum dhuafa’ maka bermakna kaum yang lemah secara 

finansial, maka perlu untuk diberikan bantuan seperti sedekah (Shihab, 2005). 

Sementara itu, dalam kitab Mu‘jam al-Wasit menjelaskan kata  َع ف  sebagai ض 

keadaan lemah dari seseorang, kurus karena penyakit, berkurangnya kekuatan 

dan kesehatannya (Mustafa and Dkk, no date). Dari penjelasan makna kata 

lemah tersebut, maka dapat dipahami secara kontekstual bahwa ayat tersebut 

juga menganjurkan kepada orang tua agar menghindari menghasilkan 

keturunan yang lemah, baik secara fisik maupun jiwa. 
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Oleh karena itu, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas gizi 

melalui “Gerakan Seribu Hari Awal Kehidupan” untuk membantu dalam 

perbaikan gizi dan memperbaiki kualitas anak anak dimasa yang akan datang. 

Dengan mencegah terjadinya kekurangan gizi pada ibu hamil, maka hal ini 

senada pula dengan perintah untuk mencegah keturunan yang lemah dan 

merupakan salah satu bentuk usaha untuk membentuk generasi umat yang 

kuat sesuai dalam anjuran Allah Swt. dalam QS. An-Nisa/4:9. 

Berdasarkan uraian diatas, dinyatakan bahwa kasus KEK sudah 

tergolong ringan, akan tetapi KEK masih menjadi masalah kesehatan 

masyarakat yang harus diperhatikan, karena KEK pada ibu hamil bisa 

menimbulkan bahaya pada ibu hamil maupun kepada janin yang dikandung. 

Selain itu, masalah KEK pada ibu hamil ini masih perlu dikaji karena 

berdasarkan tren jumlah kasus KEK dari tahun ke tahun masih belum stabil 

(Badan Pusat Statistika Makassar, 2022).  

Allah swt. juga telah memperingatkan kita dalam QS. An-Nisa/4:9 untuk 

memperbaiki keturunan dengan cara mencegah keturunan yang lemah, dan 

salah satu caranya adalah dengan melakukan perbaikan gizi kepada ibu hamil 

agar janin yang dikandungnya dapat tumbuh dengan baik dan sehat. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah besar risiko dari faktor pengetahuan ibu terhadap kejadian 

kekurangan energi kronik pada ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi kota 

Makassar ? 
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2. Bagaimanakah besar risiko dari faktor pendapatan terhadap kejadian 

kekurangan energi kronik pada ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi kota 

Makassar ? 

3. Bagaimanakah besar risiko dari faktor asupan makanan yang masuk ke tubuh 

ibu terhadap kejadian kekurangan energi kronik pada ibu hamil di Puskesmas 

Kassi-Kassi kota Makassar ? 

4. Bagaimanakah besar risiko dari faktor riwayat penyakit kronik terhadap 

kejadian kekurangan energi kronis pada ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi 

kota Makassar ?  

5. Bagaimanakah besar faktor risiko dari faktor paritas ibu terhadap kejadian 

kekurangan energi kronis pada ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Kota 

Makassar ? 

C. Hipotesis 

1. Hipotesis Nol (H0) 

a. Pengetahuan ibu bukan merupakan faktor risiko kejadian kekurangan energi 

kronik pada ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar. 

b. Pendapatan bukan merupakan faktor risiko kejadian kekurangan energi kronik 

pada ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar. 

c. Asupan makanan ibu bukan merupakan faktor risiko kejadian kekurangan 

energi kronik pada ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar. 

d. Riwayat penyakit kronik ibu bukan merupakan faktor risiko kejadian 

kekurangan energi kronik pada ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Kota 

Makassar. 

e. Paritas bukan merupakan faktor risiko kejadian kekurangan energi kronik 

pada ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar.   
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D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi operasional 

Tabel 1.1 Definisi Operasional 

No  
Variable 

Penelitian  
Definisi operasional  Kriteria objektif 

Cara 

Ukur 
Skala   

Variabel Independen 

1. Pengetahuan 

ibu hamil 

Hal-hal yang 

diketahui oleh ibu 

hamil  tentang 

Kekurangan Energi 

Kronik yang dinilai 

dari jawaban yang 

terdapat dalam 

kuesioner (Fitri, 

2021). 

Baik :  

76-100 % benar 

Cukup :  

56-75% benar 

Kurang :   

< 55% benar 

Kuesioner Ordinal  

2. Pendapatan Keseluruhan 

pendapatan yang 

didapatkan dalam 

satu bulan yang 

dinilai berdasarkan  

standar Upah 

Minimum Provinsi 

Sulawesi Selatan 

tahun 2022 

(Sulaiman, 2022). 

Tinggi: 

>Rp 3.385.145 

/bulan 

Rendah:  

< Rp 

3.385.145/bulan 

 

Kuesioner  Ordinal  
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No  
Variable 

Penelitian  
Definisi operasional  Kriteria objektif 

Cara 

Ukur 
Skala   

Variabel Independen 

3.  
Asupan 

makanan 

Konsumsi makanan 

yang masuk 

kedalam tubuh 

untuk memenuhi 

kebutuhan nutrisi 

tubuh yang dinilai 

dari kuesioner 

(Nurvembrianti and 

Purnamasari, 2021). 

Terpenuhi:  

Bila asupan 

melebihi rata rata 

skor FFT (560) 

Tidak Terpenuhi:  

Bila asupan 

kurang dari rata 

rata skor FFT 

 

Kuesioner Nominal  

4 Riwayat 

penyakit 

kronik   

Kondisi medis 

meliputi penyakit 

yang telah lama 

diderita, maupun 

perawatan yang 

diterima, dilihat dari 

kuesioner 

(Dennylson, 2022). 

Ada : bila ada 

riwayat penyakit 

kronik 

Tidak ada : bila 

tidak ada riwayat  

penyakit  kronik 

Kuesioner  Nominal  

5 Paritas  Jumlah kelahiran 

hidup seorang 

wanita yang dinilai 

dari data yg terdapat 

di buku KIA 

(Dennylson, 2022).  

Berisiko :  

>n3 kelahiran 

hidup 

Tidak berisiko : 

< 3 kelahiran 

hidup 

Buku 

KIA 

Nominal  



 

 

10 

 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini membahas tentang faktor risiko kejadian KEK yakni 

pengetahuan ibu hamil, pendapatan, asupan makanan dan riwayat penyakit 

kronik, serta paritas terhadap kejadian KEK pada ibu hamil. Data yang 

digunakan meliputi data primer yang diambil melalui kuesioner serta data 

sekunder dari buku KIA. 

 

 

 

 

No Variabel Definisi 

Operasional 

Kriteria Objektif Cara 

Ukur 

Skala 

Variabel Dependen 

1 Kekurangan 

Energi 

Kronik pada 

ibu hamil 

Kurang gizi ibu 

hamil  karena 

kurangnya 

asupan nutrisi 

yang dinilai 

dari ukuran 

Lingkar 

Lengan Atas 

yang tertera di 

buku KIA 

(Lestari, 2021). 

 

Kriteria objektif  

KEK :  

LILA < 23,5 cm. 

Tidak KEK : 

LILA ≥ 23,5 cm. 

 

Pita 

LILA 

Nominal  
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E. Kajian Pustaka 

Tabel 1.2 Kajian Pustaka 

No 
Peneliti/ 

Tahun 
Judul Metode Sampel Hasil 

1.  

Uwu 

Hani, 

Luluk 

Rosida 

(2018) 

Gambaran Umur 

dan Paritas pada 

Kejadian KEK 

Cross 

sectional 

72 ibu 

hamil yang 

mengalami 

KEK 

Usia < 20 tahun 

dan atau > 35 

tahun yaitu 

masuk dalam 

kategori usia 

beresiko tinggi 

mengalami 

KEK. Paritas 

seseorang turut 

berpengaruh 

terhadap 

kejadian KEK. 

2.  Lilis  

Suryani,  

Riski 

Merisa 

Sari, 

Rini 

Gustina, 

Heru 

Faktor-Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Terjadinya 

Kekurangan 

Energi Kronis 

pada Ibu Hamil 

cross 

sectional 

369 ibu 

hamil.  
Hasil  analisis  

menunjukkan  

bahwa  jarak  

kehamilan  dan 

paritas  memiliki 

hubungan 

signifikan 

dengan 
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No 
Peneliti/ 

Tahun 
Judul Metode Sampel Hasil 

Listiono  

(2021) 

terjadinya 

kekurangan 

energi kronik, 

sedangkan usia  

ibu  hamil   tidak  

memiliki  

hubungan  yang  

signifikan  

dengan  

terjadinya  

kekurangan  

energi  kronik.  

3.  

Priska 

Muliyani 

Putri 

Gulo 

(2019)  

Faktor-Faktor 

Terkait Kejadian 

Kekurangan 

Energi Kronis 

(KEK) pada Ibu 

Hamil di 

Puskesmas 

Rawat Inap 

Moro'o Nias 

Barat Tahun 

2019" 

cross 

sectional 

39 orang Hasil penelitian 

menunjukkan 

ada hubungan 

antara umur, 

pengetahuan, 

pola konsumsi, 

ekonomi 

keluarga dan 

petugas 

kesehatan 

dengan kejadian 

KEK, sedangkan 
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No 
Peneliti/ 

Tahun 
Judul Metode Sampel Hasil 

paritas tidak ada 

hubungan 

dengan KEK 

pada ibu hamil 

di Puskesmas 

Non Rawat Inap 

Moroo tahun 

2019. 

4.  Nurkhaira 

dkk 

(2019)  

Analisis Faktor 

Risiko 

Kekurangan 

Energi Kronis 

Ibu Hamil di 

Kota Pare-Pare 

Cross 

Sectional 

63 ibu 

hamil 

Terdapat 

pengaruh antara 

usia ibu, jarak 

kehamilan, 

terdapat 

pengaruh 

pantang makan 

terhadap risiko 

KEK dan tidak 

terdapat 

pengaruh asupan 

gizi dan terhadap 

risiko KEK ibu 

hamil di Kota 

Parepare. 
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No 
Peneliti/ 

Tahun 
Judul Metode Sampel Hasil 

5.  Ardianti 

Lestari 

(2021) 

Faktor Risiko  

Kurang Energi 

Kronis Pada Ibu 

Hamil Di  

Puskesmas 

Gunungpati 

 

Observasional  

analitik  

dengan  

rancangan   

Case-control 

 

Sampel  

yang  

ditetapkan   

Sebesar  35  

kasus  dan  

35  kontrol  

dengan  

teknik   

Purposive  

sampling 

 

Status  gizi   

sebelum  hamil,  

penyakit  penyerta,  

kehamilan  tidak  

direncanakan,  status  

pekerjaan  saat  

hamil  dan   

Pendapatan 

keluarga 

merupakan 

faktor risiko 

KEK pada ibu 

hamil di wilayah 

kerja Puskesmas 

Gunungpati 

F. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Umum  

Untuk menganalisis faktor risiko kejadian kekurangan energi kronik (KEK) 

pada ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi kota Makassar.  

b. Tujuan Khusus   

1. Untuk mengetahui gambaran kejadian KEK pada ibu hamil di Puskesmas 

Kassi-Kassi kota Makassar. 

2. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan pada ibu hamil di Puskesmas 

Kassi-Kassi kota Makassar. 



 

 

15 

 

3. Untuk mengetahui gambaran pendapatan keluarga pada ibu hamil di 

Puskesmas Kassi-Kassi kota Makassar 

4. Untuk mengetahui gambaran asupan makanan pada ibu hamil di Puskesmas 

Kassi-Kassi kota Makassar 

5. Untuk mengetahui gambaran riwayat penyakit kronik pada ibu hamil di 

Puskesmas Kassi-Kassi kota Makassar 

6. Untuk mengetahui gambaran paritas pada ibu hamil di Puskesmas Kassi-

Kassi kota Makassar 

7. Untuk mengetahui hubungan pengetahuan ibu hamil terhadap kejadian 

kekurangan energi kronik (KEK) pada ibu hamil Puskesmas Kassi-Kassi kota 

Makassar.  

8. Untuk mengetahui hubungan pendapatan terhadap kejadian kekurangan 

energi kronik (KEK) pada ibu hamil Puskesmas Kassi-Kassi kota Makassar.  

9. Untuk mengetahui hubungan asupan makanan terhadap kejadian kekurangan 

energi kronik (KEK) pada ibu hamil Puskesmas Kassi-Kassi kota Makassar.   

10. Untuk mengetahui hubungan riwayat penyakit terhadap kejadian kekurangan 

energi kronik (KEK) pada ibu hamil Puskesmas Kassi-Kassi kota Makassar.    

11. Untuk mengetahui hubungan paritas terhadap kejadian kekurangan energi 

kronik (KEK) pada ibu hamil Puskesmas Kassi-Kassi kota Makassar.  

G. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Peneliti 

Menambah wawasan dan pengalaman tentang alur penelitian, dan 

pendidikan serta dapat menerapkan ilmu ilmu pengetahuan yang didapat 

selama perkuliahan dibidang kesehatan utamanya mengenai faktor-faktor 

yang dapat menyebabkan KEK pada ibu hamil. 

2. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan 
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Dapat dijadikan sebagai referensi bacaan serta dapat menjadi acuan 

untuk penelitian selanjutnya terkait kesehatan ibu dan anak. 

3. Manfaat Bagi Masyarakat 

Menambah pengetahuan masyarakat utamanya pada ibu hamil dan 

keluarganya tentang KEK, penyebab, faktor risiko KEK, gejala yang dapat 

timbul dan bagaimana cara mencegah KEK dan hal-hal yang berhubungan 

dengan KEK, dan diharapkan agar ibu hamil dapat lebih memperhatikan 

kondisinya.  

4. Manfaat Bagi Instansi 

Menambah referensi bacaan yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan 

anak khususnya mengenai faktor risiko KEK pada ibu hamil, sehingga dapat 

menjadi landasan untuk penelitian selanjutnya di Fakultas Kedokteran dan 

Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kehamilan 

Proses kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan 

spermatozoa dan ovum kemudian terjadi nidasi dan implantasi didalam rahim. 

Proses kehamilan secara singkatnya ialah proses pembuahan sel telur oleh 

spermatozoa yang kemudian bernidasi didalam rahim dan berkembang sampai 

janin lahir. Pada umumnya masa kehamilan berlangsung selama 280 hari ( 40 

minggu atau 9 bulan 7 hari) terhitung mulai dari hari pertama haid terakhir 

(Prawirohardjo, 2014). Selama proses kehamilan, tubuh akan mengalami banyak 

perubahan, baik dari fisik maupun psikologis ibu. Keadaan kekurangan gizi pada 

ibu hamil dapat meningkatkan risiko terjadinya komplikasi seperti anemia kronik, 

berat badan tidak bertambah secara normal, dan rentan terkena infeksi. Gizi 

kurang tidak hanya berdampak selama masa kehamilan tetapi juga dapat 

memengaruhi proses persalinan yakni beresiko mengalami partus macet atau 

persalinan sulit, bayi lahir prematur, dan perdarahan hebat saat persalinan 

(Prawirohardjo, 2014). 

B. Kekurangan Energi Kronik 

1. Definisi Kekurangan Energi Kronik  

Status gizi merupakan hasil dari keseimbangan gizi dari tubuh seseorang 

yang dinilai dari variable tertentu, atau perwujudan zat gizi yang masuk ke dalam 

tubuh (Rahim et al., 2021). Status gizi ibu hamil sangat berpengaruh terhadap 

kelangsungan kehamilannya. Peran kecukupan gizi sangat penting, mulai dari 

trimester pertama kehamilan hingga seribu hari pertama kehidupan. Gangguan 

asupan nutrisi pada janin saat itu dikaitkan dengan risiko penyakit kronik di usia 
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dewasa. Bila ibu hamil memiliki status gizi yang baik sebelum dan selama 

kehamilan maka mereka cenderung melahirkan bayi yang sehat dan bugar. 

Seorang ibu hamil yang memiliki tingkat kesehatan dan gizi yang baik akan 

melahirkan bayi yang sehat dan sebaliknya seorang ibu hamil yang mengalami 

gangguan gizi sebelum dan selama kehamilan dapat meningkatkan risiko 

melahirkan bayi dengan berat badan yang rendah atau disebut BBLR. Dengan 

kata lain, kualitas bayi yang lahir sangat tergantung pada keadaan gizi ibu 

sebelum dan selama kehamilan (Rosdiana, 2022). Namun sampai saat ini masih 

banyak ibu hamil yang mengalami masalah gizi seperti kekurangan energi kronik. 

Kekurangan energi kronik adalah kondisi kekurangan gizi terutama pada energi 

dan protein yang berlangsung lama sehingga menimbulkan gangguan kesehatan 

pada Ibu hamil (Jannah and Nadimin, 2021).   

Kekurangan energi kronik masih menjadi masalah kesehatan yang menjadi 

perhatian oleh pemerintah Indonesia. Kekurangan energi kronik pada ibu hamil 

disebabkan oleh kurangnya asupan protein dan energi pada ibu hamil yang akan 

berdampak pada kesehatan ibu dan janin (Suryani1 et al., 2021). Seseorang dapat 

dikatakan menderita risiko KEK jika memiliki lingkar lengan atas (LILA) yang 

kurang dari 23,5 cm. Pengukuran lingkar lengan atas cukup  mudah karena hanya 

memerlukan prosedur dan alat yang sederhana yakni pita LILA dan bila tidak ada 

pita LILA maka dapat menggunakan pita sentimeter/ metlin yang biasanya 

dipakai menjahit pakaian (Mulyasari and Purbowati, 2018). 

2. Epidemiologi  

Gizi ibu hamil merupakan salah satu fokus perhatian pemerintah dalam 

perbaikan gizi di masyarakat karena dampaknya yang signifikan terhadap kondisi 

kesehatan ibu dan janin yang ada dalam kandungannya dan masalah gizi yang 

dimaksud adalah kekurangan energi kronik.  
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Kekurangan energi kronik disebabkan oleh ketidakseimbangan asupan gizi 

antara energi dan protein, sehingga zat gizi yang dibutuhkan tubuh tidak 

tercukupi. Jumlah kasus KEK di dunia cukup besar yakni 15-47% dinilai dari 

BMI < 18,5. Dari data yang terkumpul dari berbagai negara, tercatat negara 

dengan kasus tertinggi dialami oleh Bangladesh yakni 47%, sedangkan Indonesia 

menjadi urutan keempat tertinggi dengan prevalensi kasus sebesar 35,5% dan 

yang paling rendah adalah Thailand dengan prevalensi 15-25% (Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia, 2021). 

Menurut data dari World Health Organization (WHO), prevalensi kejadian 

kekurangan energi kronik pada ibu hamil di seluruh dunia mencapai 35-75%, dan 

rata rata angka kejadian kasus KEK dialami pada trimester ketiga kehamilan. 

WHO juga mengungkapkan bahwa 40% kekurangan energi kronik sangat 

berkaitan dengan kematian ibu hamil (WHO, 2018). 

Berdasarkan data dari Riskesdas tahun 2018 mengungkapkan bahwa angka 

kejadian kekurangan energi kronik pada ibu hamil yang ada di Indonesia cukup 

rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu 17,3%, angka ini menurun 

jika dibandingkan dengan data Riskesdas tahun 2013 yang sebesar 24,2% 

(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021). Meskipun mengalami 

penurunan selama lima tahun terakhir, kejadian ibu hamil yang mengalami 

kekurangan energi kronis mengalami peningkatan selama setahun terakhir 

(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021).  

Berdasarkan data laporan rutin tahun 2020 yang terkumpul dari 34 

provinsi yang ada di Indonesia menunjukkan dari 4.656.382 ibu hamil yang 

diukur lingkar lengan atasnya (LILA), didapatkan 9,7% atau sekitar 451.350 ibu 

hamil memiliki Lila < 23,5 cm dan mengalami KEK. Data untuk kasus KEK di 

Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 diperoleh 13,8% atau sekitar 62.287 jiwa. 
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Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase ibu hamil di 

Indonesia dengan risiko KEK tahun 2020 adalah sebesar 9,7%, sementara target 

tahun 2020 adalah 16%, maka persentase bumil KEK di Indonesia termasuk 

masalah kesehatan masyarakat kategori ringan (< 10 %) (Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia, 2021). 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Makassar, jumlah ibu 

hamil dengan KEK selama 3 tahun terakhir sebanyak 2330 orang pada tahun 

2020, kemudian menurun pada tahun 2021 menjadi 2221 orang, tetapi pada tahun 

berikutnya yaitu 2022 meningkat lagi menjadi 2495 orang. Hal ini menunjukkan 

adanya tren naik turun dari jumlah kasus yang ada di wilayah makassar ini (Badan 

Pusat Statistika Makassar, 2022).  

Data terbaru dari Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun 2022 mencatat, 

data mengenai ibu hamil yang mengalami KEK di beberapa puskesmas di kota 

Makassar cukup tinggi, prevalensi tertinggi terdapat di Puskesmas Kassi-Kassi 

sebanyak 126 kasus, disusul oleh Puskesmas Bara-Barayya sebanyak 97 kasus 

dan Puskesmas Rappokalling terdapat 93 kasus ibu hamil yang menderita KEK 

(Dinas Kesehatan Kota Makassar, 2022). 

3. Etiologi  

Malnutrisi yang berkepanjangan dapat menyebabkan masalah kesehatan 

pada ibu hamil ketika, kebutuhan nutrisi mereka yang meningkat selama 

kehamilan tidak tercukupi secara memadai. Alasan utama kekurangan energi 

kronis (KEK) pada wanita hamil biasanya karena kekurangan energi kronik yang 

dialaminya sebelum hamil. Kehamilan menyebabkan peningkatan kebutuhan 

metabolisme, sehingga meningkatkan kebutuhan energi dan nutrisi tambahan 

selama kehamilan sehingga dapat meningatkan risiko terjadinya kekurangan 

energi kronik jika nutrisi tidak tercukupi (Irdayani, 2018).  
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Kekurangan energi kronik pada ibu hamil disebabkan oleh kurangnya 

asupan protein dan energi pada ibu hamil yang akan berdampak pada kesehatan 

ibu dan janin (Suryani1 et al., 2021). KEK dapat pula terjadi karena tidak 

terpenuhinya satu atau beberapa nutrisi penting dalam tubuh. Berbagai faktor 

yang dapat menyebabkan kekurangan zat gizi ini antara lain asupan zat gizi yang 

tidak mencukupi, kualitas zat gizi yang buruk, atau kombinasi keduanya. Selain 

itu, tubuh juga mungkin mengalami kesulitan dalam menyerap dan memanfaatkan 

nutrisi yang diterimanya. (Setiarto, Karo and Tambaip, 2022).  

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kekurangan energi kronis, 

seperti nutrisi yang tidak memadai, penyakit menular seperti diare, dan kebersihan 

lingkungan yang buruk. Ibu hamil yang memiliki asupan makanan cukup dapat 

mengurangi risiko mengalami gizi buruk, sedangkan ibu hamil yang tidak cukup 

mengonsumsi makanan akan mengalami gangguan sistem kekebalan tubuh 

sehingga rentan terhadap penyakit. Rendahnya tingkat pendidikan dan 

pengetahuan ibu tentang gizi buruk, serta pendapatan keluarga yang rendah juga 

memengaruhi kemampuan dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan gizi 

mereka. Selain itu, usia juga mempengaruhi kejadian KEK, usia ibu hamil yang 

kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun berpotensi mempengaruhi 

pemenuhan dan penyerapan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Jumlah kelahiran 

yang tinggi atau kehamilan yang terlalu sering yang dapat menguras cadangan 

nutrisi tubuh, jarak antar kelahiran yang terlalu dekat tidak memungkinkan bagi 

ibu yang memiliki bayi untuk memperbaiki gizi tubuh setelah melahirkan, ibu 

hamil yang bekerja membutuhkan lebih banyak energi karena energi yang 

tersimpan terbagi antara ibu, janin dan saat proses persalinan (Irdayani, 2018).   
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4. Patofisiologi  

Kebutuhan nutrisi meningkat selama kehamilan sehingga ibu hamil harus 

meningkatkan pola hidup yang lebih sehat. Pola makan ibu hamil sangat 

berpengaruh terhadap kesehatan ibu dan janinnya. Kebutuhan nutrisi saat hamil 

meningkat 15% daripada sebelum hamil, karena nutrisi tersebut diperlukan untuk 

perkembangan payudara, rahim, volume darah, plasenta, cairan ketuban, dan 

perkembangan janin (Fitriah et al., 2018). Selama kehamilan, tubuh ibu 

mengalami berbagai perubahan yang berbeda daripada sebelum kehamilan. Pada 

masa kehamilan di dalam rahim, plasenta mulai terbentuk dalam dua minggu 

pertama kehamilan, plasenta ini menghasilkan berbagai hormon untuk menjaga 

keseimbangan, pertumbuhan kehamilan, dan persiapan laktasi. Selama delapan 

minggu pertama kehamilan hingga tiga puluh delapan minggu kehamilan, plasenta 

dan janin berkembang dengan sangat cepat, sehingga masa ini dikenal sebagai 

periode kritis perkembangan janin. Pada periode kritis ini, pertumbuhan dan 

perkembangan janin sangat cepat dan pembelahan sel terjadi dengan cepat, 

sehingga sangat rentan terhadap makanan yang tidak sehat atau kekurangan nutrisi 

sehingga jika nutrisi tubuh tidak terpenuhi maka akan berpengaruh dan berpotensi 

mengakibatkan KEK pada ibu hamil serta gangguan kesehatan pada janin yang 

dikandungnya. Risiko KEK di trimester awal, malnutrisi secara signifikan 

mengakibatkan peningkatan kejadian kelahiran prematur, kematian janin, dan 

kelainan pada sistem saraf pusat bayi, sedangkan pada trimester kedua dan ketiga 

dapat menghambat tumbuh kembang janin sehingga mengakibatkan 

perkembangan janin tidak sesuai dengan usia kehamilan yang diharapkan (Jannah 

and Nadimin, 2021). Malnutrisi pada ibu hamil dapat menyebabkan kondisi yang 

disebut Intrauterine Growth Retardation (IUGR) dan mengakibatkan penurunan 
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laju pertumbuhan janin, yang seringkali mengakibatkan berat badan lahir rendah 

(Sudirman, dr. Utami Murti Pratiwi and Sakinah, 2022). 

Peningkatan berat badan ibu hamil dapat diukur dengan melihat 

perkembangan berat badannya, yang dapat berkisar antara 6,5 kg hingga 16,5 kg, 

dengan rata-rata 12,5 kg, selama 20 minggu terakhir kehamilan, dan apabila 

terjadi kekurangan gizi secara terus menerus maka hal itulah yang membuat 

terjadinya kekurangan energi kronik pada ibu hamil (Irdayani, 2018). 

5. Penegakan Diagnosis  

Diagnosis KEK pada ibu hamil biasanya melibatkan beberapa langkah dan 

aspek evaluasi. Kekurangan energi kronik dikenal juga dengan istilah "gizi 

kurang" atau "malnutrisi energi kronik" (Noor et al., 2021). Berikut adalah 

langkah-langkah umum dalam menilai kekurangan energi kronik pada ibu hamil : 

a. Riwayat Kesehatan dan Gizi : 

Beberapa informasi yang relevan dalam penilaian ini meliputi: 

1) Riwayat Makanan: Pertanyaan tentang pola makan sehari-hari, frekuensi 

makan, dan jumlah porsi makan dapat memberikan gambaran tentang 

asupan energi dan nutrisi seseorang. Jika terdapat pola makan yang tidak 

seimbang atau asupan makanan yang terbatas, ini dapat menunjukkan 

risiko KEK (Noor et al., 2021). 

2) Riwayat Kehamilan: Informasi tentang jumlah kehamilan sebelumnya, 

berat badan pada awal kehamilan, serta pertambahan berat badan selama 

kehamilan sebelumnya dapat membantu memahami risiko KEK pada 

kehamilan saat ini (Setiarto, Karo and Tambaip, 2022). 

3) Riwayat Kesehatan dan Penyakit Terkait Gizi: Informasi tentang riwayat 

kesehatan, termasuk riwayat penyakit yang berhubungan dengan gizi 

seperti anemia, kekurangan zat besi, atau masalah penyerapan nutrisi, 
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dapat memberikan petunjuk tentang potensi KEK (Jannah and Nadimin, 

2021). 

4) Gejala Klinis: Pertanyaan tentang gejala-gejala yang mungkin terkait 

dengan KEK, seperti lelah yang berlebihan, penurunan berat badan yang 

tidak diinginkan, kelemahan, atau masalah kesehatan lainnya, dapat 

membantu dalam penilaian risiko KEK. Tanda-tanda KEK menurut 

Saifuddin meliputi Lingkar lengan atas (LILA) kurang dari 23,5 cm, badan 

kurus, rambut kusam, turgor kulit kering, conjungtiva pucat, tensi kurang 

dari 100 mmHg, Hb kurang dari normal (Jannah and Nadimin, 2021). 

5) Selain itu, untuk ibu hamil, ada beberapa parameter spesifik yang menjadi 

perhatian dalam penilaian status gizi, seperti perubahan berat badan selama 

kehamilan, pertumbuhan janin, dan perubahan lingkar lengan atas. Semua 

informasi ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian awal 

tentang status gizi dan risiko KEK (Saifuddin et al., 2005)   

b. Pengukuran Antropometri 

Dilakukan pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar lengan atas 

ibu hamil. Pengukuran ini membantu mengidentifikasi apakah ada 

kekurangan berat badan atau gangguan pertumbuhan lainnya yang dapat 

menandakan KEM (CDC, 2021). 

c. Evaluasi Asupan Gizi 

Evaluasi asupan gizi ibu hamil berdasarkan konsumsi makanan sehari-hari. 

Informasi ini membantu mengidentifikasi apakah ada kekurangan energi 

atau nutrisi lainnya (India., 2017). 

d. Pemeriksaan Fisik 

Dilakukan pemeriksaan fisik untuk mendeteksi gejala fisik yang mungkin 

terkait dengan kekurangan energi kronik (Fitriah et al., 2018). 
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e. Pemeriksaan Tambahan (bila diperlukan) 

Pemeriksaan tambahan kadang diperlukan untuk menilai KEK yang 

dialami, pemeriksaan tambahan yang dimaksud, seperti tes darah, untuk 

menilai status gizi secara lebih mendetail. Tes darah dapat membantu 

dalam menilai kadar zat besi, vitamin, dan nutrisi penting lainnya (Fitriah 

et al., 2018). 

f. Monitoring Pertumbuhan Janin 

Selain mengamati kesehatan ibu, penting juga untuk memantau 

pertumbuhan dan perkembangan janin selama kehamilan (Fitriah et al., 

2018)  

g. Penilaian Risiko 

Dokter atau petugas kesehatan akan menilai risiko ibu hamil terkait 

komplikasi kekurangan energi kronik dan dampaknya pada kesehatan ibu 

dan janin (Setiarto, Karo and Tambaip, 2022) 

6. Pencegahan 

KEK dapat diatasi dengan pencegahan yang tepat. Pencegahan seperti 

dengan memperbanyak asupan makanan kaya nutrisi. Makanan yang dimaksud 

ialah makanan yang kaya zat besi dari sumber hewani (seperti daging, ikan, 

unggas, hati, dan telur) dan sumber nabati (seperti sayuran berdaun gelap, kacang-

kacangan, dan tempe) selain itu, mengonsunsumsi sayur dan buah yang kaya 

vitamin C (seperti daun katuk, singkong, bayam, jambu biji, tomat, jeruk, dan 

nanas) dapat meningkatkan penyerapan zat besi di usus, cara lainnya adalah 

meningkatkan asupan zat besi dengan mengonsumsi suplemen zat besi (Irdayani, 

2018).  

 

 

7. Tatalaksana  
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Anak perlu dipersiapkan dengan baik agar bisa berkembang serta tumbuh 

secara maksimal sesuai dengan perkembangan yang seharusnya. Pemenuhan 

nutrisi ibu hamil perlu berfokus pada makronutrien, protein, serta mikronutrien, 

vitamin serta mineral). Zat zat dalam makanan ini ini berperan dalam 

perkembangan serta pertumbuhan janin dalam kandungan ibu serta sebagai 

cadangan nutrisi  untuk persiapan menyusui sehingga air susu ibu dapat 

terstimulasi dengan baik. Air susu ibu (ASI) adalah makanan yang penting untuk 

kesehatan dan kelangsungan hidup bayi. ASI jadi nutrisi yang sempurna untuk 

bayi kelak, karena memiliki  komponen, semacam lipid, karbohidrat, protein, 

vitamin serta mineral (Astuti, Purnamaniswati Yunus and Faradilah, 2021). Ibu 

hamil yang kekurangan gizi perlu mendapatkan  atensi khusus terutama selama 

kehamilan, semacam dengan pemberian makanan tambahan (PMT) yang 

diberikan dalam wujud santapan lokal serta PMT manufaktur sesuai dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan No 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Produk 

Suplementasi Gizi, yang merekomendasikan bahwa program revisi gizi untuk ibu 

hamil yang mengalami KEK ialah pemberian makanan tambahan seperti 

berbentuk biskuit.  Pilihan makanan tambahan untuk ibu hamil antara lain susu, 

makanan kaya protein (baik sumber hewani maupun nabati), seperti produk susu, 

biji-bijian, buah-buahan, dan sayur-sayuran yang kaya vitamin C, serta sayuran 

hijau serta berbagai buah dan sayur lainnya. Selain itu, penting untuk 

memperhatikan metode pengolahan makanan untuk menjaga kandungan 

nutrisinya seperti hindari penyimpanan makanan dalam waktu lama, dan jika 

menyangkut sayuran, gunakan segera setelah persiapan, hindari susu terkena 

cahaya secara berlebihan, karena dapat mengakibatkan hilangnya vitamin B, serta 

hindari mengasinkan daging atau ikan sebelum dimasak, dan untuk makanan yang 

mengandung protein, sebaiknya tidak terkena suhu yang terlalu tinggi selama 
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memasak (Kemenkes, 2020). Beberapa faktor perlu diperhatikan dalam 

menentukan gizi seimbang bagi ibu hamil, faktor-faktor ini mencakup kebutuhan 

selama kehamilan, yang dapat berbeda dari satu orang ke orang lain dan 

dipengaruhi oleh status gizi dan riwayat kesehatan mereka sebelumnya. Selain itu, 

penting untuk menyadari bahwa asupan satu nutrisi dapat mempengaruhi 

penyerapan atau pemanfaatan nutrisi lain, dan kebutuhan nutrisi dapat berfluktuasi 

pada berbagai tahap kehamilan. (Ihtirami, Rahma and Tihardimanto, 2021). Selain 

itu, diperlukan edukasi yang adekuat kepada ibu hamil dan keluarganya agar ia 

dapat memahami pentingnya konsumsi makanan yang cukup serta sesuai dengan 

kebutuhan tubuhnya (Faradilah, Jalaluddin and Larasati, 2018). 

Upaya lain untuk mengatasi dan menghindari dampak kekurangan energi 

kronis pada ibu hamil adalah dengan mencoba mengajak ibu hamil memeriksakan 

kehamilannya sesering mungkin sejak awal kehamilan untuk mengetahui sejak 

dini terjadinya kekurangan energi kronis (KEK) dan menentukan nutrisi yang 

dibutuhkan pada ibu hamil (Irdayani, 2018).  

8. Komplikasi  

Kekurangan energi kronis pada ibu hamil dapat menyebabkan risiko 

anemia, perdarahan, berat badan ibu tidak meningkat secara normal, penyakit 

infeksi, dan menjadi penyebab tidak langsung kematian ibu, sedangkan pengaruh 

kekurangan energi kronis pada proses persalinan dapat mengakibatkan persalinan 

yang sulit dan lama, persalinan premature imminen (PPI), pendarahan post 

partum, serta peningkatan tindakan sectio caesaria.  Kekurangan  energi  kronis  

pada  ibu hamil  juga  dapat  menyebabkan  intrauterine  growth retardation 

(IUGR) atau bahkan intrauterine fetal death (IUFD), kelainan kongenital, anemia 

serta lahir dengan berat badan lahir rendah (Utami et al., 2020). 
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C. Faktor Risiko Kejadian Kekurangan Energi Kronik  

1. Pengetahuan 

Salah satu faktor yang mempengaruhi gizi ibu hamil yaitu pengetahuan ibu 

hamil dan keluarga tentang zat gizi dalam makanan. Pengetahuan yang dimiliki 

membuat ibu hamil mempu merencanakan serta menyusun menu yang baik untuk 

kesehatannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan dan persiapan 

makanan sehat dan seimbang untuk ibu hamil adalah kemampuan ibu dan 

keluarga untuk membeli makanan dan pengetahuan tentang gizi (Dafiu, 2017). 

Rendahnya pengetahuan menyebabkan ibu tidak memahami bagaimana 

pemenuhan nutrisi yang dibutuhkan ibu hamil selama kehamilannya. Kebutuhan 

nutrisi selama kehamilan akan meningkat per hari, meskipun semua orang 

Indonesia sudah mengetahui manfaat gizi bagi ibu hamil namun sampai saat ini 

masih banyak ibu hamil yang mengalami masalah gizi (Dennylson, 2022). 

Pengetahuan yang dimiliki oleh seorang ibu akan memengaruhi pengambilan 

keputusan dan juga akan berpengaruh pada perilakunya. Ibu dengan pengetahuan 

gizi yang baik kemungkinan akan memberikan gizi yang cukup pada bayinya, hal 

ini lebih penting lagi apabila ibu memasuki masa ngidam, yang biasanya perut 

enggan dimasuki makanan apapun yang bergizi, karena rasa mual yang dirasakan, 

justru akan memilih makanan dengan rasa segar dan asam. Walaupun dalam 

kondisi yang demikian apabila seorang ibu memiliki pengetahuan yang baik maka 

ibu tersebut akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan gizinya dan juga bayinya 

(Fitrianingsih, 2018). 

2. Pendapatan 

Pendapatan adalah hasil dari suatu pekerjaan atau penghargaan yang di 

berikan berupa material uang. Dalam hal ini, pendapatan keluarga sangat 

menentukan kualitas dan kuantitas makanan untuk memenuhi kebutuhan hidup 
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sehari hari dalam keluarga.(Irdayani, 2018). Pendapatan keluarga berperan dalam 

menentukan status kesehatan seseorang terutama ibu hamil, karena berbanding 

lurus dengan daya beli keluarga. Keluarga mampu membeli bahan makanan 

tergantung dari besar kecilnya pendapatan perbulannya. Semakin tinggi 

pendapatan maka akan semakin tinggi pula jumlah pembelanjaannya, dan 

pemenuhan pangan yang bergizi juga terpenuhi (R, Mustamin and Ipa, 2019). 

3. Asupan makanan 

Kebutuhan nutrisi meningkat selama kehamilan maka pola makan ibu 

hamil sangat mempengaruhi kesehatan ibu dan janin. Kebutuhan nutrisi saat hamil 

meningkat 15% daripada sebelum hamil, karena nutrisi dibutuhkan untuk 

perkembangan rahim, payudara, volume darah, plasenta, cairan ketuban dan 

perkembangan janin (Fitriah et al., 2018). Asupan makanan yang tidak adekuat 

membuat kebutuhan nutrisi ibu hamil menjadi tidak terpenuhi sehingga 

meningkatkan risiko terjadinya kekurangan energi kronik. Asupan makanan pada 

ibu hamil juga biasanya menurun karena kurangnya nafsu makan serta faktor lain 

yang mengacaukan selera makan ibu hami seperti bermain gadget saat sedang 

makan sehingga mengalihkan perhatian ibu hamil untuk lebih memilih melihat 

gadget untuk bermain sosial media (Muhammad Qadaruddin Abdullah, Abd. 

Rahman, 2020). 

Asupan energi yang kurang akan berdampak pada kurangnya ketersediaan 

zat gizi lainya seperti lemak dan protein yang merupakan sumber energi alternatif. 

Apabila tubuh kekurangan kandungan energi, maka protein dan lemak akan 

mengalami perubahan untuk menjadi sumber energi, sehingga kedua zat ini akan 

menurun fungsinya. Apabila ini berlangsung dalam waktu yang lama, maka akan 

terjadi perubahan berat badan dan kerusakan jaringan tubuh. Energi dalam tubuh 

manusia dapat timbul karena adanya pembakaran karbohidrat, protein, dan lemak, 
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sehingga manusia membutuhkan zat-zat makanan yang cukup untuk memenuhi 

kecukupan energinya. Apabila asupan energi tidak adekuat, maka cadangan lemak 

dalam tubuh akan digunakan. Bila cadangan lemak digunakan secara terus 

menerus, maka protein yang terdapat pada hati dan otot akan diubah menjadi 

energi. Hal ini akan menyebabkan terjadinya deplesi masa otot yang ditandai 

dengan pengukuran lingkar lengan atas > 23,5 cm (Dictara et al., 2020). 

4. Riwayat Penyakit  

Penyakit yang berlangsung lama dapat menjadi awal mula terjadinya 

kurang gizi akibat menurunya nafsu makan, adanya gangguan penyerapan dalam 

saluran pencernaan dan peningkatan kebutuhan zat gizi karena adanya penyakit 

(Fitrianingtyas, Pertiwi and Rachmania, 2018).  

Malnutrisi dapat membuat tubuh lebih mudah terkena penyakit menular 

dan juga infeksi akan memudahkan penurunan status gizi dan mempercepat 

malnutrisi, mekanismenya adalah :  

a. Penurunan asupan gizi akibat kurang nafsu makan, menurunnya absorbsi dan 

kebiasaan mengurangi makanan pada waktu sakit.  

b. Peningkatan kehilangan cairan atau zat gizi akibat diare, mual, muntah dan 

perdarahan yang terus menerus.  

c. Meningkatnya kebutuhan, baik dari peningkatan kebutuhan akibat sakit atau 

parasit yang terdapat pada tubuh. 

Efek penyakit dengan KEK tergantung pada tingkat keparahannya, jika 

penyakit tersebut masih akut dan derajat keparahan penyakit masih rendah, maka 

itu tidak terlalu mempengaruhi status gizi ibu hamil. Sebaliknya, jika penyakit 

sudah kronis dan berlangsung lama, maka dapat mempengaruhi status gizi ibu 

(Dennylson, 2022). 
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5. Paritas 

Ibu primipara berisiko mengalami kekurangan energi kronis dimana ibu 

primipara kurang memiliki pengetahuan tentang pentingnya nutrisi selama 

kehamilan dan ibu primipara tidak memiliki pengalaman hamil (Dennylson, 

2022). Ada hubungan antara paritas dengan kejadian kekurangan energi kronis 

jika ibu terlalu sering hamil dan melahirkan, ibu akan memiliki banyak anak, 

sehingga ketika ibu memiliki banyak anak, kebutuhan hidup semakin meningkat 

terutama dalam hal kebutuhan nutrisi. Ibu yang memiliki banyak anak dengan 

ekonomi kurang akan memiliki kesulitan memperhatikan dirinya sendiri, 

ditambah jika kesibukan yang berlebihan seperti mengurus rumah tangga dan 

harus berbagi makanan dengan anggota keluarga sementara ibu hamil 

memerlukan membutuhkan lebih banyak nutrisi (Irdayani, 2018). 

6. Usia 

Semakin muda dan semakin tua umur seseorang ibu yang sedang hamil 

akan berpengaruh terhadap kebutuhan gizi yang diperlukan. Umur muda perlu 

tambahan gizi yang banyak karena selain digunakan pertumbuhan dan 

perkembangan dirinya sendiri, juga harus berbagi dengan janin yang sedang 

dikandung. Sedangkan untuk umur tua perlu energi yang besar juga karena fungsi 

organ yang melemah dan diharuskan untuk bekerja maksimal, maka memerlukan 

tambahan energi yang cukup guna mendukung kehamilan yang sedang 

berlangsung. Sehingga usia yang paling baik adalah lebih dari 20 tahun dan 

kurang dari 35 tahun, dengan diharapkan gizi ibu hamil akan lebih baik 

(Nurkhaira Mazita J, Nuddin and Henni Kumaladewi Hengky, 2019). 

 

 

7. Aktivitas Fisik 
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Aktivitas fisik ialah rangkaian gerak tubuh yang menggunakan tenaga atau 

energi. Jenis aktivitas fisik yang sehari-hari dilakukan antara lain berjalan, berlari, 

olahraga, mengangkat dan memindahkan benda, mengayuh sepeda dan lain-lain. 

Setiap kegiatan fisik menentukan energi yang berbeda menurut lamanya intensitas 

dan sifat kerja otot. Aktivitas fisik menentukan kondisi kesehatan seseorang. 

Kelebihan energi karena rendahnya aktivifitas fisik dapat meningkatkan obesitas. 

Oleh karena itu, angka kebutuhan energi individu disesuaikan dengan aktivitas 

fisik. Aktritas fisik dan Angka Vicobolime Basal (ANB) atau Basal Metabohc 

Rate (BMR) merupakan komponen utama yang menentukan kebutuhan energi 

AMB dipengaruhi olek umur, jenis kelamin BB dan TB. Namun menurut 

penelitian tingkat aktivitas fisik memiliki pengaruh terhadap kejadian KEK pada 

ibu hamil. menunjukkan bahwa ibu hamil dengan tingkat aktivitas fisik yang 

sedang - berat berisiko mengalami KEK. Akan tetapi Ibu hamil tetap dianjurkan 

untuk aktivitas fisik ringan dengan memperhatikan kondisi ibu dan janin yang 

dikandungnya (Rizqi Mufidah, Dina Rahayuning P, 2019).  

D. Integrasi Keislaman 

Anak merupakan anugrah terbesar yang diberikan Allah swt. kepada 

hambanya, sehingga ia secara langsung menjadi amanah dan titipan kepada 

hamba yang dianugerahi untuk menjaga keturunannya dengan baik. Dalam sebuah 

riwayat pada kitab Sunan Abu Dawud dijelaskan bahwa Rasulullah saw. 

menyukai ummatnya yang memiliki banyak keturunan (Dawud, no date). Namun, 

pada dasarnya harapan Rasulullah saw. tidak hanya seputar kuantitas keturunan, 

namun juga perlu memperhatikan kualitasnya baik secara fisik ataupun 

intelektual. Hal ini dapat diperhatikan dalam QS. al-Nisa/4:9 berikut; 

وملْي مقُوِْ مِ ِف ملْي مت َّقُواِاللَّ َٰ
افُ وْاِعملميْهِمْْۖ فًاِخم لْفِهِمِْذُر يَِّةًِضِعَٰ ِلموِْت مرمكُوْاِمِنِْخم ِالَّذِيْنم  ٩ِلُوْاِق موْلًًِسمدِيْدًاِوملْيمخْشم

Terjemahnya; 
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Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) 
meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka 
khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah 
dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya). 
(Departemen Agama RI, 2012) 

Kitab Mu‘jam al-Wasit ketika  menjelaskan kata ََََضَعَف suatu keadaan 

lemah dari seseorang, kurus karena penyakit, berkurangnya kekuatan dan 

kesehatannya (Mustafa and Dkk, no date). Namun, dalam hal ini konteks ayat 

tersebut yakni berkaitan dengan finansial memiliki hubungan erat dengan aspek 

fisikal seorang anak yakni mayoritas anak yang memiliki kekurangan gizi ataupun 

seorang ibu yang secara berangsur-angsur mengalami kelemahan fisik saat 

mengandung disebabkan karena kurang diberikan asupan gizi seimbang. 

Sedangkan dengan perekonomian yang serba kekurangan secara otomatis akan 

berdampak pada minimnya pemenuhan gizi pada ibu hamil tersebut. 

Dari penjelasan makna kata lemah tersebut, maka dapat dipahami secara 

kontekstual bahwa ayat tersebut juga menganjurkan kepada setiap orang tua tidak 

meninggalkan keturunan yang lemah fisik dan jiwa.  

Hal senada juga diungkapkan dalam sabda Nabi saw. dalam kitab Shahih 

Muslim, yakni: 

ِرمسُولُِاِللهِصملَّىِاللهُِعملميْهِِومسملَّمم:ِ :ِقمالم ِاِللهِمِنمِ»عمنِْأمبِِهُرميْ رمةم،ِقمالم ِإِلَم الْمُؤْمِنُِالْقموِيُّ،ِخميٌِْْومأمحمبُّ
ِت معْجمزْ،ِومإِنِْأمصمابمكمِ ،ِوماسْتمعِنِْبِِلِلهِوملًم ِخميٌِْْاحْرِصِْعملمىِمماِي من ْفمعُكم ِالْمُؤْمِنِِالضَّعِيفِ،ِومفِكُِل ٍّ

ا،ِوملمكِنِْقُلِْقمدمرُِاِللهِوممماِشماءمِف معملم،ِفمإِنَِّلموِْت مِ اِومكمذم كِمذم كِمانم ِف معملْتُ ِت مقُلِْلموِْأمنّ ِ فْتمحُِعممملمِشميْءٌ،ِفملَم
  الشَّيْطمانِِ

Artinya;  

“Dari Abu Hurairah dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 
sallam bersabda: 'Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai 
oleh Allah Subhanahu wa Ta 'ala dari pada orang mukmin yang lemah. 
Pada masing-masing memang terdapat kebaikan. Capailah dengan 
sungguh-sungguh apa yang berguna bagimu, mohonlah pertolongan 
kepada Allah Azza wa Jalla dan janganlah kamu menjadi orang yang 
lemah. Apabila kamu tertimpa suatu kemalangan, maka janganlah kamu 
mengatakan: 'Seandainya tadi saya berbuat begini dan begitu, niscaya 
tidak akan menjadi begini dan begitu'. Tetapi katakanlah: 'lni sudah takdir 
Allah dan apa yang dikehendaki-Nya pasti akan dilaksanakan-Nya. 
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Karena sesungguhnya ungkapan kata 'law' (seandainya) akan 
membukakan jalan bagi godaan syaitan.” (HR.Muslim) 

Al-Nawawi menjelaskan hadis tersebut bahwa Allah swt. menyukai orang 

mukmin yang kuat (baik fisik ataupun jiwa) karena mereka akan lebih cenderung 

lebih bersemangat dalam melakukan segala aktifitasnya sehari-hari. Serta kuatnya 

kondisi seseorang akan memberikan efek lebih fokus dalam memandang terhadap 

musuh-musuh dalam kehidupan (Al-Huzain and Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi 

al-Naisaburi, no date). Penulis memahami kata “musuh-musuh dalam kehidupan” 

yakni segalam macam ancaman fisik serta ideologi buruk dalam kehidupan, 

sehingga perlu kekuatan fisik serta kecerdasan intelektual dalam menghadapi 

kondisi tersebut. 

Ayat selanjutnya sebagai penekanan terkait hal tersebut adalah dalam QS. 

al-Baqarah/2:168, yakni: 

ِإِنَّهُۥِلمكُمِۡ تِِٱلشَّيۡطمَٰنِِۚ ِت متَّبِعُواِْخُطُومَٰ كُِلُواِْمَِّاِفِِٱلۡۡمرۡضِِحملمَٰلَِطميِ باِوملًم ِمُّبِيٌنِِِِيَمَٰأمي ُّهماِٱلنَّاسُ ِعمدُو   
Terjemahnya; 

“ Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang 
terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. 
Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.” (Departemen Agama 
RI, 2012) 

Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut ditujukan kepada seluruh 

manusia tanpa terkecuali, baik beriman ataupun tidak beriman, baik kelompok 

besar atau kecil, keluarga, suku, bangsa atau wilayah. Penekanan pertama adalah 

perintah untuk memakan makanan halal, karena tidak semua yang ada di dunia 

halal untuk dikonsumsi atau dipergunakan (Shihab, 2005). Makanan halal adalah 

makanan yang tidak haram. Sedangkan makanan haram disebabkan karena dua 

macam; pertama, karena zatnya seperti babi, bangkai, dan darah; kedua, dari 

asalnya seperti makanan yang dikonsumsi namun tanpa izin pemilik, atau hasil 

curian (Shihab, 2005). 
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Penekanan selanjutnya adalah makanan yang baik untuk dikonsumsi, 

karena tidak semua makanan yang halal otomatis baik, karena yang dimaksud 

dengan halal adalah terbagi menjadi empat macam: wajib, sunnah, mubah dan 

makruh, serta tidak semua makanan halal sesuai dengan kondisi masing-masing 

seseorang. Ada hal yang baik untuk si A yang mempunyai kondisi kesehatan 

tertentu, dan ada pula yang kurang baik untuknya, walaupun baik untuk orang 

lain. Ada pula makanan yang halal tapi tidak bergizi dan saat itu ia menjadi 

kurang baik (Shihab, 2005).  

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa maksud makanan 

yang ي ِبٗا  dalam ayat tersebut adalah makanan yang proporsional terhadap (baik) ط 

setiap individu. Ketika misalnya seseorang mengidap penyakit tekanan darah 

tinggi, maka baginya tidak baik memakan makanan yang menimbulkan efek 

buruk terhadap penyakitnya tersebut. Demikian pula kepada ibu hamil, perlu 

asupan makanan yang sesuai pada keperluan gizi ibu hamil, disinilah pentingnya 

konsultasi kepada ahli kesehatan/dokter terkait asupan gizi agar dapat 

mempersiapkan masa-masa kehamilan dan mengantisipasi keturunan yang lemah 

fisik serta intelektual (Shihab, 2005).  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa sebab terjadinya 

kelemahan ibu hamil serta keturunan yang lemah disebabkan karena kondisi 

finansial yang kurang memadai sehingga berdampak pada tidak terpenuhinya 

asupan gizi seimbang seorang ibu hamil. 
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E. Kerangka Teori 

 

Bagan 2.1 Kerangka Teori 

Sumber : (Suryani1 et al., 2021), (Anggraini and Dkk, 2021), (Ferawati, 2019) 
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F. Kerangka Konsep 

 

Keterangan : 

  : Variabel Independen 

  : Variabel Dependen 

  : Variabel yang tidak diteliti 

Bagan 2.2 Kerangka Konsep 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analitik 

observasional dengan menggunakan pendekatan cross sectional untuk mengetahui 

faktor risiko kejadian KEK pada ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Kota 

Makassar. 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian di lakukan di Puskesmas Kassi- Kassi Kota Makassar. 

2. Waktu Penelitian  

Penelitian dilakukan pada  18 Desember 2023 – 10 Januari 2024.  

C. Variabel Penelitian 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen atau terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

bebas. Variabel terikat yang ada dalam penelitian ini adalah kejadian KEK pada 

Ibu Hamil. 

2. Variabel Independen 

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi 

variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan 

ibu hamil, pendapatan, asupan makanan, riwayat penyakit kronik dan paritas. 
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D.   Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi merupakan seluruh objek yang ada dalam penelitian. Populasi 

dalam penelitian ini adalah ibu hamil yang memeriksakan diri di Puskesmas 

Kassi- Kassi Kota Makassar tahun 2023 periode Juli-Desember. Jumlah ibu hamil 

diperiode Juli-Desember tahun 2023  sebanyak 767 kasus. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan subjek penelitian. 

Sampel dalam  penelitian ini diambil menggunakan pendekatan cross sectional, 

yaitu pengamatan data-data populasi hanya satu kali pada saat yang bersamaan 

yang dikenal sebagai data potong lintang. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah ibu hamil yang berada di Puskesmas Kassi- Kassi kota 

Makassar Periode Juli-Desember tahun 2023 yang dipilih berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan oleh peneliti. Metode pengambilan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Besarnya sampel ditentukan 

melalui rumus slovin : 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁(𝑒)2
 

 

𝑛 =
767

1 + 767(0,1)2
 

 

𝑛 =
767

1 + 767(0,01)
 

 

𝑛 = 88,46 

n = 88,46 dibulatkan menjadi 88 sampel. 
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Keterangan : 

n = Jumlah sampel  

N = Jumlah populasi  

e = Tingkat signifikan (p)  

Berdasarkan hasil perhitungan sampel menggunakan rumus slovin maka 

didapatkan jumlah sampel sebanyak 88 sampel.  

E. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan metode purposive 

sampling. Purposive sampling yaitu memilih sampel dengan mempertimbangkan 

kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditentukan peneliti.  

1. Kriteria Inklusi 

Kriterian inklusi adalah kriteria atau ciri ciri yang perlu di penuhi oleh 

setiap anggota populasi yang dapat diambil sebagai sampel penelitian.  

Kriterian inklusi dalam penelitian ini adalah :  

a. Memiliki buku KIA  

b. Status lengkap (data ibu hamil tentang penyakit kronik/Riwayat kesehatan, 

riwayat pendarahan, kunjungan ibu hamil, pemberian tablet besi, LLA, 

hemoglobin)  

c. Usia kehamilan trimester 3 

2. Kriteria eksklusi  

Kriteria eksklusi adalah kriteria atau ciri-ciri anggota populasi yang tidak 

dapat diambil sebagai sampel.  

Kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah :  

a. Usia dibawah 20 tahun dan diatas 35 tahun. 
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b. Ibu hamil yang berdomisili diluar wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi.  

c. Tidak bersedia menjadi responden 

d. Memiliki riwayat KEK sebelum hamil 

F. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini membahas mengenai faktor risiko KEK yakni pengetahuan 

ibu hamil, pendapatan, asupan makanan dan riwayat penyakit kronik terhadap 

kejadian KEK pada ibu hamil. Data yang digunakan meliputi data primer berupa 

kuesioner dan data sekunder dari buku KIA. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data  

a. Editing  

Tahap pertama dalam pengolahan data adalah melakukan pemeriksaan 

terhadap catatan hasil observasi. Peneliti harus memeriksa kelengkapan, 

kebenaran serta kejelasan data data yang didapatkan. 

b. Coding 

Tahap coding adalah kegiatan merubah data yang berbentuk huruf menjadi 

angka atau bilangan. Tahap ini akan memberikan kode terhadap catatan 

observasi peneliti. Tujuan dari tahap ini adalah mempermudah pengolahan 

data. 

c. Tabulating  

Langkah tabulating adalah tahap untuk mempersiapkan informasi yang telah 

diperoleh peneliti untuk diolah dengan merancang tabel analisis.  
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d. Processing 

Pada tahap ini semua data yang telah ditabulasi akan diproses untuk 

dianalisis. Processing dilakukan dengan cara memasukkan hasil tabulasi ke 

dalam Statistical Package For The Social Sciences  (SPSS).  

e. Cleaning  

Pembersihan data atau cleaning adalah kegiatan pengecekan kembali data 

yang sudah dimasukkan. 

2. Analisis Data 

Analisis data digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Data yang 

dianalisis sebagai berikut : 

a. Analisis Univariat 

Analisis univariat adalah analisis data yang dilakukan untuk melihat 

frekuensi dan distribusi setiap variabel. Analisis univariat memperlakukan 

semua variabel  sebagai variabel dependen karena tidak menganalisis 

hubungan antara kedua variabel yang ada. 

a. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat merupakan metode analisis yang menguji antara 

korelasi kedua variabel dalam penelitian, yaitu  variabel independen dengan 

variabel dependen penelitian. Analisis ini menguji hipotesis peneliti. 

Analisis data yang digunakan adalah Chi Square dengan bantuan software 

uji statistik.  
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H. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Bagan 3.1 Alur Penelitian 

I. Penyajian Data 

Data hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel dan dijelaskan 

dalam bentuk narasi. 

  

Penyusunan proposal penelitian 

 

Memperoleh persetujuan dari pembimbing dan penguji 

Melakukan pengambilan sampel sesuai 

kriteria yang ditetapkan sebanyak 88 sampel 

Peneliti membuat kesimpulan dari hasil penelitian 

 

Membuat surat perizinan penelitian dari pihak Prodi Pendidikan Dokter UIN 

Alauddin Makassar yang ditujukan ke pihak Puskesmas Kassi- Kassi Makassar 

Memperoleh data populasi  

Melakukan analisis data dengan SPSS 

Pengumpulan data dari sampel yang dipilih  
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J. Etika Penelitian 

Peneliti mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian kepada 

komite etik penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, setelah mendapatkan ethical  

clearance maka peneliti harus memperhatikan beberapa hal lainnya seperti : 

1. Membawa surat pengantar kepada  pihak terkait sebagai bentuk permohonan 

izin untuk melakukan penelitian. 

2. Menghormati menjaga privasi subjek penelitian  dengan tidak mencantumkan 

identitas lengkap  atau nomor rekam medik pasien saat proses pengambilan 

data. Peneliti bisa menggunakan inisial sebagai pengganti identitas pasien.  

3. Peneliti tidak akan memaksa ataupun mengintervensi subjek penelitian dalam 

pengambilan data. 

4. Memberikan manfaat kepada semua pihak yang terkait. 
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BAB 4  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan disalah satu Puskesmas pemerintah Kota Makassar 

yakni Puskesmas Kassi – Kassi, yang merupakan unit pelaksana teknis Dinas 

Kesehatan Kota Makassar. Puskesmas Kassi-Kassi didirikan pada tahun 1978 

sebagai pusat pelayanan kesehatan tingkat primer yang diharapkan dapat 

meningkatkan pelayanan kesehatan secara menyeluruh kepada masyarakat, sesuai 

dengan visi yang menjadi pedomannya yakni “Puskesmas Kassi-Kassi Pemberi 

Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Nyaman Untuk Semua menuju 

Masyarakat sehat dan Mandiri”. Puskesmas Kassi-Kassi terletak di jalan Tamalate 

I No. 43 Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar (Dinkes 

kota Makassar, 2021). 

B. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar 

mulai tanggal 18 Desember 2023 hingga 10 Januari 2024. Populasi dalam 

penelitian ini adalah ibu hamil yang berada di Puskesmas Kassi- Kassi Kota 

Makassar periode Juli-Desember tahun 2023 yang tercatat sejumlah 1504 orang. 

Adapun untuk sampel penelitian ini diperoleh dari ibu hamil yang sesuai kriteria 

inklusi yang telah ditetapkan oleh peneliti. Besarnya sampel ditetapkan 

berdasarkan rumus slovin dan didapatkan besarnya sampel sebanyak 88 sampel. 

Desain penelitian yang digunakan ialah analitik observasional dengan pendekatan 

cross sectional. Pengumpulan data bertujuan untuk mengetahui faktor risiko 

kejadian KEK pada ibu hamil Periode Juli-Desember tahun 2023 di daerah 

penelitian. 
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Analisis data dalam penelitian menggunakan aplikasi SPSS, yang diuji 

analisis univariat kemudian diuji bivariat. Berdasarkan hasil penelitian dan 

pengolahan data yang dilakukan, maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut : 

1. Karakteristik Sampel 

Tabel 4.1 Distribusi Responden berdasarkan Karakteristik Ibu Hamil 

di Puskesmas Kassi- Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023 
Karakteristik Frekuensi (N) Persen (%) 

Usia Ibu 

20-24 tahun 

25-30 tahun 

31-35 tahun 

Total 

  

25 

29 

34 

88 

28,4 

33 

38,6 

100 
Pendidikan   

SD 

SMP 

SMA 

D3/D4 

S1 

7 

9 

41 

3 

28 

8 

10,2 

46,6 

3,4 

31,8 

Total 88 100 

Sumber : Data Penelitian Periode Juli-Desember tahun 2023 

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan distribusi karakteristik ibu hamil di 

puskesmas Kassi-Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023, berdasarkan usia ibu 

hamil didapatkan bahwa karakteristik responden berdasarkan usia lebih dominan 

didapatkan pada rentan usia 31-35 tahun sebanyak 34 orang (38,6%), kemudian 

ibu hamil pada rentan usia 25-30 tahun sebanyak 29 orang (33%) dan sebanyak  

25 orang (28,4%) pada rentan usia 20-24 tahun. Untuk distribusi karakteristik 

responden berdasarkan pendidikan didapatkan frekuensi terbanyak terjadi pada 

ibu hamil dengan pendidikan SMA sebanyak 41 responden (46,6%), kemudian S1 

sebanyak 28 orang (31,8%), SMP sebanyak 9 responden (10,2%), SD sebanyak 7 

responden (8%), lalu D3/D4 sebanyak 3 orang  (3,4%), dan dari data tersebut, 

dapat dilihat bahwa setiap responden memiliki latar belakang pendidikan yang 

bervariasi. 
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2. Analisis Univariat 

 Uji analisis univariat dilakukan untuk mengetahui distribusi dari variabel 

yang diteliti. Adapun hasil dari analisis univariat dari variabel dalam penelitian ini 

dapat dilihat dari tabel berikut : 
 

Tabel 4.2 Distribusi Responden berdasarkan Variabel Kejadian KEK pada ibu  

hamil di Puskemas Kassi-Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023 

Variabel Frekuensi (N) Persentase (%) 

Kejadian KEK 
  

KEK 33 37.5 

Tidak KEK  55 62.5 

Pengetahuan   

Kurang 14 15,9 

Cukup 

Baik 

55 62,5 

19 21,6 

Pendapatan   

Tinggi > Rp 3.385.145 

/bulan 

25 28,4 

Rendah < Rp 3.385.145 /bulan  63 71,6 

Asupan Makanan   

Terpenuhi (FFQ > 560) 44 50 

Tidak Terpenuhi (FFQ < 

560) 

44 50 

Riwayat Penyakit   

Ada 19 21.6 

Tidak Ada  69 78,4 

Paritas   

Buruk (>3 kelahiran) 36 40,9 

Baik (< 3 kelahiran) 52 59,1 

Total  88 100% 

Sumber : Data Penelitian, 2023 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, maka dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden tidak mengalami KEK (62,5%) namun angka kejadian KEK pada ibu 

hamil periode Juli-Desember tahun 2023 dipuskesmas Kassi-Kassi masih 

cenderung tinggi yang mencapai 37,5% atau sebanyak 33 orang dari 88 total 

sampel. Kemudian untuk distribusi pengetahuan responden di PKM Kassi-Kassi 
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Periode Juli-Desember tahun 2023 diperoleh bahwa 55 responden (62,5%)  

memiliki pengetahuan yang cukup, pengetahuan kurang sebanyak 14 responden 

(15,9%), lalu sebanyak 19 responden (21,6%) memiliki pengetahuan yang baik, 

hal tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan responden sebagian besar sudah 

cukup (62,5% dari 100%). Berdasarkan distribusi pendapatan ibu hamil 

didapatkan pendapatan tinggi sebanyak 25 responden (28,4%) sedangkan 

responden dengan pendapatan rendah mencapai 63 responden (71,6%), hal 

tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden berpendapatan rendah (71,6% 

dari 100%). Untuk distribusi data asupan makanan pada responden didapatkan, 

sebanyak 44 responden (50%) asupan makanannya terpenuhi dan 44 responden 

(50%) tidak terpenuhi yang berarti bahwa tingkat asupan makanan responden 

setara. Lalu untuk distribusi responden berdasarkan riwayat penyakit diperoleh 

hasil 19 responden (21,6%) memiliki riwayat penyakit dan 69 responden (78,4%) 

tidak memiliki riwayat penyakit, yang menandakan bahwa mayoritas responden 

tidak memiliki riwayat penyakit (76%). Kemudian untuk data mengenai paritas 

responden di PKM Kassi-Kassi tahun 2023 diperoleh paritas buruk sebanyak 36 

responden (40,9%) sedangkan responden dengan paritas baik sebanyak 52 

responden (59,1%) yang menandakan bahwa sebagian besar responden dalam 

kategori paritas yang baik (59,1% dari 100%). 

3. Analisis Bivariat 

Uji analisis bivariat bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel 

independen yaitu pengetahuan, pendapatan, asupan makanan, riwayat penyakit, 

dan paritas. Adapun analisis hubungan antara variabel independen dengan 

kejadian KEK dilampirkan pada tabel sebagai berikut. 
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Tabel 4.3 Analisis Hubungan Pengetahuan Ibu dengan Kejadian KEK  

pada Ibu Hamil Periode Juli-Desember tahun 2023 

Pengetahuan 

Kejadian KEK 
Total P-

Value Ya Tidak 

N % N % N % 

Kurang 8 9,1 6 6,8 14 15,9 

0,043 
Cukup 22 25 33 37,5 55 62,5 

Baik 3 3,4 16 18,2 19 21,6 

Total 33 37,5 55 62,5 88 100 

*Analisis Menggunakan Chi-Square 

Sumber: Data Primer, 2023 

Tabel 4.3 menunjukkan hubungan antara pengetahuan ibu dengan kejadian 

KEK. Terdapat 8 ibu yang mengalami KEK dan 6 ibu yang tidak KEK, yang 

memiliki pengetahuan kurang. Terdapat 22 ibu hamil KEK dan 33 ibu yang tidak 

KEK , yang memiliki pengetahuan cukup. Terdapat 3 ibu hamil KEK dan 16 ibu 

yang tidak KEK, yang memiliki pengetahuan yang baik. Hasil uji chi-square 

didapatkan p-value sebesar 0,043 yang berarti lebih kecil dari nilai alpha yaitu 

0,05. Nilai p-value menunjukkan ada hubungan antara pengetahuan ibu dengan 

kejadian KEK pada ibu hamil di puskesmas Kassi- Kassi Periode Juli-Desember 

tahun 2023.  

Tabel 4.4 Analisis Hubungan Pendapatan dengan Kejadian KEK pada Ibu hamil 

di Puskesmas Kassi-Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023 

Pendapatan 

Kejadian KEK 
Total P-

Value 
OR 

CI 

95% Ya Tidak 

N % N % n % 

Tinggi  5 5,7 20 22.7 25 28,4 

0,033 0.313 
0,104-

0,938 
Rendah  28 31,8 35 39,8 63 71,6 

Total 33 37,5 55 62,5 88 100 

*Analisis Menggunakan Chi-Square 

Sumber: Data Primer, 2023 

Tabel 4.4 menunjukkan hubungan antara pendapatan dengan kejadian KEK. 

Terdapat 5 ibu yang mengalami KEK dan 20 ibu yang tidak mengalami KEK, 

untuk ibu dengan tingkat pendapatan yang tinggi. Terdapat 28 ibu yang KEK dan 
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35 ibu yang tidak mengalami KEK, untuk ibu dengan tingkat pendapatan rendah. 

Berdasarkan hasil uji chi-square didapatkan p-value sebesar 0,033 yang berarti 

lebih kecil dari nilai alpha yaitu 0,05. Nilai p-value tersebut menunjukkan bahwa 

ada hubungan yang signifikan antara pendapatan dengan KEK pada ibu hamil di 

puskesmas Kassi- Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023. Nilai Odd Ratio (OR) 

sebesar 0,313 dengan CI 95% (0,104-0,938) menunjukkan bahwa ibu dengan 

pendapatan rendah memiliki risiko 0,265 kali lebih besar untuk mengalami KEK 

dibandingkan dengan ibu yang berpendapatan tinggi di Puskesmas Kassi-Kassi 

Periode Juli-Desember tahun 2023. 

Tabel 4.5 Analisis Hubungan Asupan Makanan Ibu dengan Kejadian KEK  

pada Ibu Hamil di Puskesmas Kassi- Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023 

Asupan 

Makanan 

Kejadian KEK 
Total P-

Value 
OR 

CI 

95% Ya Tidak 

N % N % n % 

Terpenuhi 11 12.5 33 34,0 44 50 

0,015 0,333 
0,135-

0,822 

Tidak 

terpenuhi 
22 25 22 23,4 44 50 

Total 33 37,5 55 57,4 88 100 

Sumber: Data Primer, 2023 

Tabel 4.5 menunjukkan hubungan antara asupan makanan dengan kejadian 

KEK. Terdapat 11 ibu hamil KEK dan 33 ibu yang tidak mengalami KEK, untuk 

ibu dengan asupan makanan yang terpenuhi. Terdapat 22 ibu yang KEK dan 22 

ibu yang tidak mengalami KEK, untuk ibu dengan asupan makanan yang tidak 

terpenuhi. Berdasarkan hasil uji chi-square didapatkan p-value sebesar 0,015 yang 

berarti lebih kecil dari nilai alpha yaitu 0,05. Nilai p-value tersebut menunjukkan 

bahwa ada hubungan yang signifikan antara asupan makanan dengan kejadian 

KEK pada ibu hamil di puskesmas Kassi- Kassi Periode Juli-Desember tahun 

2023. Nilai Odd Ratio (OR) sebesar 0,333 dengan CI 95% (0,135-0,822) 

menunjukkan bahwa ibu dengan asupan makanan yang tidak terpenuhi berisiko 
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0,333 kali lebih besar untuk mengalami KEK dibandingkan ibu dengan asupan 

makanan yang terpenuhi di Puskesmas Kassi-Kassi 2023. 

Tabel 4.6 Analisis Hubungan Riwayat Penyakit Ibu dengan Kejadian KEK  

pada Ibu Hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023 

Riwayat Penyakit 

Kejadian KEK 
Total 

P-Value OR CI 95% Ya Tidak 

N % N % n % 

Ada 8 9,1 11 12,5 19 21,6 

0,640 1,280 0,455-3,602 Tidak ada 25 28,4 44 50 69 78,4 

Total 33 37,5 55 62,5 88 100 

*Analisis Menggunakan Chi-Square 

Sumber: Data Sekunder, 2023 

Tabel 4.6 menunjukkan hubungan antara riwayat penyakit dengan kejadian 

KEK pada ibu hamil, terdapat 8 ibu hamil KEK dan 11 ibu hamil yang tidak 

KEK, untuk ibu yang memiliki riwayat penyakit. Terdapat 25 ibu hamil KEK dan 

44 ibu hamil tidak KEK, untuk ibu yang tidak memiliki riwayat penyakit. 

Berdasarkan hasil uji chi-square didapatkan p-value sebesar 0,640 yang berarti 

lebih besar dari nilai alpha yaitu 0,05. Nilai p-value tersebut menunjukkan bahwa 

tidak ada hubungan yang signifikan antara riwayat penyakit dengan KEK pada ibu 

hamil di puskesmas Kassi- Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023. Nilai Odd 

Ratio (OR) sebesar 1,280 dengan CI 95% (0,455-3,602) menunjukkan bahwa ibu 

yang tidak memiliki riwayat penyakit juga berisiko 1,167 kali lebih besar untuk 

mengalami KEK. 
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Tabel 4.7 Analisis Hubungan Paritas dengan Kejadian KEK pada Ibu Hamil di 

Puskesmas Kassi-Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023 

Paritas 

Kejadian KEK 
Total P-

Value 
OR 

CI 

95% Ya Tidak 

N % N % n % 

Baik 12 13,6 24 27,3 36 40,9 

0,502 0,738 
0,304-

1,792 
Buruk 21 23,9 31 35,2 52 59,1 

Total 33 37,5 55 62,5 88 100 

*Analisis Menggunakan Chi-Square 

Sumber: Data Primer, 2023 

Tabel 4.7 menunjukkan hubungan antara paritas dengan kejadian KEK 

pada ibu hamil. Terdapat 12 ibu hamil KEK dan 24 ibu hamil tidak KEK, dengan 

paritas yang baik. Terdapat 21 ibu hamil KEK dan 31 ibu hamil tidak KEK, untuk 

ibu hamil dengan paritas yang buruk. Berdasarkan hasil uji chi-square didapatkan 

p-value sebesar 0,502 yang berarti lebih besar dari nilai alpha yaitu 0,05. Nilai p-

value tersebut menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara paritas dengan 

kejadian KEK pada ibu hamil di puskesmas Kassi- Kassi Periode Juli-Desember 

tahun 2023. Nilai Odd Ratio (OR) sebesar 0,738 dengan CI 95% (0,304-1,792) 

menunjukkan bahwa ibu dengan paritas yang baik juga berisiko 0,738 kali lebih 

besar untuk mengalami KEK.  

C. Pembahasan 

1. Gambaran Kejadian KEK Pada Ibu Hamil  

Kehamilan menyebabkan peningkatan metabolisme tubuh sehingga 

kebutuhan energi dan zat gizi lainnya selama kehamilan meningkat. Peningkatan 

energi dan zat gizi tersebut diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan 

janin, pertambahan besarnya organ kandungan, serta perubahan komposisi dan 

metabolisme tubuh ibu hamil, sehingga ibu hamil perlu memenuhi kebutuhan 

nutrisi yang diperlukan oleh tubuhnya, sebab jika tidak terpenuhi maka ibu hamil 

beresiko mengalami KEK (Dennylson, 2022). Kekurangan energi kronik pada ibu 



 

 

53 

 

hamil adalah keadaan dimana ibu menderita kekurangan makanan yang 

berlangsung menahun/kronis dan mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan 

pada ibu hamil. Untuk mengetahui ibu hamil mengalami KEK atau tidak, 

dilakukan pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA), dengan kategori KEK jika 

pengukuran LILA ≤ 23,5 cm (Kemenkes, 2020). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lingkup kerja wilayah 

Puskesmas Kassi-Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023 dengan total sampel 

sebanyak 88 ibu hamil didapatkan sebagian besar responden tidak mengalami 

KEK (62,5%) dan yang mengalami KEK mencapai 37,5% atau sebanyak 33 orang 

dari 88 total sampel. Hasil tersebut menandakan bahwa kasus KEK pada ibu 

hamil masih cukup banyak terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti, didapatkan hasil bahwa sebagian sebagian besar kasus 

KEK terjadi pada ibu hamil dengan usia subur (WUS). Hal ini dikarenakan wanita 

pada usia muda dan masih produktif cenderung lebih memilih fokus bekerja, 

sehingga mereka kurang memperhatikan kebutuhan zat gizi yang dibutuhkan oleh 

tubuhnya padahal WUS memerlukan zat gizi untuk perkembangan tubuhnya, 

pernyataan tersebut sesuai dengan teori dalam  penelitian Paramata dan 

Sandalayuk (2019), bahwa terjadi peningkatan kebutuhan zat gizi pada remaja 

putri (WUS) berkaitan dengan percepatan pertumbuhan yang dialaminya, dimana 

zat gizi yang diserap tubuh digunakan untuk meningkatkan berat badan dan tinggi 

badan, disertai dengan meningkatnya jumlah ukuran jaringan sel tubuh untuk 

mencapai pertumbuhan yang optimal (Paramata and Sandalayuk, 2019). 

Selain itu, KEK dapat terjadi karna berbagai faktor seperti pengetahuan, 

paritas, jarak kehamilan, status ekonomi dan pendapatan keluarga, asupan  gizi, 

pendidikan, usia ibu hamil, bahkan riwayat penyakit yang pernah diderita ibu 

hamil juga ikut berpengaruh secara signifikan terhadap kejadian KEK pada ibu 



 

 

54 

 

hamil (Musaddik, Putri and M, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Nurkhaira 

Mazita J, Andi Nuddin, Henni Kumaladewi Hengky (2019) terkait  Analisis 

Faktor Risiko Kekurangan Energi Kronis Ibu Hamil Di Kota Parepare dengan 

sampel penelitian berjumlah 63 sampel mengemukakan bahwa, usia Ibu 0,030 < 

0,05, Jarak Kehamilan 0,048 < 0,05, dan Pantang Makan 0,000 < 0,05 yang 

artinya bahwa faktor tersebut berpengaruh terhadap terhadap kejadian KEK ibu 

hamil di Kota Parepare. Disarankan pada wanita yang ingin menikah 

merencanakan terlebih dahulu jika ingin menikah muda dikarenakan umur yang 

baik untuk menikah ialah 20-35 tahun dan pada usia tersebutlah kehamilan yang 

baik dan bisa menurunkan risiko gangguan pada ibu maupun janin selama 

kehamilan. Sebaiknya ibu hamil lebih banyak mengkonsumsi makanan yang 

diperlukan oleh janin dan memperluas pengetahuan tentang kehamilan serta 

makanan yang baik dikonsumsi ibu hamil untuk menghindari difisiensi energi 

(Nurkhaira Mazita J, Nuddin and Henni Kumaladewi Hengky, 2019). 

2. Hubungan Pengetahuan dengan Kejadian KEK pada ibu hamil 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam namun 

banyak terjadi kasus KEK. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakseimbangan 

asupan zat gizi sehingga dapat mengakibatkan ketidaksempurnan pertumbuhan 

tubuh baik fisik maupun mental. Salah satu faktor yang menyebabkan ibu hamil 

mengalami KEK adalah kurangnya pengetahuan ibu hamil dalam menentukan 

nutrisi yang baik selama kehamilan. Asupan nutrisi pada ibu hamil sebaiknya 

harus mengandung energi, protein, vitamin, mineral, asam folat, zat besi, kalsium 

dimana hal itu sangat dibutuhkan dalam proses perkembangan janin. Salah satu 

faktor yang mempengaruhi gizi ibu hamil yaitu pengetahuan ibu hamil dan 

keluarga tentang zat gizi dalam makanan (Dennylson, 2022).  
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lingkup kerja wilayah Puskesmas 

Kassi-Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023 dengan total sampel sebanyak 88 

ibu hamil didapatkan 8 ibu yang mengalami KEK dan 6 ibu yang tidak KEK, 

yang memiliki pengetahuan kurang. Terdapat 22 ibu hamil KEK dan 33 ibu yang 

tidak KEK , yang memiliki pengetahuan cukup. Terdapat 3 ibu hamil KEK dan 16 

ibu yang tidak KEK, yang memiliki pengetahuan yang baik. Hasil uji chi-square 

didapatkan p-value sebesar 0,043 yang berarti lebih kecil dari nilai alpha yaitu 

0,05 yang menunjukkan hubungan antara pengetahuan ibu dengan kejadian KEK 

pada ibu hamil di puskesmas Kassi- Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di puskesmas Kassi-

Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023 maka dapat dinilai bahwa pengetahuan 

turut berperan dalam terjadinya KEK terutama pada ibu hamil, rendahnya 

pengetahuan membuat ibu hamil tidak dapat memenuhi kebutuhan zat gizi yang 

sesuai untuk tubuhnya. 

Penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Andi & Kasmiati (2020) dengan p value = 0,001 yang berarti terdapat hubungan 

pengetahuan dengan dengan kejadian kurang energi kronik pada ibu hamil di 

Puskesmas Watampone Tahun 2020. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan 

penelitian Rika, Puji & Erika (2021) menunjukkan adanya hubungan tingkat 

pengetahuan tentang gizi terhadap kejadian kekurangan energi kronik (kek) pada 

ibu hamil di puskesmas kecamatan matraman jakarta timur.dengan p-value 0,000 

< 0,05 (Diningsih, Wiratmo and Lubis, 2021). Penelitian lain yang selaras dengan 

penelitian ini ialah penelitian oleh Katrina Ra Mete , Eka Yuni Indah Nurmala,  

dan Dian Hanifah (2022) di daerah Malang yang mendapatkan Hasil uji Chi 

Square p = 0,001 (p < 0,05), hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang 

signifikan antara tingkat pengetahuan ibu hamil tentang gizi dengan status gizi ibu 
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hamil trimester 1 di era pandemi covid-19 di Kab.Malang. Penelitian Mete dkk, 

juga menginformasikan bahwa pengetahuan ibu sangat berperan dalam 

meningkatkan asupan ibu hamil, semakin meningkatnya pengetahuan akan 

membantu dalam peningkatan kepedulian tentang konsumsi yang tepat pada ibu 

hamil yang diharapkan pada hasil akhirnya membantu dalam mencapai status gizi 

yang baik (Mete, Nurmala and Hanifah, 2022). Selain itu, ibu hamil dengan 

kurang gizi dapat meningkatkan terjadinya resiko keguguran, kematian perinatal 

(kematian janin usia gestasi 22 minggu sampai usia 1 minggu pascalahir) dan 

neonatal (bayi usia 0-28 hari). Beberapa penelitian yang dilakukan di Negara 

berkembang bahwa separuh dari penyebab terjadinya Berat Bayi Lahir Rendah 

(BBLR) adalah status gizi ibu, termasuk tinggi badan ibu, berat badan ibu 

sebelum kehamilan dan penambahan berat badan selama kehamilannya 

(Dennylson, 2022) 

3. Hubungan Pendapatan dengan Kejadian KEK pada ibu hamil 

Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu 

fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu, sehingga status sosial ekonomi 

ini akan mempengaruhi gizi seseorang karena pada status ekonomi yang rendah 

akan mengalami ketidak mampuan keluarga untuk membeli makanan yang 

berkualitas, dan dibutuhkan oleh ibu hamil tersebut. Status sosial ekonomi 

seseorang dapat dinilai dari banyak indikator, baik itu dari status sosial dalam 

masyarakat maupun dari keadaan perekenomiannya, yang biasanya dilihat dari 

pendapatan perbulan yang didapatkan oleh seseorang tersebut (Musaddik, Putri 

and M, 2022).  

Hasil penelitian ini didapatkan ibu hamil di PKM Kassi-Kassi dengan 

KEK sebanyak 5 responden dan 20 ibu yang tidak mengalami KEK, untuk ibu 

dengan tingkat pendapatan yang tinggi. Terdapat 28 ibu yang KEK dan 35 ibu 
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yang tidak mengalami KEK, untuk ibu dengan tingkat pendapatan rendah. 

Berdasarkan hasil uji chi-square didapatkan p-value sebesar 0,033 yang berarti 

lebih kecil dari nilai alpha yaitu 0,05. Nilai p-value tersebut menunjukkan bahwa 

ada hubungan yang signifikan antara pendapatan dengan KEK pada ibu hamil di 

puskesmas Kassi- Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023. Nilai Odd Ratio (OR) 

sebesar 0,313 dengan CI 95% (0,104-0,938) menunjukkan bahwa ibu dengan 

pendapatan rendah memiliki risiko 0,265 kali lebih besar untuk mengalami KEK 

dibandingkan dengan ibu yang berpendapatan tinggi di Puskesmas Kassi-Kassi 

Periode Juli-Desember tahun 2023. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

peneliti maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan merupakan faktor yang 

mendukung terjadinya KEK karena rendahnya pendapatan membuat ibu hamil 

kesulitan dalam membeli pangan bermutu, sesuai yang dibutuhkan tubuhnya. 

Penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Musaddik,Putri dan Muhammad (2022) bahwa ada hubungan  sosial ekonomi, 

pendapatan keluarga dengan kejadian kekurangan energi kronis (KEK) pada ibu 

hamil dengan hasil uji chi square nilai p value 0,012 (Musaddik, Putri and M, 

2022). Hal ini didukung pula oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Kiki, 

Akmal, & Irmawati (2022) yang memperoleh hasil uji statistik p-value 0,044 nilai 

p-value tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan antara pendapatan dengan 

KEK (Fazirah, Syahruddin and Irmawati, 2022). Penelitian lain yang dilakukan 

oleh dwike An, dkk (2021) yang melakukan study literatur juga memperoleh hasil 

yang sejalan dengan hasil penelitian ini, menyatakan bahwa penghasilan keluarga 

memiliki hubungan dengan KEK pada ibu hamil, dan faktor pendapatan keluarga 

ini mempengaruhi kejadian KEK pada ibu hamil sebesar 66,67% (An et al., 

2021). 
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Menurut teori dari penelitian Ferawati (2019) menyatakan bahwa 

pendapatan berpengaruh terhadap kualitas menu. Pernyataan itu nampak logis, 

karena memang tidak mungkin orang makan makanan yang tidak sanggup 

dibelinya. Pendapatan yang rendah menyebabkan daya beli yang rendah pula, 

sehingga tidak mampu membeli pangan dalam jumlah yang dibutuhkan, 

sebaliknya pendapatan yang tinggi umumnya mengkonsumsi makanan yang lebih 

tinggi harganya (Ferawati, 2019). Namun menurut Fitrianingsih (2019) 

mengatakan bahwa penghasilan tinggi tidak menjamin status gizi seseorang baik, 

akan tetapi hal ini dapat menambah kesempatan untuk memilih bahan makanan 

berkualitas dan meningkatkan konsumsi makanan bergizi tinggi. Terdapat 

keluarga dengan pendapatan tinggi kurang baik dalam mengatur belanja keluarga, 

mereka membeli pangan dalam jumlah sedikit serta mutu yang kurang, sehingga 

dapat mempengaruhi keadaan ibu hamil (Fitrianingsih, 2019) 

4. Hubungan Asupan Makanan dengan Kejadian KEK pada ibu hamil 

Perilaku konsumsi makanan ialah salah satu bentuk perilaku untuk 

mencegah penyakit dalam artian mempertahankan dan meningkatkan kesehatan 

agar terhindar dari KEK, selain itu perilaku makan guna memenuhi kebutuhan 

makan atau rasa lapar, memperoleh gizi yang diperlukan tubuh dan untuk 

memenuhi kebutuhan psikologi. Keadaan kekurangan asupan gizi pada ibu hamil 

selama kehamilan bisa berdampak pada keadaan Berat Bayi Lahir Rendah 

(BBLR), maupun gangguan kesehatan selama masa kehamilan dan persalinan 

(Ihtirami, Rahma and Tihardimanto, 2021). 

 Hasil dari penelitian yang dilakukan di puskesmas Kassi-Kassi Periode 

Juli-Desember tahun 2023 didapatkan bahwa 11 ibu hamil KEK dan 33 ibu yang 

tidak mengalami KEK, untuk ibu dengan asupan makanan yang terpenuhi. 

Terdapat 22 ibu yang KEK dan 22 ibu yang tidak mengalami KEK, untuk ibu 
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dengan asupan makanan yang tidak terpenuhi. Berdasarkan hasil uji chi-square 

didapatkan p-value sebesar 0,015 yang berarti lebih kecil dari nilai alpha yaitu 

0,05. Nilai p-value tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara asupan makanan dengan kejadian KEK pada ibu hamil di puskesmas Kassi- 

Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023. Nilai Odd Ratio (OR) sebesar 0,333 

dengan CI 95% (0,135-0,822) menunjukkan bahwa ibu dengan asupan makanan 

yang tidak terpenuhi berisiko 0,333 kali lebih besar untuk mengalami KEK 

dibandingkan ibu dengan asupan makanan yang terpenuhi di Puskesmas Kassi-

Kassi 2023. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di puskesmas 

Kassi-Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023, maka dapat diketahui bahwa  

asupan makanan yang kurang dan tidak terpenuhi, turut berkontribusi terhadap 

terjadinya KEK  pada ibu hamil. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Anjelika, Ihsan dan 

Dammalewa (2021) di wilayah kerja Puskesmas Kolono Kabupaten Konawe 

Selatan yang memperoleh p value (0,000) < α (0,05), yang artinya terdapat 

hubungan asupan energi makanan dengan kekurangan energi kronik (KEK) pada 

ibu hamil (Anjelika, Ihsan and Dammalewa, 2021). Penelitian lain yang dilakukan 

oleh Lestari, Mardiyah, Catur, & Masdariah (2021) di Kota Mataram juga 

menyatakan bahwa variabel yang paling dominan berpengaruh tentang KEK 

adalah asupan makanan (Cahaya Indah Lestari, Siti Mardiyah WD, Catur Esty 

Pamungkas, 2021). Hasil dari penelitian ini juga sejalur dengan penelitian Dictara, 

dkk (2020) bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara asupan energi dan 

protein dengan kejadian KEK dengan hasil uji chi square memperoleh p-value 

sebesar 0,017 < 0.05, menurutnya asupan makanan berperan penting dalam 

pemenuhan nutrisi serta pembentukan energi. Apabila makanan energi tidak 

adekuat, maka cadangan lemak dalam tubuh akan digunakan. Bila cadangan 
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lemak digunakan secara terus menerus, maka protein yang terdapat pada hati dan 

otot akan diubah menjadi energi. Hal ini akan menyebabkan terjadinya deplesi 

masa otot yang ditandai dengan pengukuran lingkar lengan atas > 23,5 cm 

(Dictara et al., 2020).   
5. Hubungan Riwayat Penyakit dengan Kejadian KEK pada Ibu Hamil 

Salah satu faktor tingginya angka kematian ibu melahirkan ialah adanya 

kehamilan resiko tinggi yaitu, kehamilan yang disertai oleh penyakit atau kondisi 

yang dapat berdampak tidak baik pada ibu ataupun janinnya. Adapun penyakit 

yang termasuk dalam kehamilan resiko tinggi ialah penyakit kronis seperti 

hipertensi, penyakit jantun, diabetes dan anemia kronis. 

Hasil dari penelitian ini didapatkan terdapat 8 ibu hamil KEK dan 11 ibu 

hamil yang tidak KEK, untuk ibu yang memiliki riwayat penyakit. Terdapat 25 

ibu hamil KEK dan 44 ibu hamil tidak KEK, untuk ibu yang tidak memiliki 

riwayat penyakit. Berdasarkan hasil uji chi-square didapatkan p-value sebesar 

0,640 yang berarti lebih besar dari nilai alpha yaitu 0,05. Nilai p-value tersebut 

menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara riwayat penyakit 

dengan KEK pada ibu hamil di puskesmas Kassi- Kassi Periode Juli-Desember 

tahun 2023. Nilai Odd Ratio (OR) sebesar 1,280 dengan CI 95% (0,455-3,602) 

menunjukkan bahwa ibu yang tidak memiliki riwayat penyakit juga berisiko 1,167 

kali lebih besar untuk mengalami KEK. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Puskesmas Kassi-

Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023 diperoleh hasil yang tidak berhubungan 

antara riwayat penyakit dengan KEK, hal ini disebabkan karena sebagian besar 

responden ibu hamil KEK yang diperoleh peneliti tidak memiliki riwayat 

penyakit, kemungkinan hal tersebutlah yang mempengaruhi hasil analisis 

penelitian sehingga tidak didapatkan hubungan antara riwayat penyakit dengan 
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kejadian KEK. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa, penyakit yang diderita 

seseorang tidak selalu menjadi faktor kejadian KEK, namun adanya penyakit 

tersebut dapat mengganggu pemenuhan serta penyerapaan zat gizi. Hal tersebut  

sesuai dengan teori Lestari bahwa penyakit dapat bertindak sebagai pemula 

terjadinya kurang gizi sebagai akibat menurunya nafsu makan, adanya gangguan 

penyerapan dalam saluran pencernaan atau peningkatan kebutuhan zat gizi oleh 

adanya penyakit, namun penyakit yang ada dalam diri seseorang tidak lantas 

membuatnya menderita KEK (Lestari et al., 2023). 

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Carolin, Siauta & Nurpadilah (2022) bahwa riwayat penyakit tidak berhubungan 

dengan kekurangan energi kronis dengan hasil analisis p-value 0,213 (Carolin, 

Siauta and Nurpadilah, 2022). Hasil ini juga sesuai dengan penelitian Ferawati 

(2019) yang memperoleh p-value 0,926 dari riwayat penyakit dengan KEK pada 

ibu hamil, yang berarti bahwa riwayat penyakit tidak berkolerasi terhadap 

kejadian KEK. Hasil serupa juga didapatkan dari penelitian Lestari, dkk (2023) 

bahwa riwayat penyakit tidak berhubungan dengan kekurangan energi kronis (p-

value 1,000). 

Penurunan asupan gizi akibat kurangnya nafsu makan, menurunnya 

absorpsi dan kebiasaan mengurangi makanan pada saat sakit adalah mekanisme 

patologis infeksi dengan malnutrisi. Selain itu, peningkatan kehilangan cairan/zat 

gizi akibat penyakit diare, mual/muntah dan pendarahnan terus menerus juga 

terjadi. Gizi kurang secara langsung disebabkan oleh makanan dan penyakit. Ibu 

yang mendapat cukup makanan tetapi sering menderita sakit, pada akhirnya dapat 

menderita gizi kurang. Demikian pula pada ibu yang tidak memperoleh cukup 

makan, maka daya tahan tubuhnya akan melemah dan akan mudah terserang 

penyakit (Ferawati, 2019).  
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6. Hubungan Paritas dengan Kejadian KEK pada Ibu Hamil 

Setiap kehamilan merupakan proses alamiah, bila tidak dikelola dengan 

baik akan memberikan jaminan pada ibu dan janin dalam keadaan sehat dan 

aman. Penyebab tingginya kasus kesakitan dan kematian ibu di banyak negara 

berkembang yang terjadi selama proses kehamilan, persalinan dan nifas 

sebenarnya dapat dicegah. Melalui upaya pencegahan yang efektif sudah banyak 

negara berkembang dan hampir semua negara maju, berhasil menurunkan angka 

kesakitan dan kematian ibu ke tingkat yang sangat rendah (Dennylson, 2022).  

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh data mengenai paritas ibu hamil 

di PKM Kassi-Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023 didapatkan 12 ibu hamil 

KEK dan 24 ibu hamil tidak KEK, dengan paritas yang baik. Terdapat 21 ibu 

hamil KEK dan 31 ibu hamil tidak KEK, untuk ibu hamil dengan paritas yang 

buruk. Berdasarkan hasil uji chi-square didapatkan p-value sebesar 0,502 yang 

berarti lebih besar dari nilai alpha yaitu 0,05. Nilai p-value tersebut menunjukkan 

bahwa tidak ada hubungan antara paritas dengan kejadian KEK pada ibu hamil di 

puskesmas Kassi- Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023. Nilai Odd Ratio (OR) 

sebesar 0,738 dengan CI 95% (0,304-1,792) menunjukkan bahwa ibu dengan 

paritas yang baik juga berisiko 0,738 kali lebih besar untuk mengalami KEK  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di PKM Kassi-Kassi 

Periode Juli-Desember tahun 2023 maka dapat diketahui bahwa paritas buruk 

pada ibu hamil tidak lantas menjadikan ibu hamil itu KEK, dan dari hasil 

pengisian kuesioner serta wawancara singkat didapatkan hasil bahwa kebanyakan 

responden memiliki managemen waktu yang baik untuk membagi urusan rumah 

tangga dengan perawatan diri. Hal ini sesuai dengan teori dalam penelitian 

Dennilson (2020) bahwa sebagian besar ibu hamil dengan jumlah paritas tinggi 
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sudah memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan tentang asupan yang sesuai 

untuk ibu hamil (Dennylson, 2022). 

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Fazirah, Akmal Syahruddin, & Irmawati (2022) bahwa paritas (p-value 0,757) 

tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian kurang energi kronik 

(Fazirah, Syahruddin and Irmawati, 2022). Hasil serupa juga didapatkan dari 

penelitian Dennilson (2022) diwilayah kerja Puskesmas Toari bahwa tidak ada 

hubungan antara paritas dengan kejadian KEK pada ibu hamil. sebagian besar ibu 

hamil dengan jumlah paritas tinggi sudah memiliki banyak pengalaman dan 

pengetahuan tentang asupan yang sesuai untuk ibu hamil (Dennylson, 2022). 

Ibu dengan paritas primipara banyak yang mengalami KEK dikarenakan 

kurangnya pengetahuan dan pengalaman selama dalam merawat kehamilan. 

Selain itu, ibu hamil KEK banyak terjadi pada kehamilan pertama hal ini lebih 

disebabkan karena faktor psikologis dan kesiapan mental dan fisik untuk menjadi 

orang tua sehingga mengabaikan asupan makanan bagi ibu hamil (Irdayani, 2018),  

sedangkan paritas yang tinggi akan berdampak pada kurangnya perhatian terhadap 

diri sendiri pada ibu hamil karena sibuknya mengurus kebutuhan rumah tangga 

(Faozi, 2022). Ibu hamil yang mengalami KEK juga dapat meningkatkan risiko 

timbulnya gangguan selama masa kehamilan maupun persalinan. Hasil penelitian 

ini sejalan dengan teori yaitu, jarak kelahiran yang terlalu dekat dan banyak 

menyebabkan terjadinya komplikasi persalinan. Hal ini dikarenakan kondisi ibu 

yang belum pulih sepenuhnya serta pemenuhan zat gizi yang belum optimal 

namun harus memenuhi kebutuhan janin yang dikandungnya. Ibu memerlukan 

waktu 2-5 tahun antara persalinan sebelumnya dengan yang sekarang (Yohanes, 

2018). 
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7. Integrasi Keislaman 

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan ilmiah yang telah 

dipaparkan dalam uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa menjadi seorang ibu 

hamil sangatlah berisiko serta memiliki tantangan yang besar, karena menyangkut 

dua nyawa, yakni ibu dan janin yang dikandungnya. Hal tersebut selaras dengan 

kutipan ayat QS. Lukman/31:14 Allah swt berfirman: 

ِحمملمتْهُِامُُّه يْهِِۚ نماِالًِْنْسمانمِبِومالِدم َومومصَّي ْ َوَّفِصمالهُِِِومهْنٍِِِّعملَٰىِِومهْنًاِِٗٗ ِاِلمَِِِّوملِومالِدميْكم ِِِلِِِِْاشْكُرِِِْامنِِِِعمامميْنِِِِفِِِِْٗٗ
ِِالْممصِيُِْْ

Terjemahnya; 

“Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua 
orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 
bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah 
kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu” 
(Departemen Agama RI, 2012) 

Ayat tersebut berkaitan dengan kisah Luqman yang merupakan seseorang 

yang diberikan hikmah dari Allah swt. sehingga dikenal sebagai pribadi yang 

sangat taat dan shalih. Suatu saat Luqman menasihati anaknya yang menurut 

riwayat bernama Sanqa, dengan anjuran dan perintah agar menyembah Allah swt. 

dan tidak menyekutukannya dengan segala sesuatu. Setelah menasihati anaknya 

dengan tauhid, Luqman kemudian memberikan nasihat agar anaknya selalu 

berbakti kepada kedua orang tuanya (Ibnu Kaṡīr, no date).  

Pada kalimat   وَهْناً عَلٰى وَهْن   Allah swt. memberikan tanda tentang kondisi yang 

dialami seorang perempuan hamil ketika mengandung yakni kelemahan secara 

terus menerus. Sejalan dengan makna tersebut Mujahid memaknai kata al-wahn 

dengan penderitaan mengandung anak, sedangkan Qatadah memaknainya dengan 

kelemahan yang berlebih-lebihan. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses 

mengandung memerlukan tenaga agar ibu hamil memiliki kekuatan dan energi 

ketika mengandung, sehingga seorang ibu hamil harus menjaga status gizinya 
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sehingga ia dapat terhindar dari KEK. Bahkan dalam kalimat   ِفِصَالهُٗ فِيْ عَامَيْن  juga وَّ

dijelaskan bahwa seorang ibu yang telah melahirkanpun memiliki peranan yang 

sangat besar dalam hal menyampihkan atau menyusui anaknya, dan diketahui 

bahwa dalam air susu ibu terdapat manfaat yang luar biasa untuk bayi. Hal 

tersebut menandakan bahwa peranan gizi serta status gizi yang dimiliki oleh ibu 

sangatlah penting, baik untuk kesehatan ibu maupun generasi penerus bangsa. 

D. Keterbatasan Penelitian 

Kendala dalam penelitian ini dalam hal pengambilan data. Penelitian ini 

menggunakan data primer yakni dengan pengisian kuesioner sehingga bergantung 

pada kejujuran serta ingatan tiap responden dalam pengisian lembar kuesioener 

yang diberikan. Selain itu, adanya variabel perancu juga turut mengganggu dalam 

proses penelitian ini sehingga untuk mengatasi hal tersebut, peneliti menetapkan 

kriteria inklusi dan ekslusi.    
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BAB 5 

SARAN DAN KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari analisis data penelitian Analisis Faktor Risiko 

Kejadian Kekurangan Energi Kronis di Puskesmas Kassi-Kassi maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

1. Kejadian kekurangan energi kronik (KEK) pada ibu hamil di wilayah kerja 

Puskesmas Kassi-Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023 dengan total 

sampel 88 responden diperoleh 33 responden (37,5%) mengalami KEK, dan  

sebanyak 55 responden (62,5%) tidak mengalami KEK. 

2. Pengetahuan ibu hamil hamil di wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi 

Periode Juli-Desember tahun 2023, diperoleh pengetahuan kurang sebanyak 

14 responden (15,9%), pengetahuan yang cukup sebanyak 55 responden 

(62,5%) dan 19 responden (21,6%) memiliki pengetahuan yang baik. 

3. Pendapatan ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Periode Juli-Desember 

tahun 2023, sebagian besar dalam kategori rendah yaitu sebanyak 63 

responden (71,6%) dan sisanya berpendapatan tinggi sebanyak 25 

responden (28,4%). 

4. Asupan makanan ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Periode Juli-

Desember tahun 2023, didapatkan responden dengan asupan makanan yang 

terpenuhi sebanyak 44 responden (50%) dan sebanyak 44 responden (50%) 

asupan makanannya tidak terpenuhi. 

5. Riwayat penyakit ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Periode Juli-

Desember tahun 2023, diperoleh 19 responden (21,6%) memiliki riwayat 

penyakit dan 69 responden (78,4%) tidak memiliki riwayat penyakit. 
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6. Paritas ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Periode Juli-Desember tahun 

2023 diperoleh paritas buruk sebanyak 42 responden (40,9%) sedangkan 

responden paritas yang baik sebanyak 52 responden (59,1%). 

7. Terdapat hubungan antara pengetahuan dengan kejadian KEK pada ibu 

hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023.  

8. Terdapat hubungan antara pendapatan dengan kejadian KEK pada ibu hamil 

di Puskesmas Kassi-Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023 

9. Terdapat hubungan antara asupan makanan dengan kejadian KEK pada ibu 

hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023 

10. Tidak terdapat hubungan antara riwayat penyakit ibu hamil dengan kejadian 

KEK pada ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Periode Juli-Desember 

tahun 2023. 

11. Tidak terdapat hubungan antara paritas ibu hamil dengan kejadian KEK 

pada ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Periode Juli-Desember tahun 

2023.  

B. Saran 

Bagi Masyarakat 

1. Rutin melakukan pemeriksaan kehamilan dan memperhatikan saran tenaga 

kesehatan demi kondisi ibu dan janin. 

2. Menambah informasi dan wawasan ibu serta keluarga ibu agar dapat 

bersama-sama menghindari faktor risiko yang ada. 

Bagi Tenaga Kesehatan 

1. Petugas kesehatan diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi tentang 

pecegahan Kekurangan Energi Kronik (KEK) agar dapat menambah 

wawasan ibu hamil dan masyarakat. 
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Bagi Peneliti Selanjutnya 

1. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan dan referensi tambahan 

untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan KEK.  

2. Diharapkan juga agar peneliti selanjutnya terkhusus dibidang ini, agar 

memiliki rancangan dengan melihat beberapa keterbatasan yang dapat 

menghambat dalam penelitian ini. 
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D. LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN 
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E. KUESIONER 

ANALISIS FAKTOR RISIKO KEJADIAN KEKURANGAN ENERGI 

KRONIK (KEK) PADA IBU HAMIL DI PUSKESMAS KASSI-KASSI 

Tanggal : 

A. Identitas Responden  

Nama  :  

Umur   : 

Pendidikan Terakhir :  

Pekerjaan   :  

Alamat    : 

B. Pendapatan  

1. Berapakah pendapatan keluarga dalam 1 bulan?  

Suami : Rp. ........  

Istri : Rp. ........  

Total : Rp. ......  

C. Paritas  

1. Berapa kali ibu pernah melahirkan? .......kali.  

D. Riwayat Penyakit 

Apakah ibu pernah menderita penyakit yang sudah dialami sejak lama ? 

E. Pengetahuan  

Petunjuk :  

1. Bacalah secara seksama pertanyaan di bawah ini.  

2. Tuliskan “B” bila pernyataan benar dan “S” bila pernyataan salah dengan memberi 

tanda (). 
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NO PERTANYAAN BENAR SALAH 

1 
Lingkar lengan atas (LILA)ibu hamil yang kecil atau 

kurang dari 23,5 cm menggambarkan keadaan ibu 

hamil dengan asupan gizi tidak seimbang dan 

berlangsung lama 

✓  

2 
Ibu hamil dengan gizi tidak seimbang selama 

kehamilan maka bayi di dalam kandungan tidak akan 

menderita kekurangan gizi 

 ✓ 

3 
Salah satu tanda ibu hamil mengalami gizi tidak 

seimbang sering merasakan kelelahan dan lesu 

✓  

4 
Terlihat segar bugar, lingkar lengan atas lebih dari 

normal menandakan asupan gizi ibu hamil tidak 

seimbang 

 ✓ 

5 
Yang dapat mengalami lingkar lengan kecil atau 

kurang dari normal adalah ibu hamil, wanita usia 

subur dan termasuk remaja 

✓  

6 
Untuk mengetahui lingkar lengan atas kurang atau 

lebih adalah dengan mengukur lingkar lengan atas 

bagian kiri ibu hamil 

✓  

7 
Mengatasi gizi tidak seimbang selama kehamilan 

adalah dengan mengonsumsi makanan bergizi dan 

bervariasi serta pola makan yang sehat 

✓  

8 
Ibu hamil yang memiliki lingkar lengan kecil 

dianjurkan segera ke puskesmas dan mendapatkan 

biskuit ibu hamil selama 90 hari 

✓  
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NO PERTANYAAN BENAR SALAH 

9 
Pemenuhan gizi seimbang ibu hamil hanya untuk 

pertumbuhan dan perkembangan janin saja 

 ✓ 

10 
Sebaiknya sebelum hamil wanita mempunyai gizi 

yang baik dan lingkar lengan atas tidak kecil atau 

tidak kurang dari normal 

✓  

11 
Gizi seimbang selama kehamilan sangat 

mempengaruhi persiapan ASI setelah melahirkan 

✓  

12 
Ibu hamil dengan lingkar lengan kecil atau 

mengalami gizi tidak seimbang cenderung 

melahirkan bayi kurang bulan dan berat badan bayi 

kecil 

✓  

13 
Bahan makanan yang menjadi sumber protein adalah 

daging, ikan, telur, kacang-kacangan, dan susu 

✓  

14 
Ibu hamil tidak dianjurkan untuk mengonsumsi telur 

dan ikan 

 ✓ 

15 
Ibu hamil yang mengalami gizi tidak seimbang dan 

lingkar lengan atas kurang dari normal akan 

melahirkan dengan aman 

 ✓ 

modifikasi dari  (Fitri, 2021) 
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F. Asupan Makanan 

(Food Frequency Questinnaire) 

Berilah tanda check list (√) pada kolom yang sesuai dengan 

kebiasaan kamu dalam mengonsumsi makanan (dalam 1 bulan 

terakhir) 

No. Bahan Makanan >1× 

/ hari 

4-6× / 

minggu 

3 × / 

minggu 

<3 × / 

minggu 

1-3 × 

/ 

bulan 

Tidak 

pernah 

  50 25 15 10 1 0 

1. Makanan Pokok 
 Beras/nasi       

 Mie       

 Kentang       

 Singkong/ubi       

 Roti tawar       

 Jagung       

 Bihun       

 Lainnya, sebutkan 
............................. 

      

2. Lauk Hewani dan olahannya 
 Ikan segar       

 Ikan asin       

 Udang       

 Daging sapi       

 Daging kambing       

 Daging ayam       

 Telur ayam       

 Nugget       

 Sosis       

 Lainnya, sebutkan 
............................. 

      

4. Lauk Nabati 

 Kacang hijau       

 Kacang tanah       

 Tahu       

 Tempe       

 Lainnya, sebutkan 
............................. 

      

5. Sayur-sayuran 
 Bayam       

 Kangkung       



 

 

84 

 

 Daun singkong       

 Sawi hijau       

 Kol       

 Kembang kol       

 Brokoli       

 Timun       

 Kacang panjang       

 Buncis       

6. Buah-buahan 
 Jeruk       

 Pepaya       

 Apel       

 Pisang       

 Mangga       

 Lainnya, sebutkan 
............................. 

      

7. Susu dan hasil olahannya 
 Yoghurt       

 Susu bubuk       

 Susu UHT       

8. Makanan jajanan 
 Hamburger       

 Pizza       

 Martabak       

 Donat       

 Bakso       

 Siomay       

 Batagor       

 Pempek       

 Gorengan       

 Kue       

 Puding/agar-agar       

 Coklat       

 Mie instan       

9. Soft Drink 
 Minuman bersoda       

 Minuman boba       

 Thai tea       

Modifikasi : Mutia, 2021 
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F. MASTER TABEL  

ANALISIS DATA 

Usia 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

20.00 6 6.8 6.8 6.8 

21.00 6 6.8 6.8 13.6 

22.00 4 4.5 4.5 18.2 

23.00 3 3.4 3.4 21.6 

24.00 6 6.8 6.8 28.4 

25.00 5 5.7 5.7 34.1 

26.00 2 2.3 2.3 36.4 

27.00 7 8.0 8.0 44.3 

28.00 7 8.0 8.0 52.3 

29.00 5 5.7 5.7 58.0 

30.00 3 3.4 3.4 61.4 

31.00 9 10.2 10.2 71.6 

32.00 8 9.1 9.1 80.7 

33.00 6 6.8 6.8 87.5 

34.00 7 8.0 8.0 95.5 

35.00 4 4.5 4.5 100.0 

Total 88 100.0 100.0  
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KEK 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

KEK 33 37.5 37.5 37.5 

Tidak KEK 55 62.5 62.5 100.0 

Total 88 100.0 100.0  

 

Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

SD 7 8.0 8.0 8.0 

SMP 9 10.2 10.2 18.2 

SMA/SMK 41 46.6 46.6 64.8 

D3/D4 3 3.4 3.4 68.2 

S1 28 31.8 31.8 100.0 

Total 88 100.0 100.0  

 

Pendapatan 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

tinggi 25 28.4 28.4 28.4 

rendah 63 71.6 71.6 100.0 

Total 88 100.0 100.0  

Paritas 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

buruk 36 40.9 40.9 40.9 

baik 52 59.1 59.1 100.0 

Total 88 100.0 100.0  

Pengetahuan 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

kurang 14 15.9 15.9 15.9 

cukup 55 62.5 62.5 78.4 

baik 19 21.6 21.6 100.0 

Total 88 100.0 100.0  
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Riwayat Penyakit 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

ada 19 21.6 21.6 21.6 

tidak ada 69 78.4 78.4 100.0 

Total 88 100.0 100.0  

Asupan Makanan 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

terpenuhi 44 50.0 50.0 50.0 

tidak terpenuhi 44 50.0 50.0 100.0 

Total 88 100.0 100.0  

Crosstab 

 
KEK 

Total 
KEK Tidak KEK 

Penghasilan 

tinggi 

Count 5 20 25 

% within Penghasilan 20.0% 80.0% 100.0% 

% within KEK 15.2% 36.4% 28.4% 

% of Total 5.7% 22.7% 28.4% 

rendah 

Count 28 35 63 

% within Penghasilan 44.4% 55.6% 100.0% 

% within KEK 84.8% 63.6% 71.6% 

% of Total 31.8% 39.8% 71.6% 

Total 

Count 33 55 88 

% within Penghasilan 37.5% 62.5% 100.0% 

% within KEK 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 37.5% 62.5% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 Value Df 
Asymptotic 

Significance (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 4.563a 1 .033   

Continuity Correctionb 3.580 1 .058   

Likelihood Ratio 4.858 1 .028   

Fisher's Exact Test    .050 .027 
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Mantel-Haenszel Common Odds Ratio Estimate 

Estimate .313 

ln(Estimate) -1.163 

Standard Error of ln(Estimate) .561 

Asymptotic Significance (2-sided) .038 

Asymptotic 95% Confidence 
Interval 

Common OddsRatio Lower Bound .104 

Upper Bound .938 

ln(Common Odds Ratio) Lower Bound -2.262 

Upper Bound -.064 

Crosstab 

 
KEK 

Total 
KEK Tidak KEK 

Paritas 

buruk 

Count 12 24 36 

% within Paritas 33.3% 66.7% 100.0% 

% within KEK 36.4% 43.6% 40.9% 

% of Total 13.6% 27.3% 40.9% 

baik 

Count 21 31 52 

% within Paritas 40.4% 59.6% 100.0% 

% within KEK 63.6% 56.4% 59.1% 

% of Total 23.9% 35.2% 59.1% 

tal 

Count 33 55 88 

% within Paritas 37.5% 62.5% 100.0% 

% within KEK 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 37.5% 62.5% 100.0% 

 

 

chi-Square Tests 

 Value df 
Asymptotic 

Significance (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square .451a 1 .502   

Fisher's Exact Test    .655 .328 

Linear-by-Linear Association .446 1 .504   

N of Valid Cases 88     
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Mantel-Haenszel Common Odds Ratio Estimate 

Estimate .738 

ln(Estimate) -.304 

Asymptotic Significance (2-sided) .502 

Asymptotic 95% Confidence 
Interval 

Common Odds Ratio Lower Bound .304 

Upper Bound 1.792 

ln(Common Odds Ratio) Lower Bound -1.191 

Upper Bound .583 

Crosstab 

 
KEK 

Total 
KEK Tidak KEK 

Pengeahuan 

kurang 

Count 8 6 14 

% within Pengetahuan 57.1% 42.9% 100.0% 

% within KEK 24.2% 10.9% 15.9% 

% of Total 9.1% 6.8% 15.9% 

cukup 

Count 22 33 55 

% within Pengetahuan 40.0% 60.0% 100.0% 

% within KEK 66.7% 60.0% 62.5% 

% of Total 25.0% 37.5% 62.5% 

baik 

Count 3 16 19 

% within Pengetahuan 15.8% 84.2% 100.0% 

% within KEK 9.1% 29.1% 21.6% 

% of Total 3.4% 18.2% 21.6% 

Total 

 

 

 

  

Count 33 55 88 

% within Pengetahuan 37.5% 62.5% 100.0% 

  



 

 

84 

 

Riwayat Penyakit 

Ada 

Count 8 11 19 

% within Riwayat Penyakit 42.1% 57.9% 100.0% 

% within KEK 24.2% 20.0% 21.6% 

% of Total 9.1% 12.5% 21.6% 

tidak ada 

Count 25 44 69 

% within Riwayat Penyakit 36.2% 63.8% 100.0% 

% within KEK 75.8% 80.0% 78.4% 

% of Total 28.4% 50.0% 78.4% 

Total 

Count 33 55 88 

% within Riwayat Penyakit 37.5% 62.5% 100.0% 

% within KEK 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 37.5% 62.5% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymptotic 

Significance (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square .219a 1 .640   

Continuity Correctionb .040 1 .841   

Likelihood Ratio .217 1 .641   

Fisher's Exact Test    .790 .416 

Linear-by-Linear Association .217 1 .642   

N of Valid Cases 88     

 Value df 
Asymptotic 

Significance (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 6.272a 2 .043 

Likelihood Ratio 6.708 2 .035 

Linear-by-Linear Association 6.094 1 .014 

N of Valid Cases 88   

 

Crosstab 

 KEK Total 

 KEK 
Tidak 
KEK 
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Mantel-Haenszel Common Odds Ratio Estimate 

Estimate 1.280 

ln(Estimate) .247 

Standard Error of ln(Estimate) .528 

Asymptotic Significance (2-sided) .640 

Asymptotic 95% Confidence 
Interval 

Common Odds Ratio Lower Bound .455 

Upper Bound 3.602 

ln(Common Odds Ratio) Lower Bound -.788 

Upper Bound 1.281 

Crosstab 

 
KEK 

Total 
KEK Tidak KEK 

Asupan Makanan 

terpenuhi 

Count 11 33 44 

% within Asupan Makanan 25.0% 75.0% 100.0% 

% within KEK 33.3% 60.0% 50.0% 

% of Total 12.5% 37.5% 50.0% 

tidak terpenuhi 

Count 22 22 44 

% within Asupan Makanan 50.0% 50.0% 100.0% 

% within KEK 66.7% 40.0% 50.0% 

% of Total 25.0% 25.0% 50.0% 

Total 

Count 33 55 88 

% within Asupan Makanan 37.5% 62.5% 100.0% 

% within KEK 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 37.5% 62.5% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 Value Df 
Asymptotic 

Significance (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 5.867a 1 .015   

Continuity Correctionb 4.848 1 .028   

Likelihood Ratio 5.953 1 .015   

Fisher's Exact Test    .027 .013 

Linear-by-Linear Association 5.800 1 .016   

N of Valid Case   88     
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