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ABSTRAK 

Di Indonesia perkembangan industri pengolahan kapuk telah berkembang sejak 

tahun 1970-an sebagai home industri. Dampak positif berkembangnya home industri ini 

yaitu terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat tetapi juga memberikan dampak 

negatifnya  pekerja pengrajin kapuk berisiko terpajan  debu kapuk yang dapat 

memengaruhi gangguan fungsi kapasitas paru. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan analitik 

observasional yang bertujuan untuk mengetahui faktor risiko fungsi kapasitas paru pada 

pengrajin kasur tradisional di Desa Julubori Kecamatan pallangga Kabupaten Gowa. 

Metode pengambilan sampel yaitu dengan menggunakan total sampling yaitu semua 

pekerja wanita yang bekerja sebagai pengrajin kasur , selanjutnya data dianalisis 

sebanyak 43 orang dengan menggunakan analisis chi-square dengan α = 0,05. 

Hasil penelitian ini menunjukkan ada hubungan bermakna antara kadar debu, 

kadar debu (P=0,024), umur (P=0,042), masa kerja (p=0,044), kebiasaan merokok 

(p=0.009) dengan fungsi kapasitas paru dan tidak ada hubungan  riwayat penyakit paru 

(p=0.518), penggunaan masker (p=0,630) dengan fungsi kapasitas paru. Hasil uji statistik 

RP yaitu kadar debu (RP=1,3), umur (RP=2,2), masa kerja (RP=3,1), riwayat penyakit 

paru (RP=30), kebiasaan merokok (RP=6) dan penggunaan masker (RP=21,2). 

Untuk mengurangi risiko yang didapatkan pekerja maka diharapkan pemillik 

usaha mewajibkan pekerja menggunakan APD, memperhatikan desain tempat kerja, dan 

memperhatikan kebersihan perseorangan (personal hygiene) sehingga dapat mengurangi 

risiko yang diterima pekerja. 

Kata kunci : Fungsi Kapasitas Paru, Kadar Debu, Umur, Masa Kerja, Riwayat 

Penyakit Paru, Kebiasaan Merokok, Penggunaan Msasker.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Kemajuan dalam bidang industri meningkat dari tahun ke tahun. 

Peningkatan ini memberikan berbagai dampak positif, yaitu terbukanya lapangan 

kerja dan meningkatkan taraf sosial ekonomi masyarakat. Namun dampak negatif 

tidak dapat dielakkan, salah satunya adalah pencemaran udara oleh debu yang 

timbul dari pengolahan ataupun insustri besar maupun industri rumahan. 

Lingkungan kerja yang sering penuh dengan debu, uap, gas dan lainnya disatu 

pihak mengganggu produktifitas dan di pihak lain mengganggu kesehatan. Hal ini 

menyebabkan gangguan pernafasan ataupun dapat mengganggu Kapasitas Vital 

paru (Hartini, 2013). 

Badan dunia International Labour Organization (ILO) mengemukakan 

penyebab kematian yang berhubungan dengan pekerjaan sebesar 34% adalah 

penyakit kanker, 25% kecelakaan, 21% penyakit saluran pernafasan, 15% 

penyakit kardiovaskular dan 5% disebabkan oleh faktor lain. Penyakit saluran 

pernafasan akibat kerja sesuai dengan hasil riset The Survailance of Work Related 

and Occupational Respiratory Disease (SWORD) yang dilakukan di Inggris 

ditemukan sebesar 3300 kasus baru penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan 

(Bachtiar, 2016) 

Di Negara kita sendiri yaitu di indonesia menunjukkan penyakit gangguan 

paru akibat kerja yang diakibatkan debu diperkirakan cukup. Balai HIPERKES 

dan Keselamatan Kerja Sulawesi Selatan melaklukan pemeriksaan kapasitas paru 

pada pekerja danb menunjukkan hasil pemeriksaan kapasitas paru yang dilakukan 

pada tahun 1999 terhadap 200 tenaga kerja, diperoleh hasil sebesar 45% 

responden yang mengalami restriktif, 1% responden yang mengalami obstruktif 

dan 1% responden yang merupakan gabungan antara restriktif dan obstruktif 

(Fahmi, 2012). 

 Organ paru-paru manusia dan sistem pernafasan manusia merupakan 

organ dan sistem dalam tubuh manusia yang berhubungan langsung dengan udara 
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luar, sehingga sangat berisiko untuk terpajan debu akibat kerja yang didapatkan di 

lingkungan kerja. Salah satu dampak yang disebabkan oleh debu yaitu gangguan 

kapasitas vital paru. Ketika bernapas udara yang mengandung debu masuk ke 

dalam paru, debu yang berukuran 5- 10 μm masih bisa ditahan oleh jalan napas 

bagian atas, sedangkan yang berukuran 3-5 μm ditahan dibagian tengan jalan 

napas. Partikel yang berukuran 1-3 μm langsung masuk dipermukaan jaringan 

dalam paru (Prasetyo,2016). 

Debu yang terhirup pekerja berisiko menimbulkan fungsi kapasitas paru atau 

kelainan fungsi kapasitas paruD. Kelainan tersebut diakibatkan debu yang masuk 

ke dalam sistem pernafasan merusak jaringan paru yang dapat memengaruhi 

produktivitas kerja dan kualitas pekerjaa. Debu campuran menyebabkan penyakit 

paru pada tenaga kerja yang disebut dengan penyakit paru akibat kerja oleh karena 

disebabkan oleh pekerjaan atau faktor lingkungan kerja. Penyakit tersebut sering 

juga dinamakan penyakit akibat kerja yang diakibatkan ulah manusia itu sendiri,  

oleh karena timbulnya disebabkan oleh adanya pekerjaan. Dalam kondisi tertentu, 

debu merupakan bahaya yang dapat menyebabkan pengurangan kenyamanan 

kerja, gangguan penglihatan, gangguan fungsi faal paru bahkan dapat 

menimbulkan keracunan umum (Bachtiar, 2016). 

 Di Indonesia perkembangan industri pengolahan kapuk telah berkembang 

sejak tahun 1970-an. Kemajuan dan perkembangan industri ini telah memberikan 

dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu terbukanya lapangan kerja 

dan pemenuhan sandang di Indonesia tetapi juga memberikan dampak negatif 

adalah pengaruh dampak lingkungan bagi pekerja itu sendiri. Di pedesaaan 

kondisi kerja yang menjadi satu dengan kondisi kehidupan sehari-hari. Hal ini 

disebabkan usaha yang di bangun berada di halaman rumah masing-

masing,sehingga pada kondisi kerja akan membawa dampak pada kondisi secara 

menyeluruh. 

 

 

 

 



3 
 

 
 

 

 Kondisi kerja tidak sehat akan memengaruhi kehidupan seluruh anggota 

keluarga dalam agama sendiri telah dijelaskan bahwa kesehatan itu penting dan 

dibutuhkan, seperti halnya dijelaskan dalam Firman Allah swt., QS Al-Rad\13: 11 

yang berbunyi : 

⬧ ⧫➔  
✓⧫ ⧫ ◆ 

 ⧫❑→⧫⬧  
      

⧫ ⧫ ❑⬧  
⧫ ⧫ 
→  ⬧◆ 

◆  ❑⬧ 
❑ ⬧ ⧫⧫ ⬧  

⧫◆ ⬧    
◆     

Terjemahnya : 

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah 

Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum 

sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. 

dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka 

tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi 

mereka selain Dia. 

Dalam  tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa ayat di atas berbicara tentang 

perubahan. Ayat tersebut berbicara tentang dua pelaku perubahan. Pelaku yang 

pertama adalah Allah swt, yang mengubah nikmat yang dianugerahkan ni’mat 

kepada suatu masyarakat dan pelaku kedua adalah manusia, dalam hal ini 

masyarakat yang melakukan perubahan pada sisi dalam mereka (Shihab, 2002). 

Kaitannya ayat ini yaitu memberikan peluang kepada orang untuk mengubah 

diri , dalam ayat ini diperintahkan untuk berusaha memperkecil risiko yang 

dihadapi para pekerja pengrajin kasur tradisional tersebut. Dalam ayat tersebut 

dijelaskan pula bahwa Allah tidak akan merubah keadaan manusia kecuali mereka 

mau meengubah keadaan sendiri, hal ini berarti jika ingin maju dan sukses 

ataupun selamat dalam bekerja maka manusia harus berusaha mencukupi 
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kebutuhannya kemudian dijelaskan pula  bahwa manusia tidak memiliki 

pelindung terhadap keburukan yang telah ditakdirkan tetapi manusia berhak 

berusaha untuk menjaga kesehatan dan keselamatan dirinya dari ancaman yang 

terjadi dalam pekerjaannya, manusia harus tetap berusaha menyelamatkan dari 

bahaya yang mengintai di lingkungan sekitarnya. 

 Desa Julubori yang terletak dalam pemerintahan kecamatan Pallangga 

kabupaten Gowa yang terletak sekitar 7 km dari ibukota kabupaten dan desa ini 

merupakan salah satu sentra industri kapuk di kabupaten Gowa. Berdasarkan 

observasi awal yang dilakukan oleh peneliti terdapat banyak pekerja Pengrajin 

kasur di Desa Julubori dan rata – rata sekitar 65% pekerjanya adalah perempuan. 

Desa Julubori termasuk kedalam wilayah kerja Puskesmas Pallangga dan 

menunjukkan angka penyakit Pnemunia berada pada peringkat ketiga sebanyak 

358 penderita.  

Hasil Studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada tanggal 4 April 2018 

dengan observasional dan wawancara langsung kepada responden maka hasil 

yang didapatkan dari 9 orang yang dijumpai di lapangan terdapat  penyakit akibat 

kerja yang di derita pekerja pengrajin kasur di Desa Julubori yaitu berupa batuk 

dan Iritasi kulit (gatal – gatal ). Faktor pencemar pada industri ini adalah berupa 

debu kapuk yang akan mempengaruhi derajat kesehatan tenaga kerja terutama 

pada perempuan. Pada lingkungan seperti ini sering dijumpai berbagai jenis 

penyakit akibat di  salah satunya yaitu bissinosis. Penyakit ini adalah penyakit 

yang disebabkan oleh penimbunan debu kapas pada paru – paru . 

 Secara teoritis jika seseorang terpapar dengan debu kapas ini dalam jangka 

waktu yang lama maka pekerja akan terganggu kesehatannya dengan timbulnya 

beberapa penyakit. Salah satu parameter untuk mengetahui keadaan pekerja 

dengan proses pernafasan yaitu dengan melihat kapasitas vital paru – paru. 

Melihat kenyataan ini maka peneliti akan meneliti tentang Analisis Faktor Risiko 

Fungsi Kapasitas Paru pada pengrajin kasur tradisional di Desa Julubori 

Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Tahun 2018. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penelitian ini dapat 

dirumuskan masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana hubungan Risiko Faktor Lingkungan kerja  terhadap Fungsi 

kapasitas Paru pada Pengrajin Kasur Tradisional di Desa Julubori 

Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.? 

2. Bagaimana hubungan Risiko Karakteristik Individu terhadap Fungsi 

kapasitas Paru pada Pengrajin Kasur Tradisional di Desa Julubori 

Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.? 

C. Hipotesis 

1. Hipotesis Alternatif 

a. Ada hubungan antara kadar debu dengan fungsi kapasitas paru pada 

pengrajin tradisional di Desa Julubori Kecamatan Pallangga 

Kabupaten Gowa tahun 2018 

b. Ada hubungan antara umur dengan fungsi kapasitas paru pada 

pengrajin tradisional di Desa Julubori Kecamatan Pallangga 

Kabupaten Gowa tahun 2018 

c. Ada hubungan antara masa kerja dengan fungsi kapasitas paru pada 

pengrajin tradisional di Desa Julubori Kecamatan Pallangga 

Kabupaten Gowa tahun 2018 

d. Ada hubungan antara riwayat penyakit paru dengan fungsi kapasitas 

paru pada pengrajin tradisional di Desa Julubori Kecamatan 

Pallangga Kabupaten Gowa tahun 2018 

e. Ada hubungan antara kebiasaan merokok dengan fungsi kapasitas 

paru pada pengrajin tradisional di Desa Julubori Kecamatan 

Pallangga Kabupaten Gowa tahun 2018 
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f. Ada hubungan antara penggunaan masker dengan fungsi kapasitas 

paru pada pengrajin tradisional di Desa Julubori Kecamatan 

Pallangga Kabupaten Gowa tahun 2018 

 

 

2. Hipotesis Nol 

a. Tidak ada hubungan antara kadar debu dengan fungsi kapasitas paru 

pada pengrajin tradisional di Desa Julubori Kecamatan Pallangga 

Kabupaten Gowa tahun 2018 

b. Tidak ada hubungan antara umur dengan fungsi kapasitas paru pada 

pengrajin tradisional di Desa Julubori Kecamatan Pallangga 

Kabupaten Gowa tahun 2018 

c. Tidak ada hubungan antara masa kerja dengan fungsi kapasitas paru 

pada pengrajin tradisional di Desa Julubori Kecamatan Pallangga 

Kabupaten Gowa tahun 2018 

d. Tidak ada hubungan antara riwayat penyakit paru dengan fungsi 

kapasitas paru pada pengrajin tradisional di Desa Julubori 

Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa tahun 2018 

e. Tidak ada hubungan antara kebiasaan merokok dengan fungsi 

kapasitas paru pada pengrajin tradisional di Desa Julubori 

Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa tahun 2018 

f. Tidak ada hubungan antara penggunaan masker dengan fungsi 

kapasitas paru pada pengrajin tradisional di Desa Julubori 

Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa tahun 2018 

D. Definisi Operasional Dan Ruang Lingkup Penelitian. 

1. Definisi Operasional 

a. Fungsi Kapasitas Paru 

 Fungsi Kapasitas paru dalam penelitian ini adalah total suatu kombinasi 

peristiwa-peristiwa sirkulasi paru atau menyatukan dua atau lebih volume paru 

yaitu volume alun nafas, volume cadangan ekspirasi dan volume residu yang 

dengan mengukur kapasitas vital paru menggunakan dengan alat spirometer. 
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Kriteria objektif 

Normal        : bila hasil ukur spirometer menunjukkan ≥ 80% - 100 % KVP 

Tidak Normal : bila hasil ukur spirometer menunjukkan < 80% KVP  

(Sumber : Ahmad,2013) 

 

b. Kadar debu  

Kadar debu dalam penelitian ini adalah partikel debu kapuk yang 

dihasilkan dalam pengolahan kapuk, pengukuran ini dilakukan di sumber polutan 

dengan 8 titik dan diukur dengan Nephelometer 

Kriteria objektif 

Tidak memenuhi syarat   : Bila hasil ukur kadar debu menunjukkan >0,2 

mg/m³  

Memenuhi syarat   : Bila hasil ukur kadar debu menunjukan ≤ 0,2 

mg/m³  (Sumber : Permenakertrans No.12/MEN/X/2011 Tentang Nilai 

Ambang batas faktor fisika dan faktor kimia di tempat kerja ) 

c. Umur  

Umur dalam penelitian ini adalah jumlah tahun yang yang dihitung mulai 

dari responden lahir sampai penelitian ini dilaksanakan. 

Kriteria Objektif: 

< 30 tahun     : jika umur responden kurang dari 30 tahun 

≥ 30 tahun              : jika umur responden lebih atau sama dengan 30 tahun 

(Sumber : Novandy, 2014) 

d. Masa kerja  

Masa kerja dalam penelitian ini suatu kurun waktu atau lamanya 

responden bekerja di suatu tempat mulai awal masuk bekerja sampai 

dilakukannya penelitian ini. 

Kriteria Objektif: 

Baru : < 10 tahun 

Lama : ≥ 10 tahun 

(Sumber : Irwin 2011) 

e. Kebiasaan merokok 
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Kebiasaan merokok dalam penelitian ini adalah rutinitas responden 

menghisap rokok dalam setiap harinya. 

Kriteria Objektif: 

Perokok  aktif          : Apabila responden menghisap rokok dalam setiap harinya. 

Perokok pasif     : Apabila responden tidak merokok tetapi terpapar rokok         

dengan orang sekitarnya 

 Tidak Merokok : Apabila responden tidak merokok dan tidak terpapar asap 

rokok. 

 (Sumber : Hasyim,2013) 

f. Riwayat penyakit paru 

 Riwayat penyakit paru dalam penelitian ini adalah kondisi riwayat 

pernafasan responden yang dapat mengganggu atau memengauhi hasil 

pemeriksaan fungsi paru  seperti Asma, TBC, bronkitis, dan lain –lain. 

Kriteria Objektif: 

Ada  : bila responden pernah mengalami penyakit yang 

berhubungan dengan paru 

Tidak ada  : bila responden tidak pernah mengalami penyakit 

yang berhubungan dengan paru. 

(Sumber : Hasyim,2013) 

g. Penggunaan Masker 

 Penggunaan Masker dalam hal ini adalah Penggunaan bahan penutup 

hidung seperti baju, atau kain yang dimodifikasi sebagai Alat pelindung diri 

pada saat bekerja. 

Kriteria Objektif 

Memakai           : bila responden menggunakan  masker saat bekerja. 

Tidak memakai : bila responden tidak menggunakan masker. 

( Sumber : Nabila, 2015) 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah : 

A. Responden yang diamati adalah responden yang telah bekerja selama minimal 

(satu) tahun dan berjenis kelamin perempuan 
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B. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan alat spirometer dan 

Nephelometer 

C. Data pada penelitian ini diperoleh langsung dari tempat kerja pekerja 

pengrajin kasur tradisional.
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D. Kajian pustaka 

 

No Nama peneliti Judul penelitian Variabel Jenis Penelitian Sampel Hasil 

 

1 

Siti Nur 

ZuIaikha, Eni 

Mahawati, Eko 

Hartini 

2013 

Faktor - Faktor 

yang 

Berhubungan 

dengan Kapasitas 

VitaI 

Paru Pada Pekerja 

Informal 

PengoIahan 

Kapuk 

UD.Tuyaman 

Desa Sidomukti 

Weleri Kabupaten 

Kendal 

Tahun 2013 

Umur, kebiasaan 

merokok, riwayat 

penyakit, 

pemakaian lat 

pelindung diri, 

status gizi, masa 

kerja dan kapasitas 

vital paru 

Jenis penelitian 

ini explanatory 

research 

menggunakan 

metode survei 

dan pemeriksaan 

kapasitas vital 

paru dengan 

pendekatan Cross 

Sectional 

Populasi 

berupa 20 

orang dan 

enggunakan 

total sapling 

yaitu sebanyak 

20 responden 

Hasil penelitian menunjukkan 

40% responden ada gangguan (4 

obstruktif, 2 restritif, dan 2 orang 

mixed). Hasil penelitian 

menunjukan bahwa ada hubungan 

antara umur dengan kapasitas 

vital paru, dan tidak ada hubungan 

antara kebiasaan merokok, 

riwayat penyakit, pemakaian Alat 

Pelindung Diri (APD), status gizi, 

masa kerja dengan kapasitas vital 

paru. 

2 Eva Yolanda 

Purba, Halinda 

Sari Lubis, 

2013 

Gambaran 

Paparan Debu 

Dan Fungsi Paru 

Pada Pekerja 

Pembuatan 

Perabot Rumah 

Tangga Di CV 

umur,masa kerja, 

riwayat merokok, 

riwayat penyakit 

dan alat pelindung 

diri 

Deskrtiptif 

Analitik 

random 

sampling 

Tidak ada hubungan antara 

APD,masa kerja, riwayat 

penyakit, umur, riwayat merokok 

dengan kapasitas vital paru 
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kochi sohor 

Terjun Medan 

Marelan 

3 Leni indriati 

2016 

Hubungan Antara 

Tingkat 

Kedisiplinan 

Pemakaian 

Masker Dengan 

Kapasitas Fungsi 

Paru Tenaga 

Kerja Terpapar 

Debu Kapas Pada 

Bagian WINDING 

DI PT. Bintang 

Makmur Sentosa 

Tekstil Industri 

(BMSTI) Sragen 

Pemakaian 

masker,kapasitas s 

vital paru 

Jenis penelitian 

ini yaitu jenis 

Observasional 

analitik dengan 

pendekatan cross 

sectional  

Populasi pada 

penelitian ini 

yaitu sebesar 

170 orang dan 

sampling 38 

orang 

menggunakan 

teknik 

Purposive 

sampling  

Hasil penelitian menyatakan 

bahwa ada hubungan antara 

tingkat kedisiplinan pemakaian 

masker dengan kapasitas fungsi 

paru didapat p-value 0,003 < 0,05 

dengan keeratan hubungan cukup 

kuat (r 0,471) 

4 Tantio bachtiar 

2016 

Hubungan Antara 

Kadar Debu 

Kapas Dengan 

Penurunan 

Fungsi Paru Pada 

Pekerja Bagian 

Weaving 

PT. Kusumahadi 

santosa 

Kadar debu kapas, 

kapasitas  vital 

paru 

Jenis penelitian 

ini yaitu jenis 

Observasional 

analitik dengan 

pendekatan cross 

sectional 

Populasi dalam 

penelitian ini 

yaitu 70 orang 

dan saling 

sebesar 40 

orang dengan                

menggunakan  

teknik 

proportional  

Hasil penelitian mengemukakan 

bahwa ada hubungan antara kadar 

debu kapas dengan penurunan 

fungsi paru didapat p-value 0,016 

< 0,05 dengan keeratan hubungan 

lemah (r=0,374) 
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Karanganyar 

5 Agita Oviera, 

Siswi Jayanti, 

2016 

Faktor-Faktor 

Yang 

Berhubungan 

Dengan 

Kapasitas Vital 

Paru Pada Pekerja 

Industri 

Pengolahan Kayu 

DI PT. X Jepara 

Umur jenis 

kelamin,status gizi 

Kebiasaan  

merokok,riwayat 

penyakit paru dan 

Penggunaan asker 

Jenis penelitian 

yang digunakan 

dalam 

penelitian ini 

adalah 

explanatory 

research 

dengan 

pendekatan cross 

sectional dan 

menggunakan 

metode kuantitatif 

Total sampling 

sebanyak 27 

orang 

Ada hubungan antara jenis kelain 

dan perilaku merokok dengan 

kapasitas vital paru dan tidak ada 

hubungan antara umurJenis 

kelamin dan riwayat penyakoit 

paru dan penggunaan masker 

dengan kapasitas vital paru 

6 Rr. Putri 

Annisya 

Affriani 

Prasetyo 

 2016 

  

 

Faktor-faktor 

yang 

berhubungan 

dengan kejadian 

Bisinosis pada 

pekerja bagian 

produksI PT. 

Argo Pantes 

TBK. Tangerang 

Tahun 2016 

Bisinosis, 

Penggunaan APD, 

masa kerja, 

kebiasaan 

merokok, jenis 

kelamin,dan 

tingkat pendidikan. 

Jenis penelitian 

ini yaitu 

kuantitatif dengan 

desain cross 

sectional 

Populasi 

sebesar 345 

orang dan 

sampel sebesar 

130 orang 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa pekerja yang memiliki 

kemungkinan bisinosis tingkat ½ 

ada sebanyak 5 orang (3,8%), 

tingkat 1 sebanyak 2 orang 

(1,5%), dan tingkat 2 sebanyak 1 

orang (0,8%). Selanjutnya 

diketahui ada perbedaan signifkan 

antara konsentrasi/kadar debu 

kapas dengan bisinosis (p 

value=0,021) 

7 Mummadi & 

Kusneniwar, 

A cross sectional 

study on 

Jenis kelamin, 

umur, Riwayat 

Jenis penelitian 

ini yaitu 

Sampel sebesar 

159 orang 

Sebanyak 159 karyawan 

berpartisipasi dalam penelitian ini. 
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2017 respiratory related 

morbidities at 

cotton factories in 

Hyderabad, 

Telangana 

penyakit,kebiasaan 

merokok,bisinosis 

kuantitatif dengan 

desain cross 

sectional 

Laki-laki adalah 9,4%, perempuan 

adalah 90,6%. Usia rata-rata 

adalah 34,25 (± 10). Telah dicatat 

bahwa 3,8% memiliki riwayat 

asma, 2% pneumonia, 13,2% 

hipertensi dan 3,8% memiliki 

diabetes. Sesuai dengan skala 

MRC dyspnoea, dalam satu bulan 

terakhir, tingkat 2 dyspnoea 

terlihat pada 32% dan grade 3 

terlihat pada 17%. Sekitar 64% 

telah bekerja selama lebih dari 5 

tahun dan 36% telah bekerja 

kurang dari 5 tahun di pabrik 

kapas. Ditemukan bahwa durasi 

paparan secara statistik signifikan 

dengan tingkat 2 dyspnoea di 

peserta bekerja di pabrik-pabrik 

kapas 
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E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Umum 

Untuk Mengetahui Faktor Risiko Fungsi Kapasitas Paru Pengrajin Kasur 

Tradisional di Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Tahun 

2018. 

b. Tujuan Khusus 

Secara spesifik tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk Mengetahui risiko kadar debu  terhadap fungsi Kapasitas paru pada 

pengrajin kasur tradisional di Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten 

Gowa Tahun 2018? 

2. Untuk Mengetahui risiko umur terhadap fungsi Kapasitas paru pada pengrajin 

kasur tradisional di Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa 

Tahun 2018? 

3. Untuk Mengetahui risiko masa kerja terhadap fungsi Kapasitas paru pada 

pengrajin kasur tradisional di Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten 

Gowa Tahun 2018? 

4. Untuk Mengetahui risiko riwayat penyakit paru terhadap fungsi Kapasitas  

paru pada pengrajin kasur tradisional di Desa Julubori Kecamatan Pallangga 

Kabupaten Gowa Tahun 2018? 

5. Untuk Mengetahui risiko kebiasaan merokok terhadap fungsi Kapasitas paru 

pada pengrajin kasur tradisional di Desa Julubori Kecamatan Pallangga 

Kabupaten Gowa Tahun 2018? 

6. Untuk Mengetahui risiko Penggunaan masker terhadap  fungsi Kapasitas paru 

pada pengrajin kasur tradisional di Desa Julubori Kecamatan Pallangga 

Kabupaten Gowa Tahun 2018? 
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2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan: 

a. Manfaat bagi pemilik usaha 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

rujukan pada pengelola usaha yang berkaitan dengan masalah risiko yang 

dihadapi pekerja pengrajin kasur 

b. Pekerja pengrajin kasur 

 Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pekerja mengenai 

kesadaran akan risiko pekerjaan. 

c. Bagi pemerintah daerah 

 Dapat menjadi masukan kepada pemerintah agar lebih peduli 

dalam hal kesehatan kerja pekerja pengrajin kasur. 

d. Bagi peneliti 

 Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk mengaplikasikan ilmu 

pengetahuan dan memperluas wawasan serta pengalaman peneliti, 

khususnya tentang penyakit akibat kerja. 

e. Manfaat praktisi 

Sebagai bahan acuan bagi penulis lain dalam melakukan penelitian 

lebih lanjut mengenai bahaya penyakit akibat kerja seperti bisinosis
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pernafasan Manusia 

1. Pengertian 

 Sistem pernafasan atau sistem respirasi adalah sistem organ yang 

digunakanuntuk pertukaran gas. Sistem pernafasan umumnya termasuk saluran 

yang digunakan untuk membawa udara ke dalam paru-paru dimana terjadi 

pertukaran gas. Diafragma menarik udara masuk dan juga mengeluarkannya. 

Berbagi variasi sistem pernafasan ditemukan pada berbagai jenis makhluk hidup. 

Pada manusia terdapat dua variasi sistem pernafasan yaitu pernafasan dada dan 

pernafasan perut. Pernafasan dada adalah pernafasan yang melibatkan otot antar 

tulang rusuk, sedangkan pernafasan perut adalah pernafasan yang melibatkan otot 

diafragma. 

 Fungsi sistem pernafasan adalah untuk mengambil oksigen dari atmosfer 

ke dalam sel-sel tubuh dan untuk mentranspor karbon dioksida yang dihasilkan 

sel-sel tubuh kembali ke atmosfer. Fungsi pernafasan adalah menjamin 

tersedianyauntuk kelangsungan metabolisme sel-sel tubuh serta mengeluarkan 

hasil metabolisme sel secara terus menerus (Soemantri, 2007 dalam Febrianto, 

2015) 

2. Anatomi sistem Pernafasan 

Anatomi pernafasan terbagi atas dua yaitu saluran pernafasan bagian atas 

dan saluran pernafasan bagian bawah (Febrianto, 2015) : 

a. Anatomi saluran nafas  bagian atas yaitu  

1) Rongga hidung 

 Udara masuk kedala hidung melalui lubang hidung dan sampai kedalam 

rongga hidung. Rambut hidung yang terdapat di lubang ini menyaring debu yang 

masuk bersama udara. 

Rongga hidung terbagi menjadi dua belahan oleh dinding sekat hidung 

(septum) Dinding ini tersusun atas tulang keras dan tulang rawan sedangkan 
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bagian atas tersusun atas dua buah tulang yaitu etoidal dan tulang vomer (John B 

2012 ). 

2) Faring  

 Faring adalah suatu saluran yang berula dari dasar tengkorak dan berakhir 

di belakang laring di ruas vertebrate servikal keenam Saluran ini erupakan bagian 

dari sistem pernafasa dan siste pencernaan Faring berbentuk corong Faring atau 

tekak merupakan tempat persimpangan antara jalan pernapasan dan jalan 

makanan. Faring atau tekak terdapat dibawah dasar dibelakang rongga hidung dan 

mulut setelah depan ruas tulang leher. Dalam faring terdapat tuba eustachii yang 

bermuara pada nasofarings. Tuba ini berfungsi menyeimbangkan tekanan udara 

pada kedua sisi membran timpani, dengan cara menelan. Pada daerah laring dan 

faring. Bertemu sistem pernapasan dan pencernaan.Udara melalui bagian anterior 

ke dalam laring, dan makanan lewat posterior ke dalam esofagus melalui epiglotis 

yang fleksibel. Faring mempunyai fungsi sebagai saluran bersama bagi sistem 

pernapasan maupun pencernaan (Parsetyo, 2010). 

3) Laring  

 Laring merupakan saluran udara dan bertindak sebagai pembentukan suara 

yang terletak di depan bagian faring sampai ketinggian vertebra servikalis dan 

masuk ke dalam trakea dibawahnya. Pangkal tenggorokan itu dapat ditutup oleh 

sebuah empang tenggorok yang disebut epiglotis, yang terdiri dari tulang-tulang 

rawan yang berfungsi pada waktu 

 Kita menelan makanan menutupi laring. Dalam laring terdapat pita suara 

yang berfungsi dalam pembentukan suara.Suara dibentuk dari getaran pita 

suara.Tinggi rendah suara dipengaruhi panjang dan tebalnya pita suara. Dan hasil 

akhir suara ditentukan oleh perubahan posisi bibir, lidah dan platum mole. 

3. Anatomi saluran nafas bagin bawah yaitu : 

4) Trakea atau batang tenggorokan 

 Batang tenggorokan merupakan lapisan dari organ leher yaitu laring yang 

di dalamnya terdiri dari tulang rawan dan berbentuk seperti kaki kuda terdapat 16 

sampai 20 cincin. Trakea dilapisi epitel bertingkat dengan silia dan sel goblet . 

Panjang trakea 9-10 cm dan dibelakang terdiri dari jaringan ikat yang dilapisi oleh 
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otot polos. Batang tenggorokan dapat berfungsi dalam mengeluarkan benda-benda 

asing yang masuk bersama udara pernapasan yang dilakukan oleh sel-sel 

bersilia..Sel goblet menghasilkan mukus dan silia berfungsi menyapu pertikel 

yang berhasil lolos dari saringan di hidung, ke arah faring untuk kemudian ditelan 

/ diludahkan / dibatukkanCabang tenggorokan.  

5) Paru – paru  

 Paru – paru adalah sebuah organ tubuh tempat bertukarnya oksegen 

menjadi karbondioksida dan  merupakan sebuah alat tubuh yang sebagian besar 

terdiri dari gelembung (gelembung hawa / alveoli). Gelembung ini terdiri dari sel-

sel epitel dan endotel. Pada lapisan inilah terjadi pertukaran udara, oksigen masuk 

kedalam darah dan karbondioksida dikeluarkan dari darah. Pembagian paru ada 2, 

yaitu : paru kanan terdiri dari 3 lobus (belah paru), lobus pulma dekstra superior, 

lobus media dan lobus superior. Pada media stinum depan terletak jantung. Paru 

dibungkus oleh selaput yang bernama pleura. Pleura dibagi menjadi 2, yaitu : 

a)  Pleura viseral (selaput dada pembungkus) yaitu selaput paru yang 

langsung membungkus paru. 

b) Pleura parietal, yaitu selaput yang melapisi rongga dada sebelah luar. 

Antara kedua pleura ini terdapat rongga (kavum pleura). (Syaifudin,1997) Dalam 

paru terdapat alveoli yang berfungsi dalam pertukaran gas O2 dengan CO2 dalam 

darah (Indah, 2012). 

3. Fisiologi sistem pernafasan 

 Fungsi paru adalah tempat pertukaran gas oksigen dan karbondioksida 

pada pernapasan melalui paru / pernapasan eksterna. Oksigen dipungut melalui 

hidung dan mulut. Saat bernafas, oksigen masuk melalui trakea dan pipa bronchial 

ke alveoli, dan dapat erat berhubungan dengan darah di dalam kapiler pulmonalis. 

 Proses pernapasan dibagi empat peristiwa, yaitu : 

a) Ventilasi pulmonal yaitu masuk keluarnya udara dari atmosfer ke bagian 

alveoli dari paru. 

b) Difusi oksigen dan karbondioksida di udara masuk ke pembuluh darah 

disekitar alveoli. 

c) Transpor oksigen dan karbondioksida di darah ke sel 
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d) Pengaturan ventilasi. 

4. Gangguan fungsi Paru 

 Pengukuran fungsi kapasitas paru diperuntukkan untuk mengetagui 

angka kapasitas paru juga menilai kondisi organ dan kondisi fungsionalnya. 

Dengan mengetahui keadaan fungsi paru, maka akan juga diketahui beberapa 

tindakan medis yang akan dilakukan pada penderita, disamping itu progresivitas 

penyakitnya akan dapat diketahui. Oleh karena itu pemeriksaan faal paru saat ini 

dikategorikan sebagai pemeriksaan rutin. Menurut lauralee dalam penelitiannya 

Gangguan fungsi ventilasi paru merupakan jumlah udara yang masuk ke dalam 

paru akan berkurang dari normal. Gangguan fungsi ventilasi paru yang utama 

adalah sebagai berikut: 

a. Penyakit Paru Obstruktif Menahun (PPOM) 

  Beberapa penyakit paru yang jelas secara anatomi, memberikan tanda 

kesulitan pernapasan yang mirip, yaitu terbatasnya jalan udara yang kronis, 

terutama bertambahnya resistensi terhadap jalan udara saat ekspirasi. 

Yang terpenting dalam gangguan ini adalah bronkitis kronis, 

bronkiolitis dengan terlihatnya cabang-cabang kecil berdiameter kurang dari 2mm 

dan emfisema, ditandai dengan pembesaran rongga-rongga udara dibagian distal 

dari bronkioli terminalis dan kerusakan pada septa alveoli. 

Bronkitis dan bronkiolitis menambah resistensi jalan udara, karena 

proses peradangan dan sekret yang menyempitkan jalan udara. Kerusakan karena 

emfisema dinding septa tidak hanya mengurangi rekoil elastik dari paru tetapi 

juga disertai oleh penyakit jalan udara kecil. Seringkali sulit membedakan secara 

klinik, keadaan ini sering disebut Penyakit Paru Obstruktif Menahun (PPOM), 

termasuk di dalamnya penyakit asma dan bronkiektasis. 

 Penyakit asma biasanya ditandai dengan serangan obstruksi spasmodik 

jalan udara, tetapi kadang-kadang menyebabkan penyempitan jalan udara yang 

terus-menerus pada keadaan seperti asmatis bronkitis kronik. Keadaan klinik ; 

penyakit dari kedua saluran udara yang besar maupun yang kecil berperan dalam 

terjadinya PPOM. Perlu ditekankan kembali bahwa bronkitis sendiri untuk 

beberapa saat dapat tanpa menyebabkan disfungsi ventilasi, tetapi dapat 
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menyebabkan batuk prominem dan dahak yang produktif. Bila terjadi sesak nafas 

hipoksemia dan hiperkapnea. Oksigenisasi tidak adekuat dari darah dapat 

menimbulkan sianosis (Ariestianita, 2013). 

Biasanya dispnea mulai timbul diusia 40 tahun dan semakin lama 

semakin berat. Pada ujung ekstrim lain dari PPOM didapati penderita blue 

bloaters (bronkitis tanpa bukti-bukti emfisema obstruktif yang jelas),penderita 

penyakit ini disertai dengan batuk produktif dan berulang kali mengalami infeksi 

pernapasan yang dapat berlangsung selama bertahun-tahun sebelum tampak 

ganguan fungsi.  

Akan tetapi, akhirnya timbul gejala dispnea pada waktu penderita 

melakukan kegiatan fisik. Perjalanan PPOM ditandai dengan”batuk merokok” 

atau ”batuk pagi hari” disertai pembentukan sedikit sputum mukoid, infeksi 

saluran pernapasan berlangsung lebih lama. Akhirnya serangan bronkitis akut 

makin sering timbul, terutama pada musim dingin, dan kemampuan kerja 

penderita berkurang, sehingga pada waktu mencapai usia 50-60-an penderita 

mungkin harus berhenti bekerja 

1. Emfisema  

Emfisema didefenisikan sebagai suatu pelebaran normal dari ruang- 

ruang udara paru disertai dengan destruksi dari dindingnya. Pelebaran ruang udara 

yang tidak disertai destruksi disebut overinflasi atau hiperinflasi. Beberapa jenis 

emfisema :  

a. Emfisema sentrilobular termasuk kelainan pada asinus proksimal (bronkioli 

respiratorik), namun bila progresif, dilatasi dan destruktif dari dinding distal 

alveoli juga akan terjadi. Secara khas perubahan akan lebih sering dan lebih 

berat dibagian atas daripada dibagian zone bawah lobus, bentuk emfisema 

ini adalah penyakit yang paling dominan pada perokok. 

b. Emfisema panasinar ; terjadi pelebaran alveoli yang progresif dan duktus 

alveoli, serta hilangnya dinding batas antara duktus alveoli dan alveoli. 

Dengan progresifitas dan destruktif dari dinding alveoli ini, ada simplikasi 

dari struktur paru. Bila proses menjadi difus, biasanya lebih jelas tandanya 

pada lobus bawah, bentuk emfisema ini lebih sering terjadi pada wanita 



20 
 

dewasa, walaupun perokok dapat menyebabkan bentuk dari emfisema ini, 

namun hubungan tersebut tidak sesering pada emfisema sentilobuler.  

c. Emfisema parasepta atau sub pleura ; biasanya terbatas pada zona sub pleura 

dan sepanjang septa interlobaris, yang ditandai dengan keterlibatan asinus 

distal, alveoli dan kadang-kadang duktus alveoli. Bentuk ini sering 

menimbulkan gelembung bula yang besar langsung di bawah pleura, dan 

juga dapat menimbulkan pneumotoraks pada dewasa muda. 

d. Emfisema ireguler ; emfisema ini sering dihubungkan dengan parut paru, 

bentuk ini biasanya terbatas ekstensinya, karena itu hanya menyebabkan 

dampak yang kecil pada fungsi pernapasan (Ariestianita, 2013). 

b. Penyakit paru Interstisial (Restriktif)  

 Akibat yang paling ditakutkan dari penyakit ini ialah penebalan 

fibrosis dinding alveolar, yang menimbulkan kerusakan menetap pada fungsi 

pernapasan dan mengacaukan arsitektur paru. Bersamaan dengan itu pembuluh 

darah halus menyempit dan menyebabkan hipertensi pulmonalis, pelebaran 

dinding alveolar dan kontraksi jaringan fibrosis dapat mengecilkan ukuran 

rongga udara dan paru menjadi berkurang kemampuannya, sehingga 

pertukaran gas mengalami gangguan. Dengan demikian penyakit paru restriktif 

merupakan penyebab utama paru menjadi kaku dan mengurangi kapasitas vital 

dan kapasitas paru (Fathamaulida, 2013). 

B. Tinjauan Umum Tentang Fungsi Kapasitas paru 

1. Kapasitas Fungsi paru 

 Menurut Guyton “Kapasitas fungsi paru merupakan kesanggupan atau 

kemampuan paru untuk atau dalam menampung udara di dalam. Kapasitas paru 

adalah suatu kombinasi peristiwa-peristiwa sirkulasi paru atau menyatakan dua 

atau lebih volume paru yaitu volume alun nafas, volume cadangan ekspirasi dan 

volume residu”. Berbagai kapasitas baru  yang penting yang dapat diuraiakan 

sebagai berikut :  

a. Kapasitas Inspirasi (Inspiratory Capacity = IC) sama dengan volume tidal 

ditambah volume cadangan inspirasi. Ini adalah jumlah udara (kira-kira3500) 
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yang dapat dihirup oleh seseorang dimulai dari tingkat ekspirasi normal dan 

(IC =IRV+TV). 

b. Kapasitas Vital (Vital Capacity = VC) sama dengan volume cadangan 

inspirasi ditambah volume tidal dan volume cadangan inspirasi ini adalah 

jumlah udara maksimum yang dapat dikeluarkan seseorang dari paru, setelah 

terlebih dahulu mengisi paru secara maksimum dan kemudian mengeluarkan 

sebanyak-banyaknya (kira-kira 4600 ml). (VC = IRV+ERV+TV). 

c. Kapasitas Paru Total (Total Lung Capasity = TLC)adalah volume maksimum 

yang dapat mengembangkan paru sebesara mungkin dengan inspirasi sekuat 

mungkin (kira-kira 5800 ml). Kapasitas vital ditambah volume sisa (TLC = 

VC+RV atau TLC =IC+ERV+RV). 

d. Kapasitas Residu Fungsional (Functional Residual Capasity = FRC ) sama 

dengan volume cadangan ekspirasi ditambah volume residu. Ini adalah 

jumlah yang tersisa dalam paru akhir ekspirasi normal (kira-kira 2300 ml). 

(FRC = ERV+RV). 

Menurut Guyton Volume dan kapasitas seluruh paru pada wanita kira-kira 20 

sampai 25 persen lebih kecil dari pada pria dan lebih lagi pada orang yang 

atletis dan bertubuh besar dari pada orang yang bertubuh kecil dan 

astenis.(Febrianto, 2015) 

Volume paru dan kapasitas vital paru merupakan gambaran dan fungsi 

ventilasi system pernafasan. Dengan mengetahui besarnya volume dan kapasitas 

vital vital paru dapat diketahui besarnya ventilasi m,aupun ada tidaknya kelainan 

fungsi ventilisator paru (Ahmad hasyim,2013). 

2. Volume paru 

  Volume paru dapat diukur dengan alat spirometer, volume paru – 

paru selalu berubah ubah selama pernafasan berlangsung. Dimana mengembang 

sewaktu inspirasi dan mengempis sewaktu ekspirasi. Dalam keadaan normal, 

terjadi secara pasif dan berlangsung hamper tanpa disadari. Beberapa parameter 

yang menggambarkan volume paru adalah: 

a. Volume tidal (Tidal Volume=TV) adalah Volume udara masuk dan keluar pada 

pernafasan, Besarnya TV pada orang dewasa sebanyak 500 ml 
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b. Volume cadangan Inspirasi (Inpiratory Reserve Volume = IRV) adalah 

Volume udara yang masih dapat dihirup kedalam keadaan paru sesudah 

inspirasi biasa,besarnya IRV pada orang dewasa adalah 3100 ml 

c. Volume cadangan Ekspirasi (Ekspiratory reserve volume = ERV) adalah 

volume yang masih dapat dikeluarkan dari paru sesudah eskpirasi 

biasa,besarnya ERV pada orang dewasa adalah 1200 ml. 

d. Volume residu (Residu Volume = RV) adalah uadara yang masih tersisa 

sesudah ekspirasi maksimal.TV,IRV dan ERV dapat diukur dengan spirometer 

sedangkan RV=TLC-VC (Ahmad Hasyim, 2013). 

3. Kapasitas Vital Paru 

  Paru – paru adalah organ tubuh yang termasuk ke dalam  sistem 

pernafasan yang mempunyai fungsi untuk melakukan pertukaran antara gas 

oksigen dan karbondioksida.Oksigen yang bersenyawa dengan karbon dan 

hydrogen dari jaringan,memungkinkan setiap sel melangsungkan proses 

metabolisme dan hasil yang berupa karbondioksida dapat dikeluarkan dalam 

tubuh. Kapasitas Vital paru adalah total jumlah udara maksimum yang dapat 

dikeluarkan dengan sangat kuat setelah inspirasi maksimum .Kapasitas vital paru 

didapatkan dari penambahan tidal volume (TV),Volume cadangan Inspirasi (VCI) 

dan volume ekspirasi. Jumlah udara maksimum yan dapat dikeluarkan seseorang 

setelah mengisi paru secara maksimum dan dikeluarkan sebanyak – banyaknya 

adalah 4.600 ml (Ichsani, 2015). 

 Pengukuran KVP dapat memberikan informasi yang berguna mengenai 

kekuatan otot – otot pernafasan dan aspek fungsi paru lainnya. Besarnya 

penyimpangan atau penurunan nilai yang didapat dari pemeriksaan dapat 

menentukan paru seseorang dalam keadaan normal atau tidak.  

4. Pengukuran kapasitas Vital paru 

 Metode yang dilakukan untuk pengukuran fungsi kapaitas paru adalah 

menggunakan alat spirometri. Pemeriksaan dengan spirometri ini adalah tes yang 

berhubungan dengan fungsi ventilasi paru-paru dan dinding dada, dengan 

menggunakan alat spirometer yang mengukur arus dalam satuan isi dan waktu. 

Uji ini sangat menguntungkan karena terbukti dapat diandalkan untuk tujuan 
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epidemiologi. Dikenal beberapa jenis spirometer antara lain: water sealed 

spirometer.(Rasyid 2013). 

 Hasil dari tes kapasitas vital paru tidak dapat untuk mendiagnosis suatu 

panyakit paru-paru tapi hanya memberikan gambaran gangguan fungsi paru yang 

dapat dibedakan atas :  

a. Kelainan obstruktif Adalah semua keadaan dimana terjadi hambatan aliran 

udara karena adanya penyumbatan atau sumbatan saluran nafas. Kelainan 

obstruktif akan mempengaruhi kemampuan ekspirasi. 

b.  Kelainan restriktif Adalah setiap keadaan dimana terjadi gangguan aliran 

udara pada paru yang menyebabkan kekakuan paru sehingga membatasi 

pengembangan paru-paru dan mempengaruhi inspirasi. 

 Menurut Mukono (2008) berpendapat bahwa dari berbagai pemeriksaan 

faal paru,yangsering dilakukan adalah:  

a. Vital Capacity (VC), disini subyek tidak perlu melakukan aktivitas 

pernafasan dengan kekuatan penuh dan 2)Forced Vital Capacity (FVC). 

Pemeriksaan dilakukan dengan kekuatan maksimal. Sedangkan berdasarkan 

fase yang diukur, ada 2 macam VC yaitu: VC inspirasi, VC diukur hanya fase 

inspirasi dan VC ekspirasi, diukur hanya pada fase ekspirasi. Orang normal 

tidak ada perbedaan antara FVC dan VC. Vital Capacity (VC) merupakan 

refleksi dari kemampuan elastisitas atau jaringan paru atau kekakuan 

pergerakan dinding toraks. Vital Capacity (VC) yang menurun merupakan 

kekuatan jaringan paru atau dinding toraks, sehingga dapat dikatakan 

pemenuhan (compliance) paru atau dinding toraks mempunyai korelasi 

dengan penurunan VC hanya mengalami penurunan sedikit atau mungkin 

normal. 

b. Forced Expiratory Volume in 1 Second (FEV) adalah besarnya volume udara 

yang dikeluarkan dalam satu detik pertama. Lama ekspirasi orang normal 

berkisar antara 4-5 detik dan pada detik pertama orang normal dapat 

mengeluarkan udara pernafasan sebesar 80% dari nilai VC. Fase detik 

pertama ini dikatakan lebih penting dari fase-fase selanjutnya. Adanya 

obstruktif pernafasan didasarkan atas besarnya volume pada detik pertama 
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tersebut. Interpretasi tidak didasarkan nilai absolutnya tetapi pada 

perbandingan dengan FVCnya. Bila FEV/FVC kurang dari 75% berarti 

normal. Penyakit obstruktif seperti bronchitis kronik atau enfisema terjadi 

pengurangan FEV lebih besar dibandingkan kapasitas vital (kapasitas vital 

mungkin normal) sehingga rasio FEV/FVC kurang 80% 

c. Peak Expiratory Flow Rate (PEFR) adalah flow/aliran udara maksimal yang 

dihasilkan oleh sejumlah volume tertentu. Maka PEFR dapat menggambarkan 

keadaan saluran pernafasan, apabila PEFR menurun berarti ada hambatan 

aliran udara pada saluran pernafasan. Pengukuran dapat dilakukan dengan 

Mini Peak Flow Meter atau Pneoumotachograf (Febrianto, 2015). 

 Angka-angka yang didapat dari pemeriksaan kapasitas vital paru 

mempunyai beberapa kategori, yaitu :  

1. Setiap pemeriksaan mempunyai angka yang “predicted”, yakni angka yang 

dianggap sebagai pembagi dari angka pemeriksaan. 

2. Untuk menggambarkan fungsi paru adalah angka yang diperoleh dibagi 

dengan angka”predicted” dalam 100% 

 Adapun klasifikasi hasil pengukuran kapasitas paru sebagai berikut  

Tabel 2.1 klasifikasi penilaian kapasitas paru 

Kategori  Retriksi 

(KVP% atau KVP 

prediksi %) 

Obstuksi 

(VEP1)% atau VEP 

% prediksi 

Normal  > 80 % > 75% 

Ringan  60 – 79 % 60 - 74 % 

sedang 30 – 59 % 30 – 59 % 

Berat  < 30 % < 30 % 

Sumber : Peraturan menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor  PER.25/MEN/XII/2008. 

\ 

 



25 
 

C. Tinjauan umum tentang Penyakit Akibat Debu Kapuk 

1. Mekanisme Penimbunan debu kapuk 

Debu kapuk adalah salah satu debu aerosol yang menyebabkan reflek batuk 

dan mempengaruhi gangguan paru. Zat-zat ini akan menembus kedalam paru 

tergantung ukuran debu , dapat terjadi bronkitis toksit, edema paru atau 

pneumonitis. Beberapa mekanisme dapat dikemukakan sebagai sebab hinggap dan 

tertimbunnya debu dalam paru. Salah satu mekanisme itu adalah inertia atau 

kelembanan dari partikel-partikel debu yang bergerak yaitu pada waktu udara 

membelok ketika melalui jalan pernafasan yang tak lurus, maka partikel debu 

yang bermasa cukup besar tak dapat membelok mengikuti aliran udara melainkan 

terus lurus dan akhirnya menumbuk selaput lendir dan hinggap di sana. Menurut 

Suma’mur Mekanisme lain adalah sedimentasi yang terutama besar untuk bronchi 

sangat kecil dan bronchioli, sebab ditempat itu kecepatan udara pernafasan sangat 

kurang kira-kira 1 cm / detik sehingga gaya tarik bumi dapat bekerja terhadap 

partikel-partikel debu dan mengendapkannya.  

Mekanisme yang terakhir adalah gerakan brown terutama untuk partikel yang 

berukuran kurang dari 1 mikron. Partikel ini oleh gerakan brown tadi ada 

kemungkinan membentur permukaan alveoli dan tertimbun di sana. Keadaan debu 

dialveoli tergantung dari tempatnya berada dalam paru dan sifat debu itu sendiri. 

Debu yang mengendap di bronchi dan bronchioli akan dikembalikan ke atas dan 

akhirnya keluar oleh cilia-cilia yang bergetar. Kalau ada bahan kimia penyusun 

debu mudah larut dalam air maka akan larut dan langsung masuk pembuluh darah 

kapiler alveoli. Bila bahan tidak mungkin masuk saluran limfa dan keluar dari 

tempat itu ke bronchioli oleh cilia dikeluarkan ke atas. 

2. Jenis Penyakit Paru Akibat Kerja  

 Penyakit paru akibat kerja adalah penyakit kelainan paru yang timbul 

sehubungan dengan pekerjaan. Terdapat berbagai macam penyakit paru akibat 

kerja akibat lingkungan kerja seperti berikut ini 

a) Emfisema paru kronik Merupakan kelainan paru dengan patofisiologi 

berupa infeksi kronik, kelebihan mucus dan edema pada epitel bronchiolus 
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yang mengakibatkan terjadinya obstruktif dan dekstruktif paru yang 

kompleks sebagai akibat mengkonsumsi rokok. 

b) Pneumonia Pneumonia ini mengakibatkan dua kelainan utama paru, 

(kedua efek ini mengakibatkan menurunnya kapasitas paru) yaitu : a). 

Penurunan luas permukaan membran napas, b). Menurunnya rasio 

ventilasi perfusi. 

c) Atelektasi Atelaktasi berarti avleoli paru mengempis atau kolaps. 

Akibatnya terjadi penyumbatan pada alveoli sehingga aliran darah 

meningkat dan terjadi penekanan dan pelipatan pembuluh darah sehingga 

volume paru berkurang 

d) Asma Pada penderita asma akan terjadi penurunan kecepatan ekspirasi dan 

volume inspirasi. 

e) Tuberkulosis Pada penderita tuberkulosis stadium lanjut banyak timbul 

daerah fibrosis di seluruh paru, dan mengurangi jumlah paru fungsional 

sehingga mengurangi kapasitas paru. 

f) Alvelitis yang disebabkan oleh faktor luar sebagai akibat dari penghirupan 

debu organik menurut Ikhsan. Beberapa penyakit pada jalan pernapasan 

antara lain adalah : asma, bronkitis akut, bronkitis kronik, karsinoma 

bronkogenik dan bisinosis. 

3. Pengertian bisinosis 

 Penyakit bisinosis merupakan penyakit paru akibat kerja memiliki 

beberapa istilah dan definisi. Bisinosis dikenal dengan istilah “Brown lung 

disease” dan “cotton worker’s lung”. Bisinosis adalah istilah yang diambil dari 

kata/bahasa Yunani yang artinya benang putih, yang merupakan gangguan 

pernapasan yang terjadi pada beberapa individu yang terpapar debu kapas mentah 

. Bisinosis adalah salah satu jenis khusus asma akibat kerja yang disebabkan oleh 

inhalasi debu kapas atau rami. Selanjutnya Suma’mur P.K. (2014) mendefinisikan 

bisinosis sebagai penyakit paru akibat kerja yang penyebabnya penghirupan debu 

kapas, vlas, henep, atau sisal.. Bisinosis juga didefinisikan sebagai penyakit paru 

akibat kerja dengan karakterisasi penyakit saluran udara akut atau kronis yang 

dijumpai pada pekerja pengolahan kapas, rami halus, dan rami (Prasetyo, 2016). 
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4. Gejala dan Karakteristik Penyakit Bisinosis  

 Gejala dan tanda sakit bisinosis yang muncul setelah beberapa tahun 

bekeja di industri memang mirip dengan asma bronkhial, namun ada pola 

karakteristik pada gejala bisinosis yang menunjukkan adanya perbedaan dari 

gejala pada asma akibat kerja (asma bronkhial). Diantaranya pada penyakit asma 

bronkhial tidak ditemukan riwayat penyakit yang khas bagi bisinosis yaitu 

keluhan berat di dada dan nafas pendek yang dirasakan menurut hari kerja yang 

awalnya hari senin dan selanjutnya pada hari-hari lainnya.  

 Selain itu, gejala bisinosis cenderung meningkat sepanjang minggu 

bekerja. Jika pekerja jauh dari paparan untuk waktu/periode yang lama atau absen 

beberapa waktu, gejala cenderung lebih parah (memburuk) ketika paparan ulang 

terjadi. Oleh karena itu, bisinosis sering dikenal dengan “Monday Fever. Namun 

ketika paparan berlanjut sepanjang akhir minggu, maka gejala hari Senin 

(Monday Symptoms) tidak akan muncul. Sehinga dapat dikatakan, keluhan 

bisinosis tidak semata- mata untuk hari Senin saja, melainkan pada hari-hari lain 

dimana pekerja baru masuk atau baru kembali bekerja sesudah beberapa hari 

libur. Sebagai contoh, di negara yang liburnya jatuh pada hari Jumat bukan hari 

minggu, maka keluhan berat di dada dan pendek nafas demikan dirasakan pada 

hari Sabtu. Seperti yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya, penyakit 

bisinosis memiliki ciri khas napas pendek dan dada sesak (sesak napas/perasaan 

sesak di dada). Gejala khas tersebut dirasakan ketika kembali bekerja setelah tidak 

berada di pabrik untuk satu hari atau lebih (Prasetyo, 2016). 

5. Klasifikasi bisnosis 

 Dalam penelitian dr. R.F.Schilling ,beliau mengembangkan dan 

mengesahkan sebuah metode terstandar untuk menggolongkan atau 

mengklasifikasikan gejala-gejala bisinosis yang pada akhirnya muncul sebagai 

gejala pernapasan akut dan kronik. Perubahan-perubahan fisiologis dan 

karakteristik pernapasan yang terlihat pada pekerja dengan bisinosis 

distandardisasi/dibakukan ke dalam serangkaian tingkatan/klasifikasi yang saat ini 

menjadi dasar bagi banyak penelitian epidemiologi dan penelitian klinis. 

 



28 
 

 

 

 

  Klasifikasi Schilling mengklasifikasikan bisinosis berdasarkan sebarapa 

jauh penyakit bisinosis telah berkembang (Prasetyo, 2016). 

Tabel 2.2 klasifikasi bisinosis 

No  Tingkat  Indikasi  

1 Tingkat 0 Tidak ada gejala 

2 Tingkat 1\2 Kadang-kadang berat di 

dada (chest tightness) 

dan pendek nafas 

(shortness of breath) 

pada hari Senin atau 

rangsangan pada alat- 

alat pernafasan pada 

hari-hari Senin (hari 

pertama bekerja sesudah 

tidak bekerja sesudah 

tidak bekerja 2 hari). 

3 Tingkat 1 Berat dada atau pendek 

nafas pada hari-hari 

Senin hampir pada setiap 

minggu. 

4 Tingkat 2 Berat dada atau sesak 

napas pada hari-hari 

senin atau hari-hari 

lainya pada setiap 

minggu 

5 Tingkat 3 Byssinosis cacat paru 

B. Tinjauan umum Tentang Debu Kapuk 

1. Pengertian Debu  

 Debu merupakan salah satu bahan yang sering disebut sebagai partikel 

yang melayang di udara (Suspended Particulate Matter / SPM) dengan ukuran 1 

mikron sampai dengan 500 mikron. Dalam Kasus Pencemaran udara baik dalam 
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maupun di ruang gedung (Indoor and Out Door Pollution) debu sering dijadikan 

salah satu indikator pencemaran yang digunakan untuk menunjukan tingkat 

bahaya baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan dan keselamatan 

kerja (Indah, 2012). 

2. Pengertian debu Kapuk 

 Debu kapuk termasuk debu organik yang mengandung unsure karbon yang 

bersifat sebagai fibrosis pada paru, selain itu debu kapas tergolong sebagai 

suspended particulate matter yaitu debu yang berada di udara dan tidak mudah 

mengendap. Debu kapuk yang mengakibatkan penyakit bissinosis adalah penyakit 

paru akibat kerja yang penyebabnya penghirupan debu kapas, vias, henep, atau 

sisal. Melihat luas dan besar kemungkinan penghirupan aneka debu penyebab 

bissinosis tersebut debu kapas terutama menempati posisi terpenting mengingat 

banyaknya pabrik yang beroperasi dengan jumlah pekerja yang cukup banyak. 

Masa inkubasi rata-rata terpendek adalah 5 tahun. 

 Beberapa ukuran debu kapuk, antara lain :  

a. Ukuran 5-10 mikron : ditahan di saluran nafas bagian atas (gangguan 

pharyngitis). 

b. Ukuran 3-5 mikron : ditahan di saluran nafas bagian tengah (asma bronchitis). 

c. Ukuran 1-3 mikron : mengendap pada alveoli (pneumokoniosis).  

d.  Ukuran 0,1-1 mikron : tidak mudah mengendap, hinggap di permukaan 

alveoli. 

e. Ukuran <0,1 mikron : tidak hinggap di permukaan alveoli dan selaput lender 

karena adanya gerak brown (dapat keluar masuk permukaan alveoli). 

(Suma’mur, 2012) 

   Beberapa reaksi diyakini sebagai penyebab munculnya gejala gejala 

bisinosis yang antara lain adalah  

a. Efek mekanis debu kapas yang dihirup ke dalam paru paru  

b. Akibat pengaruh edotoksin bakteri bakteri kepada alat pernapasan  

c.  Merupakan gambaran reaksi alergi dari pekerja pekerja kepada debu kapas. 

d. Akibat bekerjanya bahan bahan kimia dari debu pada paru paru  

e.  Reaksi psikis pada para pekerja  
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3. Dampak Debu Kapuk Terhadap Kesehatan  

 Bahan yang dapat merusak struktur anatomis dan atau mengubah fungsi 

organ tubuh dapat berasal dari bahan baku, hasil produksi, produksi sampingan 

atau limbah. Hal tersebut dapat digolongkan menjadi tiga yaitu debu organik 

contohnya debu kapas, debu inorganik contohnya debu di pertambangan dan di 

industri logam, dan gas iritan contohnya farmasi (Indah, 2012). 

  Salah satu penyakit khusus yang ditimbulkan akibat paparan debu kapas 

dalam industri kapuk adalah Bissinosis. Bisinosis adalah penyakit yang tergolong 

kepada pneumoconiosis yang disebabkan oleh debu kapas yang biasa diderita oleh 

pekerja-pekerja yang bekerja pada industri kapuk. Masuknya debu kapas dalam 

udara pernapasan terutama yang berukuran kecil akan mengakibatkan alveoli 

tertutupi oleh timbunan debu kapas tersebut. 

C. Tinjauan Umum tentang Faktor Risiko yang mempengaruhi Fungsi Paru  

1. Umur  

 Faktor umur mempengaruhi kekenyalan paru sebagaiman jaringan lain 

dalam tubuh. Menurut irwin tahun 2012 bahwa umur akan cenderung 

mempengaruhi daya tahan tubuh terhadap kejadian suatu penyakit. Kian 

bertambah umur seseorang akan kian menurun pula daya tahan tubuh seseorang, 

dengan demikian menjadi tua adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan-

lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri, atau mengganti dan 

mempertahankan struktur dari fungsi normalnya. Umur berpengaruh terhadap 

perkembangan paru-paru. Semakin bertambahnya umur maka terjadi penurunan 

fungsi paru di dalam tubuh. Lebih jauh lagi ditemukam bahwa, ada hubungan 

yang bermakna secara statistik antara umur dengan gangguan fungsi faal paru 

seseorang. Faktor umur berperan penting dengan kejadian penyakit dan gangguan 

kesehatan. Penderita yang mengalami gangguan paru ditemukan paling banyak 

pada kelompok umur (>60 tahun). Hal ini sesuai dengan teori yang menjelaskan 

bahwa pada usia produktif yaitu (22-30 tahun) mempunyai mobilitas yang tinggi 

sehingga kemungkinan untuk terpapar kuman lebih besar sehingga semakin 

sesorang berumur maka semakin menurun pula nilai kapasitas parunya 
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2. Masa Kerja  

 Masa kerja adalah jangka waktu orang sudah bekerja (pada suatu kantor, 

badan dan sebagainya), Masa kerja adalah lamanya seorang tenaga kerja bekerja 

dalam (tahun) dalam satu lingkungan perusahaan, dihitung mulai saat bekerja 

sampai penelitian berlangsung. Gangguan kronis terjadi akibat pajanan debu 

ditempat kerja yang cukup tinggi dan untuk jangka waktu yang lama yang 

biasanya adalah tahunan. Tidak jarang gejala gangguan fungsi paru nampak 

setelah lebih dari 10 tahun terpajan. Masa kerja dapat dikategorikan menjadi dua 

yaitu :  Masa kerja baru dan Masa kerja lama 

3. Kebiasaan Merokok  

Kebiasaan merokok adalah rutinitas responden merokok dalam setiap 

harinya. Beberapa penelitian mengemukakan bahwa kebiasaan merokok adalah 

salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penurunan fungsi paru karena 

merokok mempengaruhi langsung gterhadap kesehatan organ paru.  

Kebiasaan merokok adalah kegiatan dalam menghisap rokok lebih dari dua 

batang perhari, akan mempercepat penurunan faal paru. Merokok dapat 

menyebabkan perubahan struktur dan fungsi saluran pernafasan dan jaringan paru. 

Pengaruh asap rokok dapat lebih besar dari pada pengaruh debu hanya sekitar 

sepertiga dari pengaruh buruk rokok.sejalan dengan penelitian ni ketut dkk bahwa 

rokok berisiko 2,612 kali terhaap kapasitas paru(Ni Ketut Warniati, Odi R . 

Pinontoan, 2017) 

Allah Swt berfirman dalam QS Al-baqarah/2: 195 yang berbunyi : 

❑→◆   
 ◆ ❑→➔ 

 ◼ 
⬧➔☺  
❑◆    

⧫ ⧫✓⬧☺     
Terjemahnya : 
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 Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu 

menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, 

karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. 

 Dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa, kalimat fi sabilillah/di jalan 

Allah pada firman-Nya: dan belanjakannlahharta bendamu di jalan Allah, 

memberi kesan bahwa harta tersebut tidak akan hilang bahkan akan berkembang 

karena ia berada di jalan yang amat terjaga, serta di tangan Dia yang menjanjikan 

pelipatgandaan setiap nafkah pada jalan-Nya. Selanjutnya, diingatkan bahwa 

janganlah kamu menjatuhkan tangan kamu yakni dirimu sendiri ke dalam 

kebinasaan . 

Kata at-tahluka yakni kebinasaan adalah menyimpang atau hilangnya nilai 

positif yang melekat pada sesuatu, tanpa diketahui ke mana perginya. Ayat ini 

seakan-akan berkata: jika kalian enggan menafkahkan harta kalian dalam 

berperang atau berjuang di jalan Allah, musuh yang memiliki perlengkapan lebih 

kuat dari kalian akan dapat mengalahkan kalian, dan bila itu terjadi, kalian 

menjerumuskan diri sendiri ke dalam kebinasaan, akan hilang dari kalian nilai-

nilai positif yang selama ini melekat pada diri kalian, seperti keyakinan akan 

keesaan Allah, kemerdekaan dan kebebasan, bahkan hidup dan ketenangan lahir 

dan batin. Itu semua dapat hilang, tetapi tidak diketahui ke mana perginya, yakni 

dia tidak berada di sisi Allah, sehingga ia tidak berkembang tidak juga berlipat 

ganda .(Quraish Shihab,2002) 

4. Riwayat Penyakit Paru 

  Dari hasil penelitian Sudjono dan Nugraheni dalam Budiono (2007) 

diperoleh hasil bahwa pekerja yang mempunyai riwayat penyakit paru 

mempunyai risiko 2 kali lebih besar untuk mengalami gangguan fungsi paru. Dari 

beberapa penelitian juga diperoleh hasil bahwa seseorang yang mempunyai 
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riwayat menderita penyakit paru berhubungan secara bermakna dengan terjadinya 

gangguan fungsi paru. 

 Seseorang yang pernah mengidap penyakit paru cenderung akan 

mengurangi ventilasi perfusi sehingga alveolus akan terlalu sedikit mengalami 

pertukaran udara. Akibatnya akan menurunkan kadar oksigen dalam darah. 

Banyak ahli berkeyakinan bahwa emfisema kronik, pneumonia, asma bronkiale, 

tuberculosis dan sianosis akan memperberat kejadian gangguan fungsi paru pada 

pekerja yang terpapar oleh debu organik dan anorganik (Putra, 2014). 

5. Penggunaan Masker  

 Alat pelindung pernafasan (Respiratory Protection), APD jenis ini 

digunakan untuk melindungi pernafasan dari resiko paparan gas, uap, debu atau 

yang bersifat rangsangan, secara umum jenis APD yang banyak digunakan di 

perusahaan- perusahaan antara lain adalah masker. 

 Pada tempat kerja kita tidak bisa menghindari paparan risiko dari 

suatu proses kerja yang ta lakukan. Hal ini dijelaskan pula dalam firman Allah swt  

dalam QS An-Nisa/4:29 yang berbunyi : 

⧫  
❑⧫◆  ❑➔→⬧ 
⬧◆❑ →⧫ 

⧫   
❑⬧ ⧫ ⧫ ⧫⬧ 
  ◆ ❑➔⬧ 

→    
⧫  ☺◆     

Terjemahnya 

 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu. 

 Dalam tafsir Al-misbah dijelaskan bahwa janganlah kamu membunuh 

dirimu sendiri atau membunuh orang lain secara tidak hak karena orang lain 

adalah sama dengan kamu. Ayat di atas juga memerintahkan untuk mengindahkan 

peraturan – peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt dan tidak melakukan 
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perbuatan yang bathil, dijelaskan pula jika mengabaikan peraturan yang telah 

ditetapkan sama saja dengan membunuh diri sendiri sehingga maksud ayat di atas 

yaitu janganlah melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri karena 

sama saja dengan membawa dirimu dalam kebinasaan ( Shihab, 2002). 

 Dalam pekerja pembuat kapuk sangat berisiko terpapar debu kapuk yang 

ada di lingkungan kerja yang mengakibatkan pekerja tersebut terjangkit pengakit 

bisinosis atau penyakit paru akibat paparan debu kapuk yang diterima sehingga 

ayat diatas memerintahkan untuk selalu menjaga diri kita dari perilaku yang dapat 

membuat diri kita menjadi sakit . 

 Upaya untuk pencegahan terhadap kemungkinan penyakit akibat kerja dan 

kecelakaan kerja harus senantiasa dilakukan. Ada beberapa alternatif 

pengendalian (secara teknik dan administrasi) yang bisa dilaksanakan namun 

mempunyai beberapa kendala. Pilihan yang sering dilakukan adalah melengkapi 

tenaga kerja dengan alat pelindung diri menjadi suatu keharusan hal ini menjadi 

suatu keharusan. Hal ini sesuai dengan undangundang No.1 Th 1970 tentang 

Keselamatan Kerja khususnya pasal 9,12 dan 14 yang mengatur penyediaan dan 

penggunaan alat pelindung diri di tempat kerja, baik pengusaha maupun bagi 

tenaga kerja (Ariestianita, 2013).
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D. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Teori 

Sumber: (Pikih,2014);(Budiono,2007);(Suma’mur,2009);(Rahmatullah,2009); 

(Guyton,2007);(Supriasa,2002); (Harnawati,2009);(Tantio,2016) 

 

Faktor internal : 

1. Umur 

2. Jenis kelamin 

3. Riwayat penyakit 

paru 

4. Status gizi 

 

 

 

 

Faktor eksternal 

1. Masa kerja 

2. Riwayat 

pekerjaan 

3. Kebiasaan 

merokok 

4. Kebiasaan 

olahraga 

5. Penggunaan 

masker 

6. Beban Kerja 

 

 

 

 Fungsi Kapasitas Paru 

Faktor lingkungan : 

Kadar Debu Kapuk 
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E. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.2 Kerangka konsep 

Keterangan : 

    

 =   Variabel Independen 

 

 =   Variabel Dependen 

   

 

 

 

 

 

Faktor lingkungan : 

Kadar debu kapuk 

Faktor individu 

Umur  

Masa kerja 

Riwayat penyakit paru 

Kebiasaan Merokok 

Penggunaan masker 

Analisis Faktor Risiko 

 Fungsi Kapasitas Paru 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan metode   

Analitik observasional yaitu dengan menganalisis faktor risiko  Fungsi kapasitas 

Paru. 

2. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada pekerja pengrajin kasur tradisional di Desa 

Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang dilaksanakan dalam penelitian yaitu dengan pendekatan 

cross sectional study, penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, 

observasi, dan pengukuran Kapasitas Paru. Dimana variabel independen dan 

dependen diamati pada waktu (periode) yang sama. 

C. Populasi Dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pengrajin kasur  tradisional yang 

berjenis kelain perempuan yang tersebar di Desa Julubori terdiri dari  40 orang. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan 

waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel dari populasi itu. Teknik 

sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah total sampling yaitu semua 

populasi yang ada menjadi sampel peneitian (Sugiono, 2016). 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan 

penelitian, metode pengumpulan data ditentukan pula oleh pemecah masalah yang 

ingin dicapai. Jadi pengumpulan data merupakan salah satu faktor yang harus 

diperhatikan oleh seorang peneliti. Penggunaan teknik pengumpulan data sifatnya 

lebih disesuaikan dengan analisis data, kebutuhan dan kemampuan peneliti, 

olehnya itu dapat dipilih sesuai kebutuhan. 

Metode pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian ini antara 

lain: 

a. Penetapan sampel/responden yang akan diambil datanya. 

b. Pengisian kuesioner 

Responden mengisi kuesioner untuk mendapatkan data mengenai faktor 

individu responden. 

c. Pengambilan data primer pekerja yaitu dengan menghitung kapasitas paru 

menggunakan spirometer 

d. Pengabilan data primer kadar debu dengan menggunakan Hus Dust model 

Nephelometer 

E. Instrumen Penelitian 

1. Pemeriksaan Fungsi faal paru  

 Pemeriksaan fungsi faal paru dilakukan dengan menggunakan spirometer. 

a. Persiapan pemeriksaan spirometri 

1) Peralatan 

a) Spirometri 

1) Check kertas print out  

2) Penjepit hidung (nose clip)  

3) Check tinta  

4) Mouth Piece 

5) Kertas pencatatan laporan 

6) Spirometer telah terkalibrasi 

b) Timbangan Badan 
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c) Alat Pengukur Tinggi Badan 

2. Subjek Pemeriksa  

1) Jelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan 

2)  Persyaratan untuk mengikuti pemeriksaan:  

a) Merasa sedang sehat tidak terkena flu atau bronchitis  

b) Tidak menghisap rokok dalam 1 jam terakhir  

c) Tidak sedang menggunakan obat pelega nafas dalam 1 jam terakhir  

d) Tidak makan kenyang dalam 1 jam terakhir 

e) Longgarkan pakaian yang ketat seperti dasi, bra, dll 

3) Subjek dijelaskan teknik pemeriksaan spirometri 

4) Posisi subjek : 

a) Posisi sebaiknya berdiri, dengan posisi berdiri akan didapatkan hasi FVC yang 

lebih tinggi, terlebih pada orang hamil, gemuk, dan anak- anak 

b) Pakaian harus dilonggarkan agar tidak menghalangi dalam bernafas kuat, 

seperti dasi, bra, ikat pinggang, dll 

c) Posisi leher dan dagu subjek harus sedikit terangkat yang memungkinkan lairan 

udara lebih bebas dalam saluran nafas  

4) Pelaksanaan Pemeriksaan 

a) Siapkan alat spirometri dan sambungkan dengan listrik bila tidak 

menggunakan baterai 

b) Tekan tombol power (ON/OFF) untuk menghidupkan spirometri, sehingga 

muncul tampilan di layar monitor spirometri, dan lakukan kalibrasi sebelum 

melakukan pemeriksaan 

c) Masukkan data yang diperlukan, yaitu umur, jenis kelamin, tinggi badan, 

berat badan, ras untuk mengetahui predicted value. 4) Subjek yang akan 

diperiksa harus dalam kondisi sehat, tidak sedang mebderita gangguan 

pernafasan 

d) Beri petunjuk pada subjek, bila perlu contohkan tentang prosedur 

pemeriksaannya yaitu : a) Subjek sebaiknya posisi berdiri. b) Pegang mouth 

piece dekat dengan bahu agar mudah masuk ke mulut. 
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e) Sebaiknya penjepit cuping hidung dipasang agar udara yang ditiupkan 

seluruhnya melalui mouthpiece. 

f) Bernafas biasa 3 kali, kemudian ambil nafas sedalam-dalamnya) Masuk tube 

ke mulutletakkan ditas lidah antara gigi, dan bibir tertutup rapat sehingga 

tidak ada kebocoran seperti layaknya orang meniup alat music. 

g) Dagu sedikit terangkat 

h)  Tanpa ragu-ragu tiupkan udara ke tube (mouthpiece) sekuat dan secepat 

mungkin sampai tidak tersisa udara. 

i) Agar mendapat hasil yang maksimal, subjek pemeriksaan harus terus diberi 

bimbingan selama pemeriksaan. 

j) Pada pelaksanaannya, pemeriksa harus memberikan instruksi aktif . 

k) Ulangi proses pemeriksaan diatas sampai mendapatkan hasil benar sebanyak 

3 buah, kemudian hasil yang terbaik / tertinggi di cetak digunakan untuk 

diagnosa. 

PemeriksaanPemeriksaan dianggap gagal apabila: 

a. Permulaan respirasi ragu-ragu/lambat 2. Batuk selama ekspirasi 3. Ekspirasi 

tidak selesai 4. Terdapat kebocoran 5. Mouth piece tersumbat 6. Meniup lebih 

dari 1 kali. 

b. Kuesioner Penelitian Bagi para pekerja yang sebagai sampel, disusun daftar 

pertanyaan untuk memperoleh data pendukung oleh peneliti 

Pemeriksaan dianggap gagal apabila: 

1) Permulaan respirasi ragu-ragu/lambat 

2)  Batuk selama ekspirasi  

3) Ekspirasi tidak selesai  

4) Terdapat kebocoran  

5) Mouth piece tersumbat  

6) Meniup lebih dari 1 kali. 

2. Kuesioner Penelitian Bagi para pekerja yang sebagai sampel, disusun daftar 

pertanyaan untuk memperoleh data pendukung oleh peneliti. 
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2. Pengukuran kadar debu 

Adapun pengukuran kadar debu di lingkungan tempat kerja  yaitu  

a. Siapakan alat Nephelometer dengan baterai terisi penuh. 

b. Hidupkan alat dengan menggunakan tombol ON/OFF 

c. Setting tanggal dan waktu jika belum tepat. 

d. Memilih besar partikel pada lingkungan kerja yang diteliti ( PM 10.0 μm ) 

e. Lakukan kalibrasi pada alat Nephelometer 

f. Mengecek kembali data yang telah dimasukkan. 

F. Validitas dan realibilitas 

1. Validitas  

Validitas merupakan suatu indeks yang menunjukkan alat ukur itu benar-

benar mengukur apa yang diukur. Ciri validitas yaitu ketepatan ukuran, 

mengukur apa yang akan diukur (sensitivitas), dan tidak terukur hal lain selain 

yang akan diukur (spesivitas). Valid artinya reliabel dan tepat ukur. Validitas 

pengukuran mencakup alat ukur, metode ukur dan pengukur/peneliti (Saryono 

dan Anggraeni, 2013). 

Validasi dalam penelitian ini dengan melakukan kalibrasi pada alat ukur 

yang digunakan yaitu Nephelometer 

2. Realibilitas 

 Realibilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Hasil pengukuran konsisten atau 

tetap azas bila dilakukan pengukuran berulang. Bila suatu alat ukur dipakai dua 

kali atau lebih untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang 

diperoleh relatifkonsisten maka alat pengukur tersebut reliable.(Siswanto 2014)   

G. Teknik pengolahan dan Analisis data 

1. Teknik Pengolahan Data  

Teknik Pengolahan Data primer yang sudah terkumpul, dilakukan 

pengolahan data secarastatistik. Pengolahan data terdiri dari beberapa tahapan 
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yang harus dilakukan untuk dilakukan uji, analisis dan interpretasi data. Adapun 

tahapannya sebagai berikut : 

a. Editing 

 Pengecekan data untuk kelengkapan data, kesinambungan data, keseragaman 

data sehingga validitas data dapat terjamin. 

b. Coding 

 Dilakukan untuk memudahkan dalam pengolahan data serta menjadi 

kerahasiaan identitas responden.  

c. Scoring  

 Dilakukan untuk memberikan skor terhadap variabel yang akan dianalisis 

d. Cleaning 

 Data yang dikumpulkan kemudian dilaksanakan cleaning (pembersihan) 

data, artinya sebelum dilakukan pengolahan, dilakukan pengecekan data agar 

tidak terdapat data yang tidak diperlukan. 

2. Analisis Data  

 Analisis data dilakukan menggunakan uji statistic dengan 

menggunakan komputerisasi. Analisis data tersebut meliputi:  

a. Analisis Univariat  

 Hasil penelitian akan dideskripsikan dengan menggunakan tabel 

distribusi frekuensi dan analisis persentase. 

b. Analisis Bivariat  

Analisis Bivariat dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh antara variabel dependen dan independen. Dilakukan untuk 

mengetahui kemaknaan hubungan, ada tidaknya faktor resiko  antara 

variable bebas dan variable terikat secara satu persatu. Uji statistic yang 

digunakan untuk membantu analisi adalah uji Chi Square, dengan 

tabulasi silang 2x2 dan derajat kepercayaan 95% (0,05). 

Rumus chi square yaitu: 

 

X² = (0-E)² 

E 
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Df=(k-1)(b-1) 

Keterangan : 

X² =  Chi square yang dicari 

0 = Nilai yang diamati 

E = Nilai yang diharapkan 

df = Derajat kebebasan 

k = Jumlah kolom 

b = Jumlah baris 

Interpretasi  

a) Jika Pvalue >0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti 

tidak ada hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen. 

b) Jika Pvalue <0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti  

ada hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen. 

 

Rumus risk yaitu : 

 

             A 

   RP =         A+B 

            C 

           CD 

  Keterangan : 

  RP = Ratio Prevalence 

Interpretasi   

a) Jika nilai RP > 1 maka variabel independen berisiko terhadap 

variabel dependen 

b) Jika nilai RP < 1 maka variabel independen protektif (melindungi )  

terhadap variabel dependen 

c) Jika nilai RP = 1 maka variabel independen tidak berisiko terhadap 

variabel dependen  



45 
 

 
 

 

3. Penyajian Data 

Hasil pengolahan data tersebut disajikan dalam bentuk diagram, grafik, tabel 

distribusi frekuensi dan persentase serta tabulasi silang antara variabel dependen 

dan independen, disertai interpretasi data. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil penelitian 

1. Gambaran Umum lokasi 

Pada penelitian ini yang menjadi objek pengamatan adalah pekerja 

pengrajin kasur di Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Desa 

Julubori termasuk desa yang terdapat banyak warga yang mengolah kapuk 

menjadi kasur. Sebagian besar warga desa tersebut sudah lama menekuni 

pekerjaan ini karena diturunkan dari nenek moyang terutama terdapat di dusun 

paku mayoritas pekerjanya adalah pengrajin kapuk. 

Di lokasi tempat kerja mereka membagi tugas, ada yang bertugas mengisi 

kapuk ke dalam kain yang telah dijahit untuk dijadikan kasur ada pula yang 

bertugas untuk menjahit kain kasur yang telah diisi. Peralatan yang dilakukan 

adalah peralatan yang sederhana sehingga dikerjakan secara manual. Pekerjaan 

pengrajin kasur mengerjakan berbagai macam hasil olahan seperti bantal guling 

dan kasur, tepatnya di Desa Julubori kecamatan Pallangga memiliki jam kerja 

mulai pukul 08.00 hingga 17.00 WITA tetapi ada juga yang bekerja hingga pukul 

20.00 WITA. Untuk waktu istirahat , rata-rata pekerja pengrajin kasur beristirahat 

selama 1 jam. Pengrajin kasur di Desa Julubori merupakan usaha sektor informal  

dimana usaha mereka adalah industri rumahan yang terdiri dari satu orang kepala 

usaha dan yang lainnya adalah pekerjanya yang sebagian besar pekerjanya adalah 

pekerja perempuan. Lingkungan kerja pengrajin tersebut kurang lebih 6 m² 

bahkan ada yang lebih sempit dengan bangunan nonpermanen karena hanya 

dibentuk dari tiang dan dikelilingi kelambu, kemudian semua proses kerja 

dilakukan dalam ruangan tersebut sehingga paparan debu yang diterima pekerja 

sangat banyak. 

2. Analisis univariat 

Variabel dependen pada penelitian ini adalah fungsi kapasitas paru dengan 

melihat hasil ukur kapasitas vital paru sedangkan variabel independen adalah 

kadar debu, umur, masa kerja, riwayat penyakit paru, kebiasaan merokok, 



47 
 

 
 

penggunaan masker. Uji yang dilakukan dengan menggunakan analisis univariat 

untuki mengetahui distribusi frekuensi setiap variabel dependen dan independen 

yang diteliti. 

a. Gambaran kapasitas vital paru pekerja pengrajin tradisional 

 Kapasitas vital paru pada penelitian ini adalah hasil ukur alat spirometer 

yang digunakan peneliti dengan dengan menggunakan spirometer jenis autospiro 

dengan bantuan laboran di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian karakteristik 

kapasitas vital paru pada pengrajin kasur didapatkan hasil sebagai berikut:  

Tabel 4.1 

Distribusi frekuensi responden berdasarkan kelompok fungsi kapasitas paru pada 

pengrajin kasur tradisional di Desa Julubori Kecamatan Pallangga  

Kabupaten Gowa Tahun 2018 

Fungsi Kapasitas  paru Frekuensi (n) Persentase (%) 

30 - 41 

42 - 52 

53 - 63 

64 - 74 

75 - 85 

86 - 96 

4 

9 

5 

8 

7 

10 

9,3 

20,9 

11,7 

18,7 

16,2 

23,2 

Total 43 100 

Sumber : Data Primer 2018 

Berdasarkan tabel 4.1 distribusi frekuensi responden berdasarkan fungsi 

kapasitas paru pada pengrajin kasur tradisonal di Desa Julubori Kecamatan 

Pallangga Kabupaten Gowa tahun 2018 menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden memiliki fungsi kapasitas paru 86% – 96% sebesar 10 orang dan 

sebagian kecil fungsi kapasitas paru 42% – 52% sebanyak 5 orang  

Tabel 4.2 

Distribusi frekuensi responden berdasarkan fungsi kapasitas paru pada pengrajin 

kasur tradisional di Desa Julubori Kecamatan Pallangga  

Kabupaten Gowa Tahun 2018 

Fungsi Kapasitas  paru Frekuensi (n) Persentase (%) 

Normal  13 30,2 

Tidak normal 30 69,8 

Total 43 100 

Sumber : Data Primer tahun 2018 
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Berdasarkan tabel 4.2 distribusi frekuensi responden berdasarkan fungsi 

kapasitas paru pada pengrajin kasur tradisonal di Desa Julubori Kecamatan 

Pallangga Kabupaten Gowa tahun 2018 menunjukkan bahwa responden dengan 

kapasitas vital paru normal sebanyak 13 orang (30,2%), sedangkan respondeng 

yang memiliki kapasitas paru tidak  normal adalah sebanyak 30 orang (69,8%) dari 

43 responden yang bekerja sebagai pengrajin kasur tradisional di Desa Julubori 

Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa tahun 2018. 

b. Gambaran faktor lingkungan 

Faktor lingkungan merupakan faktor yang diprediksi memberikan 

dampak bear terhadap penurunan fungsi kapasitas paru, dalam penelitian ini 

faktor lingkungan yang dimaksud adalah kadar debu kapuk. 

1.  Kadar debu 

Distribusi frekuensi kadar debu  pada pengrajin kasur tradisional di Desa 

Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa tahun 2018, dapat dilihat tabel 

dibawah ini. 

Tabel 4.3 

Distribusi frekuensi responden berdasarkan kelompok kadar debu pada pengrajin 

kasur tradisional di Desa Julubori Kecamatan Pallangga 

Kabupaten Gowa Tahun 2018 

Kadar Debu(mg/m3) Frekuensi (n) Persentasi (%) 

0,183 5 11,6 

0,288 

0,292 

0.330 

0,344 

0.424 

0,437 

0,815 

1,247 

2 

2 

3 

5 

4 

3 

6 

13 

4,7 

4,7 

7,0 

11,6 

9,3 

7,0 

14,0 

30,2 

Total  43 100 

Sumber : Data Primer 2018 

Berdasarkan tabel 4.3 distribusi frekuensi responden berdasarkan 

kelompok kadar debu  pada pengrajin kasur tradisional di Desa Julubori 

Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa tahun 2018 y menunjukkan bahwa kadar 

debu bervariasi mulai dari 0,183 mg/m3 hingga 1,247 mg/m3 dan kadar debu yang 



49 
 

 
 

paling banyak yaitu  1,247 mg/m3 sebanyak 13 orang dan sebagian kecil pada 

kadar debu 0,183 mg/m3 sebanyak 5 orang. 

Tabel 4.4 

Distribusi frekuensi kadar debu pada pengrajin kasur tradisional 

di Desa Julubori Kecamatan Pallangga 

Kabupaten Gowa Tahun 2018 

Kadar Debu Frekuensi (n) Persentasi (%) 

Memenuhi syarat 5 11,6 

Tidak Memenuhi syarat 38 88,4 

Total  43 100 

   

Sumber : Data Primer 2018 

Berdasarkan tabel 4.4 didapatkan distribusi frekuensi kadar debu  pada 

pengrajin kasur tradisional di Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten 

Gowa tahun 2018 yaitu Memenuhi syarat sebanyak 5 orang (11,6 %) sedangkan 

Tidak Memenuhi syarat sebesar 38 orang (88,4%) dari 43 responden yang diteliti. 

c. Gambaran faktor individu 

Faktor individu merupakan faktor yang diprediksi dapat menyebabkan 

gangguan atau menurunnya kapasitas Vital paru. Dalam penelitian ini faktor 

individu yaitu umur,masa kerja,riwayat penyakit dan penggunaan APD 

1. Umur 

  Distribusi frekuensi umur pada pengrajin kasur tradisional di Desa 

Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa tahun 2018, dapat dilihat tabel 

dibawah ini      
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Tabel 4.5 

Distribusi frekuensi responden berdasarkan kelompok umur pada 

pengrajin kasur tradisional di Desa Julubori Kecamatan  

Pallangga Kabupaten Gowa Tahun 2018 

 Sumber ; Data Primer 2018 

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa umur responden bervariasi 

mulai umur 20 hingga 67. Sebagian besar responden berumur antara 44-51 

sebanyak 14 responden (32,6%), sedangkan tidak ada responden pada 

kelompok umur antara 52-59 tahun dari 43 responden yang bekerja sebagai 

pengrajin kasur tradisional di Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten 

Gowa tahun 2018. 

Tabel 4.6 

Distribusi frekuensi responden berdasarkan umur pada pengrajin kasur 

tradisional di Desa Julubori Kecamatan Pallangga  

Kabupaten Gowa Tahun 2018 

Umur Frekuensi (n) Persentasi (%) 

<30 tahun 8 18,6 

≥30 tahun 35 81,4 

Total 43 100 

Sumber: Data Primer tahun 2018 

Berdasarkan tabel 4.6 didapatkan distribusi frekuensi umur pada pengrajin 

kasur tradisional di Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa tahun 

2018 yaitu umur < 30 tahun sebanyak 8 orang (18,6 %) sedangkan umur ≥30 

tahun sebanyak 35 orang (81,4 %) dari total responden sebesar 43 orang. 

2. Masa kerja 

Distribusi frekuensi masa kerja pada pengrajin kasur tradisional di Desa 

Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa tahun 2018, dapat dilihat tabel 

dibawah ini : 

Umur (tahun) Jumlah (n) Persentase (%) 

20-27 6 14 

28-35 11 25,6 

36-43 

44-51 

9 20,9 

14 32,6 

52-59 0 0 

60-67 3 6,9 

Total 43 100 
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Tabel 4.7 

Distribusi frekuensi responden berdasarkan kelompok  masa kerja  pada 

pengrajin kasur tradisional di Desa Julubori Kecamatan Pallangga  

Kabupaten Gowa Tahun 2018 

 

Masa kerja ( Tahun) Frekuensi (n) Persentase (%) 

< 1 tahun 

6 – 10 tahun 

11 – 15 tahun 

16 – 20 tahun 

21 – 25 tahun 

26 – 30 tahun 

>30 tahun 

5 

9 

7 

11 

6 

4 

1 

11,6 

20,9 

16,3 

25,6 

14 

9,3 

2,3 

Total  43 100 

Sumber : Data primer tahun 2018 

Berdasarkan tabel 4.7 didapatkan distribusi frekuensi kelompok masa 

kerja pengrajin kasur tradisional di Desa Julubori Kecamatan Pallangga 

Kabupaten Gowa tahun 2018 menunjukkan sebagian besar pekerja memiliki masa 

kerja 11 – 20 tahun sebanyak 11 orang (25,6%) dan sebagian kecil terdapat pada 

masa kerja lebih dari 30 tahun sebanyak 1 orang (2,3%). 

Tabel 4.8 

Distribusi frekuensi responden berdasarkan masa kerja  pada pengrajin 

kasur tradisional di Desa Julubori Kecamatan Pallangga  

Kabupaten Gowa Tahun 2018 

 

Masa kerja Frekuensi (n) Persentase (%) 

Baru  10 23,3 

Lama 33 76,7 

Total  43 100 

Sumber : Data primer tahun 2018 

Berdasarkan tabel 4.8 didapatkan distribusi frekuensi masa kerja pengrajin 

kasur tradisional di Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa tahun 

2018 yaitu masa kerja baru sebanyak 10 responden (23,3 %) sedangkan masa 

kerja lama responden sebanyak 33 orang (76,7%) dari total keseluruhan jumlah 

responden sebanyak 43 orang. 
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3. Riwayat penyakit paru 

 Distribusi frekuensi Riwayat Penyakit Paru pada pengrajin kasur tradisional 

di Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa tahun 2018, dapat dilihat 

tabel dibawah ini : 

Tabel 4.9 

Distribusi frekuensi responden berdasarkan Riwayat Penyakit Paru  

pada pengrajin kasur tradisional di Desa Julubori  

Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa 

Tahun 2018 

Riwayat penyakit paru Frekuensi  (n) Persentase (%) 

Ada  2 4,7 

Tidak ada 41 95,3 

Total  43 100 

Sumber data primer 2018 

Berdasarkan tabel 4.9 didapatkan distribusi frekuensi riwayat penyakit 

paru pada pengrajin kasur tradisional di Desa Julubori Kecamatan Pallangga 

Kabupaten Gowa tahun 2018 yaitu terdapat 2 responden yang memiliki riwayat 

penyakit paru dengan persentase (4,7%) sedangkan terdapat 41 responden 

(95,3%) yang tidak memiliki riwayata penyakit paru. 

4. Kebiasaan merokok 

Distribusi frekuensi Kebiasaan Merokok pada pengrajin kasur tradisional 

di Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa tahun 2018, dapat dilihat 

tabel dibawah ini : 

Tabel 4.10 

Distribusi frekuensi responden berdasarkan kebiasaan merokok   

pada pengrajin kasur tradisional di Desa Julubori  

Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa  

Tahun 2018 

Kebiasaan  merokok Frekuensi  (n) Persentase (%) 

Tidak merokok 7 16,3 

Perokok pasif 36 83,7 

Perokok aktif 0 0 

Total  43 100 

Sumber : Data Primer 2018 

Berdasarkan tabel 4.10 didapatkan distribusi frekuensi kebiasaan merokok 

pada pengrajin kasur tradisional di Desa Julubori Kecamatan Pallangga 



53 
 

 
 

Kabupaten Gowa tahun 2018 yaitu terdapat 7 responden dengan persentase 

(16,3%) yang tidak merokok sedangkan terdapat 36 responden (83,7 %) termasuk 

ke dalam perokok pasif dan tidak ada responden yang masuk dalam kategori 

perokok aktif.   

5. Penggunaan Masker 

Distribusi frekuensi Penggunaan Masker pada pengrajin kasur tradisional 

di Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa tahun 2018, dapat dilihat 

tabel dibawah ini : 

Tabel 4.11 

Distribusi frekuensi responden berdasarkan penggunaan masker   

pada pengrajin kasur tradisional di Desa Julubori  

Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa  

Tahun 2018 

Penggunaan masker Frekuensi  (n) Persentase (%) 

Tidak memakai 5 11,6 

memakai 38 88,4 

Total  43 100 

Sumber : Data Primer 2018 

  Berdasarkan tabel 4.11 didaptkan distribusi frekuensi penggunaan masker 

pada  responden yang bekerja sebagai pengrajin kasur tradisional di Desa Julubori 

Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa tahun 2018 yaitu terdapat 5 responden 

(11,6%) yang tidak menggunakan masker sedangkan yang menggunakan masker 

sebanyak 38 orang (88,4%) dari total keseluruhan jumlah responden sebanyak 43 

orang  

3. Analisis bivariat 

Analisis bivariat merupakan uji statistik yang digunakan untuk melihat 

hubungan antara variable lndependen yaitu kadar debu, umur, masa kerja , 

kebiasaan merokok, riwayat penyakit, dan penggunaan APD dengan variabel 

dependen yaitu fungsi kapasitas paru dan juga melihat hitungan risiko terhadap 

fungsi kapasitas paru mengggunakan uji chi-square dan tabulasi silang. 

 

 

 



54 
 

 
 

a. Hubungan antara kadar debu dengan fungsi kapasitas paru 

Hasil analisis hubungan antara Kadar Debu dengan fungsi kapasitas paru pada 

pengrajin kasur tradisional di Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten 

Gowa Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut 

Tabel 4.12  

Hubungan antara kadar debu dengan fungsi kapasitas paru  pada responden 

pengrajin kasur tradisional di Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten 

Gowa Tahun 2018 

Kadar debu  Fungsi kapasitas paru Total  keterangan 

Normal  Tidak normal    

 n % n  n % 

MS 4 80 1 20 5 100 P=0,024 

RP= 1,3 TMS 9 23,7 29 76,3 38 100 

Total  13 30,2 30 69,8 43 100  

Sumber : Data Primer 2018 

Ket : 

MS : Memenuhi syarat 

TMS : Tidak Memenuhi Syarat 

Berdasarkan tabel 4.12 Menunjukkan bahwa dari 38 responden terdapat 

kadar debu yang tidak memenuhi syarat atau terpapar debu diatas Nilai ambang 

batas terdapat 9 responden (23,78%) yang memiliki kapasitas paru normal dan 29 

orang responden (76,3%) yang memiliki fungsi kapasitas paru tidak normal 

sedangkan terdapat 5 orang yang kadar debu yang memenuhi syarat atau terpapar 

debu dibawah nilai ambang batas terdapat 4 orang (80%) yang memiliki fungsi 

kapasitas normal dan 1 orang (20%) yang memiliki fungsi kapasitas paru tidak 

normal. 

Hasil uji chi square menunjukkan nilai p = 0,024 yang berarti lebih kecil 

dari nilai α =0,05 yang berarti H0 ditolak oleh karena itu ada hubungan yang 

bermakna antara kadar debu dengan Fungsi kapasitas paru. Kemudian nilai RP 

menunjukkan angka 1,3 (>1) maka dari itu berisiko 1,3 kali. 
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b. Hubungan antara umur dengan fungsi kapasitas paru. 

Hasil analisis hubungan antara umur dengan fungsi kapasitas paru pada 

pengrajin kasur tradisional di Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten 

Gowa Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut 

Tabel 4.13 

Hubungan antara umur dengan fungsi kapasitas paru  pada responden 

pengrajin kasur tradisional di Desa Julubori Kecamatan Pallangga  

Kabupaten Gowa Tahun 2018 

Umur  Fungsi kapasitas paru Total  keterangan 

 Normal  Tidak normal    

n % n % n % 

<30 tahun    5 62,5 3 37,5 8 100 P =0,042 

RP= 2,2 ≥30 tahun 8 22,9 27 77,1 35 100 

Total  13 30,2 30 69,8 43 100  

Sumber : Data Primer 2018 

Berdasarkan tabel 4.13 diatas menunjukkan bahwa dari 8 responden yang 

berumur dibawah 30 tahun, terdapat 5 responden (62,5%) yang memiliki fungsi 

kapasitas paru normal dan 3 responden (37,5%) yang memiliki fungsi kapasitas 

paru tidak normal sedangkan dari 37 responden yang berumur diatas atau sama 

dengan 30 tahun, terdapat 8 (22,9%) responden yang memiliki fungsi kapasitas 

paru normal dan terdapat 27 (77,1% ) responden yang memiliki fungsi kapasitas 

paru tidak normal 

 Dari tabel diatas, diperoleh nilai RP yaitu 2,2 (>1) hal ini menunjukkan 

bahwa pekerja yang berumur lebih atau sama dengan 30 tahun berisiko 2,2 kali 

memiliki fungsi kapasitas paru tidak normal dibandingkan pekerja yang berumur 

dibawah 30 tahun. Sedangkan dari hasil uji statistik diperoleh nilai p=0,042 lebih 

kecil dari α =0,05  (p=0,05) berarti H0 ditolak. Hal ini menunjukkan  ada 

hubungan yang bermakna antara umur dengan fungsi kapasitas paru. 

c. Hubungan antara masa kerja dengan fungsi kapasitas paru 

Hasil analisis hubungan antara masa kerja dengan fungsi kapasitas paru pada 

pengrajin kasur tradisional di Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten 

Gowa Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut : 

 



56 
 

 
 

Tabel 4.14 

Hubungan antara masa kerja dengan fungsi kapasitas paru  pada responden 

pengrajin kasur tradisional di Desa Julubori Kecamatan Pallangga 

Kabupaten Gowa Tahun 2018 

Masa kerja Fungsi kapasitas paru Total  keterangan 

Normal  Tidak normal    

n % n % n %  

Baru  6 60 4 40 10 100 P =0,04 

RP= 3,1 Lama  7 21,2 26 78,8 33 100 

Total  13 30,2 30 69,8 43 100  

Sumber : Data primer 2018 

Berdasarkan tabel 4.14 diatas menunjukkan bahwa dari 9 responden yang 

memiliki masa kerja baru , terdapat 6 responden (60%) yang memiliki fungsi 

kapasitas paru normal dan 4 responden (40%) yang memiliki fungsi kapasitas 

paru tidak normal sedangkan dari 33 responden yang memiliki masa kerja lama 

terdapat 7 (21,2%) responden yang memiliki fungsi kapasitas paru normal dan 

terdapat 26 (78,8% ) responden yang memiliki fungsi kapasitas paru tidak normal 

 Dari tabel diatas ,diperoleh nilai RP yaitu 3,1 (>1) hal ini menunjukkan 

bahwa pekerja yang bekerja lebih dari 10 tahun berisiko 3,1 kali mengalami 

gangguan fungsi kapasitas paru dibandingkan dengan pekerja yang bekerja kurang 

dari 10 tahun. Sedangkan dari hasil uji statistik diperoleh nilai p=0,04 lebih kecil 

dari α =0,05  (p=0,05) berarti H0 ditolak. Hal ini menunjukkan ada hubungan 

yang bermakna antara masa kerja dengan fungsi kapasitas paru. 

d. Hubungan antara riwayat penyakit paru dengan fungsi kapasitas paru 

Hasil analisis hubungan antara riwayat penyakit paru dengan fungsi 

kapasitas paru pada pengrajin kasur tradisional di Desa Julubori Kecamatan 

Pallangga Kabupaten Gowa Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.15 

Hubungan antara riwayat penyakit paru dengan fungsi kapasitas paru  

pada responden pengrajin kasur tradisional di Desa Julubori  

Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa  

Tahun 2018 

Riwayat penyakit 

paru 

Fungsi kapasitas paru Total  keterangan 

Normal  Tidak normal    

n % n % n %  

Tidak ada  12 29,3 29 70,7 41 100 P =0,51 

RP= 30 Ada  1 50 1 50 2 100 

Total  13 30,2 30 69,8 43   

Sumber : data primer 2018 

Berdasarkan tabel 4.15 diatas menunjukkan bahwa dari 2 responden yang 

memiliki riwayat penyakit paru, terdapat 1 responden (50%) yang memiliki fungsi 

kapasitas paru normal dan 1 responden (50%) yang memiliki fungsi kapasitas 

paru tidak normal sedangkan dari 41 responden yang tidak memiliki riwayat 

penyakit, terdapat 12 responden (29,3%) yang memiliki fungsi kapasitas paru 

normal dan terdapat 29 responden (70,7% ) yang memiliki fungsi kapasitas paru 

tidak normal 

 Dari tabel diatas ,diperoleh nilai RP yaitu 30 (>1) hal ini menunjukkan 

bahwa pekerja yang memiliki riwayat penyakit paru berisiko 30 kali mengalami 

penurunan fungsi kapasitas paru dibandingkan pekerja yang tidak memiliki 

riwayat penyakit. Sedangkan dari hasil uji statistik diperoleh nilai p=0,51 lebih 

besar dari α =0,05  (p=0,05) berarti H0 diterima. Hal ini menunjukkan tidak ada 

hubungan yang bermakna antara riwayat penyakit paru  dengan fungsi kapasitas 

paru. 

e. Hubungan antara kebiasaan merokok dengan fungsi kapasitas paru 

Hasil analisis hubungan antara kebiasaan merokok dengan fungsi kapasitas 

paru pada pengrajin kasur tradisional di Desa Julubori Kecamatan Pallangga 

Kabupaten Gowa Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.16 

Hubungan antara kebiasaan merokok dengan fungsi kapasitas paru  

pada responden pengrajin kasur tradisional di Desa Julubori  

Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa  

Tahun 2018 

Kebiasaan merokok Fungsi kapasitas paru Total  keterangan 

Normal  Tidak normal    

n % n % n %  

Tidak merokok 8 61,5 5 38,5 13 100 P =0,009 

   RP= 6 

 

Perokok Pasif  5 16,7 25 83,3 30 100 

Total  13 30,2 30 69,8 43 100 

Sumber : Data primer 2018 

Berdasarkan tabel 4.16 diatas menunjukkan bahwa dari 13 responden yang 

memiliki tidak merokok, terdapat 8 responden (61,5%) yang memiliki fungsi 

kapasitas paru normal dan 5 responden (38,5%) yang memiliki fungsi kapasitas 

paru tidak normal sedangkan dari 30 responden yang memiliki status merokok 

pasif, terdapat 5 (16,7 %) responden yang memiliki fungsi kapasitas paru normal 

dan terdapat 25 (83,3% ) responden yang memiliki fungsi kapasitas paru tidak 

normal 

 Dari tabel diatas ,diperoleh nilai RP yaitu 6 (>1) hal ini menunjukkan 

bahwa pekerja yang memiliki status merokok pasif memiliki risiko 6 kali 

mengalami penurunan fungsi kapasitas paru dibandingkan pekerja yang tidak 

merokok. Sedangkan dari hasil uji statistik diperoleh nilai p=0,009 lebih kecil dari 

α =0,05 (p=0,05) yang berarti H0 ditolak. Hal ini menunjukkan  ada hubungan 

yang bermakna antara kebiasaan merokok dengan fungsi kapasitas paru. 

f. Hubungan antara penggunaan masker dengan fungsi kapasitas paru 

Hasil analisis hubungan antara penggunaan masker dengan fungsi kapasitas 

paru pada pengrajin kasur tradisional di Desa Julubori Kecamatan Pallangga 

Kabupaten Gowa Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.17 

Hubungan antara penggunaan masker dengan fungsi kapasitas paru  

pada responden pengrajin kasur tradisional di Desa Julubori  

Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa  

Tahun 2018 

Penggunaan masker Fungsi kapasitas paru Total  keterangan 

Normal  Tidak normal  

n % n % n %  

Memakai 11 28,9 27 71,1 38 100 P = 0,63 

RP= 21,2 

 

Tidak Memakai  2 40 3 60 5 100 

Total  13 30,2 30 69,8 43 100 

Sumber : Data primer 2018 

Berdasarkan tabel 4.17 diatas menunjukkan bahwa dari 5 responden yang 

memakai masker saat bekerja, terdapat 2 responden (40%) yang memiliki fungsi 

kapasitas paru normal dan 3 responden (60%) yang memiliki fungsi kapasitas 

paru tidak normal sedangkan dari 38 responden yang memakai masker saat 

bekerja, terdapat 11 responden (28,9%) yang memiliki fungsi kapasitas paru 

normal dan terdapat 27 responden (71,1% ) yang memiliki fungsi kapasitas paru 

tidak normal 

 Dari tabel diatas, diperoleh nilai RP yaitu 21,2 (>1) hal ini menunjukkan 

bahwa pekerja yang tidak memakai masker saat bekerja berisiko 21,2 kali 

mengalami penurunan fungsi kapasitas paru dibandingkan pekerja memakai 

masker. Sedangkan dari hasil uji statistik diperoleh nilai p=0,63  lebih besar dari  

α =0,05  (p=0,05) berarti H0 diterima. Hal ini menunjukkan tidak ada hubungan 

yang bermakna antara Penggunaan masker  dengan fungsi kapasitas paru. 

B. Pembahasan 

1. Gambaran fungsi kapasitas paru.  

Hasil penelitian pengukuran fungsi kapasitas paru pada pekerja pengrajin  di 

Desa Julubori yaitu terdapat banyak pekerja yang mengalami gangguan fungsi 

kapasitas paru. Adapun variabel yang mempengaruhi fungsi kapasitas paru yaitu 

variabel kadar debu, umur, masa kerja dan kebiasaan merokok, masing masing 

variabel tersebut memiliki risiko tinggi terhadap gangguan fungsi kapasitas paru. 

Adapun riwayat penyakit dan penggunaan APD menjadi variabel yang tidak 
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memberikan dampak besar terhadap gangguan fungsi kapasitas paru namun tetap 

berisiko terhadap terjadinya gangguan fungsi kapsitas paru.  Paru-paru 

mempunyai fungsi untuk melakukan pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. 

Oksigen yang bersenyawa dengan karbon dan hidrogen dari jaringan, 

memungkinkan setiap sel melangsungkan proses metabolisme dan hasil proses 

yang berupa karbon dioksida dapat dikeluarkan dari dalam tubuh . Kapasitas vital 

paru adalah total jumlah udara maksimum yang dapat dikeluarkan dengan kuat 

setelah inspirasi maksimum. Kapasitas vital paru didapatkan dari penambahan 

tidal volume (TV), volume cadangan inspirasi (VCI) dan volume cadangan 

ekspirasi. Hasil penelitian yang dilakukan pada 43 responden yang bekerja 

sebagai pengrajin kasur menunjukkan pekerja memiliki fungsi kapasitas normal 

sebesar 13 responden dan sebesar 31 yang memiliki fungsi kapasitas paru tidak 

normal. Hasil diagnosis pengukuran fungsi kapasitas paru pada pengrajin kasur 

tradisional di Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Tahun 2018 

yaitu terdapat 6 orang pekerja (14%) yang memiliki fungsi kapasitas normal, 

terdapat 15 orang pekerja (34,9%) yang diprediksi memiliki fungsi kapasitas 

normal dengan diagnosis penyempitan, terdapat 4 orang pekerja (9,3%) yang 

memiliki fungsi kapasitas paru dengan diagnosis penyumbatan dan terdapat 18 

orang pekerja (41,9%) yang diprediksi memiliki kapasitas paru dengan diagnosis 

kombinasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Tantio (2016) mengenai 

Hubungan antara kadar debu kapas dengan penurunan Fungsi paru pada pekerja 

bagian weaving PT.Kusumahadi Santosa Karanganyar yang menjelaskan pekerja 

di PT Kusumahadi Santosa Karanganyar memiliki fungsi kapasitas paru normal 

sebanyak (12,2%) dan yang memiliki fungsi kapasitas paru tidak normal sebesar 

(87,8%). 

Hal ini dijelaskan pula dalam firman Allah swt dalam QS al-Tiin/95:4  

berbunyi : 

⬧⬧ ◆◼  

  ❑⬧     

 

Terjemahnya : 
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Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-

baiknya . 

Dalam tafsir al misbah dijelaskan bentuk sebaik –baiknya adalah kelurusan 

ketegakan masa mudanya , ini adalah bentuk terbaik yang pernah ada karena 

Allah swt menciptakan manusia dengan bentuk sebaik –baiknya yaitu semua 

organ tubuh termasuk sistem pernafasan atau organ paru dalam bentuk yang 

sebaik – baiknya. 

Pengukuran fungsi kapasitas paru memberikan informasi yang berguna 

mengenai kekuatan otot-otot pernafasan dan aspek fungsi paru lainnya. Besarnya 

penyimpangan atau penurunan nilai yang didapatkan pada saat pemeriksaan 

menggunaan alat spirometer menentukan keadaan fungsi kapasitas paru seseorang 

dalam keadaaan normal atau terdapat gangguan. kapasitas paru merupakan  

kombinasi atau penyatuan dua volume paru seperti volume alun nafas, volume 

cadangan ekspirasi dan volume residu (Tamahatta, 2015).  

2. Gambaran faktor lingkungan 

a. Kadar debu 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan distribusi frekuensi kadar debu  pada 

pengrajin kasur tradisional di Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten 

Gowa tahun 2018 yaitu memenuhi syarat sebanyak 5 orang (11,6 %) sedangkan 

tidak memenuhi syarat sebesar 38 orang (88,4%) dari 43 responden yang diteliti. 

Hal ini sejalan dengan penelitian (Syahputra, 2015) mengenai Hubungan kadar 

debu kapas dengan kejadian bisinosis pada pekerja pabrik x pembuat tilam di kota 

Medan dengan hasil pengukuran yaitu pada bagian spinning 0,4 mg/m² dan bagian 

carding 0,3 0,4 mg/m² yang menunjukkan bahwa pengukuran tersebut diatas nilai 

ambang batas atau tidak memenuhi syarat. Menurut teori kadar debu yang diatas 

NAB dapat mengakibatkan gangguan fungsi paru sedangkan yang dibawah NAB 

debu tersebut tidak hinggap di permukaan alveoli dan selaput lender diakibatkan 

adanya gerak brown atau dapat keluar masuk alveoli dan dapat mengakibatkan 

faringitis. Dari hasil yang didapatkan bahwa banyak pekerja yang terpapar oleh 

debu kapuk yang tidak memenuhi syarat sehingga berisiko untuk mengalami 

penurunan fungsi kapasitas paru dan ditambah perilaku yang tidak memperhatikan 

kesehatan seperti tidak menggunakan masker dan terpapar asap rokok oleh 
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lingkungan sekitar sehingga berpengaruh besar terhadap penurunan fungsi 

kapasitas paru. 

3. Gambaran faktor individu 

a.  Umur 

Umur adalah salah satu faktor individu yang berisiko mempengaruhi fungsi 

kapasitas paru pekerja. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti 

menunjukkan pekerja mayoritas yang berumur < 30 tahun sebanyak 8 orang (18,6 

%) sedangkan umur ≥30 tahun sebanyak 35 orang (81,4 %) dari total responden 

sebesar 43 orang. Hal ini sejalan dengan penelitian (Ariestianita, 2013) mengenai 

Faktor-faktor yang berhubungan dengan gangguan fungsi faal paru pada 

pekerjabagian finishmill dan packer tonasa 2&3 pada PT.Semen Tonasa yang 

menunjukkan terdapat 19 pekerja yang berumur tua dari 35 responden. Secara 

fisiologis dengan bertambahnya umur maka kemampuan organ- organ tubuh akan 

mengalami penurunan secara alamiah tidak terkecuali gangguan fungsi kapasitas 

paru dalam hal ini kapasitas vital paru. Kondisi seperti ini akan bertambah buruk 

dengan keadaan lingkungan yang berdebu dan faktor- faktor lain seperti kebiasaan 

merokok, tidak tersedianya masker juga penggunaan yang tidak disiplin, lama 

paparan serta riwayat penyakit yang berkaitan dengan saluran pernafasan. Rata-

rata pada umur 30 – 40 tahun seseorang akan mengalami penurunan fungsi 

kapasitas paru yang dengan semakin bertambah umur semakin bertambah pula 

gangguan yang terjadi. Oleh karena itu pekerja pengrajin kasur di Desa Julubori 

berpotensi untuk mengalami gangguan fungsi kapasitas paru. 

b. Masa kerja  

Masa kerja responden dihitung dengan menjumlahkan total keseluruhan masa 

kerja mulai saat pertama kali bekerja sebagai pengrajin kasur hingga penelitian ini 

dilaksanakan. Semakin lama seseorang bekerja maka semakin berisiko mengalami 

gangguan fungsi kapasitas paru. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan masa 

kerja baru sebanyak 10 responden (23,3 %) sedangkan masa kerja lama responden 

sebanyak  33 orang (76,7%) dari total keseluruhan jumlah responden sebanyak 43 

orang. Hal ini sesuai penelitian yang dilakukan oleh (Windari, 2016) mengenai 

faktor-faktor yang berhubungan dengan gangguan fungsi paru pada pekerja bagian 
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refinery di PT.Antam tbk Sultra tahun 2016 yang menunjukkan terdapat 32 

responden yang memiliki masa kerja lama dari 50 sampel. Hal ini menunjukkan 

bahwa banyak pekerja yang sudah lama berkerja sebagai pengrajin kasur sehingga 

responden tersebut terpapar debu sudah lama yang mengakibatkan penurunan 

fungsi kapasitas paru dikibatkan  debu yang masuk ke dalam paru – paru pekerja. 

c. Riwayat penyakit paru 

Dalam beberapa penelitian diperoleh hasil bahwa seseorang yang mempunyai 

riwayat menderita penyakit paru berhubungan secara bermakna dengan terjadinya 

gangguan fungsi kapasitas paru. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

menunjukkan 2 orang (4,7%) yang memiliki riwayat penyakit paru. Hal ini sejalan 

dengan penelitian Sudjono dan Nugraheni  diperoleh hasil bahwa pekerja yang 

mempunyai riwayat penyakit paru mempunyai risiko 2 kali lebih besar untuk 

mengalami gangguan fungsi kapasitas paru.  Hal ini bisa saja mempengaruhi 

kapasitas paru dikarenakan penyakit paru yang diderita responden. 

d. kebiasaan merokok 

Lingkungan  yang terpapar asap rokok dengan ditambah debu kapuk maka 

responden berisiko untuk mengalami gangguan fungsi kapasitas paru. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa yaitu terdapat 7 responden dengan persentase 

(16,3%) yang tidak merokok sedangkan terdapat 36 responden (83,7 %) termasuk 

ke dalam perokok pasif dan tidak ada responden yang masuk dalam kategori 

perokok aktif. Hal ini sejalan dengan penelitian (Bagus, Wijaksana, & Muliarta, 

2014) yang menujukkan sebanyak 14 pekerja yang merokok dari 27 responden. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja terpapar asap 

rokok di dalam rumah dikarenakan terdapat banyak pekerja yang memiliki suami 

merokok sehingga sehingga kebanyakan terpapar asap rokok di dalam rumah.  Hal 

ini sangat berdampak besar karena sebagian besar pekerja terpapar asap rokok di 

sekitarnya sehingga mempengaruhi kapasitas paru sebagaimana dalam penelitian 

mengenai rokok bahwa perokok pasif lebih berbahaya dibandingkan perokok 

pasif dikarenakan paparan asap rokok yang diterima sehingga fungsi kapasitas 

paru pengrajin kasur dapat menurun diakibatkan kebiasaan merokok karena asap 

rokok bersinggungan langsung dengan sistem pernafasan. 
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e. Penggunaan masker 

Masker merupakan salah satu bagian dari alat pelindung diri yang penting. 

Untuk meminimalkan risiko paparan debu yang dapat terinhalasi ke paru-paru, 

maka disarankan penggunaan masker bagi pekerja yang terpapar debu. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan terdapat 5 responden 

(11,6%) yang tidak menggunakan masker saat bekerja sedangkan yang 

menggunakan masker saat bekerja sebanyak 38 orang (88,4%) dari total 

keseluruhan jumlah responden sebanyak 43 orang. Hal ini sejalan dengan 

penelitian (Indrianti, 2016) mengenai Hubungan antara tingkat kedisiplinan 

pemakaian masker dengan kapsitas fungsi paru tenaga kerja terpapar debu kapas 

pada bagian winding di PT.Bintang Makmur Sentosa Tekstil Industri (BMSTI) 

Sragen yang menunjukkan 23 respondeng yang menggunakan APD dengan 

disiplin.  Dari hasil observasi lapangan banyak pekerja yang menngunakan APD 

namun tidak lengkap seperti hal nya memakai masker tetapi hanya menngunakan 

baju lengan pendek dan celana pendek sedangkan  jenis masker yang sering 

digunakan pekerja adalah baju yang didesain dan dipasang di kepala. Hal ini 

menunjukkan betapa pentingnya menggunakan APD namun tidak memungkinkan 

untuk terpapar debu dikarenakan ukuran debu dan kepadatan debu yang ada di 

lingkunga kerja. Penggunaan APD  juga harus disiplin dikarenakan paparan debu 

yang diterima dan penggunaan APD juga memungkinkan mengurangi paparan 

yang diterima sehingga risiko penunurunan fungsi kapsitas paru dapat diatasi. 

4. Hubungan kadar debu dengan fungsi kapasitas paru 

Kadar debu adalah satu faktor risiko lingkungan yang berpotensi 

menyebabkan terjadinya penurunan fungsi paru. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan menunjukkan hasil yaitu dari 38 responden yang terpapar debu diatas 

Nilai ambang batas terdapat 9 responden (23,78%) yang memiliki kapasitas paru 

normal dan 29 oraang responden (76,3%) yang memiliki fungsi kapasitas paru 

tidak normal sedangkan terdapat 5 orang yang terpapar debu dibawah nilai 

ambang batas terdapat 4 orang (80%) yang memiliki fungsi kapasitas normal dan 

1 orang (20%) yang memiliki fungsi kapasitas paru tidak normal. 
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Hasil uji chi square menunjukkan nilai p = 0,024 yang berarti lebih kecil 

dari nilai a=0,05 yang berarti ha ditolak oleh karena itu ada hubungan yang 

bermakna antara kadar debu dengan Fungsi kapasitas paru. Kemudian nilai RP 

menunjukkan angka 1,3 (>1) sehingga berisiko. Hal ini menunjukkan risiko tinggi 

yang dihadapi pengrajin kasur yaitu paparan debu diatas nilai ambang batas 

walaupun bisa dikurangi dengan penggunaan APD namun harus tetap disiplin 

dalam menggunakan APD. Proses pengisian kapuk ke dalam kain kasur yang 

telah dijahit  adalah salah satu proses dimana pengrajin akan lebih banyak 

terpapar debu kapuk dengan ruangan pengap sehingga sangat berisiko. Seseorang 

yang terus menerus terpapar debu kapuk dapat menimbulkan efek kumulatif 

sehingga berisiko untuk mengalami penurunan fungsi kapasitas paru. 

Dalam penelitian ini terdapat 9 orang responden yang  terpapar debu diatas 

0,2 mg/m3 tetapi memiliki fungsi kapasitas paru normal, hal ini disebabkan 7 

diantaranya memakai masker dan tidak mempunyai riwayat penyakit paru 

sedangkan terdapat 1 orang terpapar debu diatas 0,2 mg/m3 tetapi memiliki 

kapasitas paru tidak normal disebabkan responden tersebut memiliki masa kerja 

lama dan termasuk perokok pasif. Menurut suma’mur Kadar debu yang tinggi 

mengakibatkan adanya pengaruh terhadap kapasitas fungsi paru, Keadaan debu 

dialveoli tergantung dari tempatnya berada dalam paru dan sifat debu itu sendiri. 

Debu yang mengendap di bronchi dan bronchioli akan dikembalikan ke atas dan 

akhirnya keluar oleh cilia-cilia yang bergetar. Kalau ada bahan kimia penyusun 

debu mudah larut dalam air maka akan larut dan langsung masuk pembuluh darah 

kapiler alveoli. Bila bahan tidak mudah larut dan berukuran kecil maka partikel 

akan memasuki dinding alveoli, lalu ke saluran limfa atau masuk ruang 

peribronchial. Kemungkinan lain adalah ditelan sel phagocyt yang mungkin 

masuk saluran limfa dan keluar dari tempat itu ke bronchioli oleh cilia 

dikeluarkan ke atas. 

Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Bachtiar (2016) 

mengenai hubungan debu kapas dengan penurunan fungsi paru pada pekerja 

bagian weaving PT kusumahadi yang menunjukkan hasil uji statistik dengan nilai 

p = 0,016 dengan ini ada hubungan bermakna antara variabel debu kapas dengan 



66 
 

 
 

fungsi paru. Kemudian penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh 

(Yuliawati, 2015) mengenai faktor faktor yang berhubungan dengan gangguan 

fungsi paru pada pekerja pembuat kasur (studi kasus di Desa Banjarkerta 

Karanganyar Purbalingga) yang menunjukkan hasil uji statisti yaitu P =0,001 

yang menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara variabel kadar 

debu dengan gangguan fungsi paru dan nilai RP = 27,2  sehingga kadar debu 

berisiko 27 kali. 

Hal ini dijelaskan pula dalam sabda Rasulullah saw yang yaitu Dari Abu 

Juhaifah Wahb bin ‘Abdullah berkata, 

دُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثنََا جَعْفرَُ بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثنََا أبَوُ العمَُيْسِ، عَنْ عَوْنِ بْنِ  حَدَّثنََا مُحَمَّ

هِ، قَالَ: آخَى النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ، وَأبَيِ أبَيِ جُحَيْفَةَ، عَنْ أبَِي

لَةً، فَقَالَ لهََا: مَا شَأنْكُِ؟  الدَّرْداَءِ، فزََارَ سَلْمَانُ أبَاَ الدَّرْداَءِ، فرََأىَ أمَُّ الدَّرْداَءِ مُتبََذ ِ

قَالَتْ: أخَُوكَ أبَوُ الدَّرْداَءِ ليَْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا، فجََاءَ أبَوُ الدَّرْداَءِ فَصَنَعَ لهَُ 

لْ؟ قَالَ: فَإنِ يِ صَائِمٌ، قَالَ: مَا أنََا بِآكِلٍ حَتَّى تأَكُْلَ، قَالَ: فَأكََلَ، طَعَامًا، فَقَالَ: كُ 

ا كَانَ اللَّيْلُ ذهََبَ أبَوُ الدَّرْداَءِ يَقوُمُ، قَالَ: نَمْ، فنََامَ، ثمَُّ ذهََبَ يَقوُمُ فَقَالَ: نَمْ،  فَلمََّ

ا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ: سَلْمَ  انُ قمُِ الآنَ، فَصَلَّيَا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَب ِكَ فَلمََّ

ٍ حَقَّهُ،  عَليَْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِِهَْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأعَْطِ كُلَّ ذِي حَق 

الَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: فَأتَىَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، فَذكََرَ ذلَِكَ لَهُ، فَقَ 

«.صَدقََ سَلْمَانُ »  

Artinya : 

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah mempersaudarakan antara 

Salman dan Abu Darda’. Tatkala Salman bertandang (ziarah) ke rumah Abu 

Darda’, ia melihat Ummu Darda’ (istri Abu Darda’) dalam keadaan 

mengenakan pakaian yang serba kusut. Salman pun bertanya padanya, 

“Mengapa keadaan kamu seperti itu?” Wanita itu menjawab, “Saudaramu 

Abu Darda’ sudah tidak mempunyai hajat lagi pada keduniaan.” Kemudian 

Abu Darda’ datang dan ia membuatkan makanan untuk Salman. Setelah 

selesai Abu Darda’ berkata kepada Salman, “Makanlah, karena saya sedang 

berpuasa.” Salman menjawab, “Saya tidak akan makan sebelum engkau pun 

makan.” Maka Abu Darda’ pun makan. Pada malam harinya, Abu Darda’ 

bangun untuk mengerjakan shalat malam. Salman pun berkata padanya, 

“Tidurlah.” Abu Darda’ pun tidur kembali. Ketika Abu Darda’ bangun 

hendak mengerjakan shalat malam, Salman lagi berkata padanya, 

“Tidurlah!” Hingga pada akhir malam, Salman berkata, “Bangunlah.” Lalu 

mereka shalat bersama-sama. Setelah itu, Salman berkata kepadanya, 

“Sesungguhnya bagi Rabbmu ada hak, bagi dirimu ada hak, dan bagi 
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keluargamu juga ada hak. Maka penuhilah masing-masing hak 

tersebut.“ Kemudian Abu Darda’ mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wa 

sallam lalu menceritakan apa yang baru saja terjadi. Beliau lantas bersabda, 

“Salman itu benar.” (HR. Bukhari no. 1968). 

 

Dalam Hadis di atas menjelaskan bahwa setiap manusia diperintahkan untuk 

menjaga tubuhnya karena  terdapat hak yang harus dipenuhi bagi tubuh, pekerja 

pengrajin kasur mendapast banyak mendapat paparan debu lingkungan kerja yang 

tidak memenuhi syarat sehingga dapat mengakibatkan terjadinya penurunan 

kapasitas paru dan penyakit bisinosis. sehingga seseorang yang bekerja sebagai 

pengrajin kasur harus melakukan upaya pencegahan dan tindakan yang dapat 

menjaga kesehatan. Upaya yang dilakukan seperti menggunakan APD secara 

disiplin, menggunakan waktu isitirahat dengan  baik, menjaga kebersihan diri dan 

lingkungan kerja dan menjauhi perilaku yang dapat membahayakan kesehatan 

paru seperti merokok atau terpapar asap rokok. 

5. Hubungan umur dengan fungsi kapasitas paru 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 8 responden yang 

berumur dibawah 30 tahun, terdapat 5 responden (62,5%) yang memiliki fungsi 

kapasitas paru normal dan 3 responden (37,5%) yang memiliki fungsi kapasitas 

paru tidak normal sedangkan dari 37 responden yang berumur diatas atau sama 

dengan 30 tahun, terdapat 8 (22,9%) responden yang memiliki fungsi kapasitas 

paru normal dan terdapat 27 (77,1% ) responden yang memiliki fungsi kapasitas 

paru tidak normal, kemudian diperoleh nilai RP yaitu 2,2 (>1) hal ini 

menunjukkan bahwa pekerja yang berumur lebih atau sama dengan 30 tahun 

berisiko 2,2 kali memiliki fungsi kapasitas paru tidak normal dibandingkan 

pekerja yang berumur dibawah 30 tahun. Sedangkan dari hasil uji statistik 

diperoleh nilai p=0,042 lebih kecil dari a=0,05  (p=0,05) berarti ha ditolak. Hal ini 

menunjukkan  ada hubungan yang bermakna antara umur dengan fungsi kapasitas 

paru. 

Hal ini menunjukkan bahwa pekerja yang berumur tua memiliki risiko tinggi 

terhadap penurunan fungsi kapasitas paru dikarenakan semakin menua seseorang 

maka organ yang ada dalam tubuh prodiktivitas nya menurun sehingga 

mempengaruhi fungsi kapasitas paru. Hasil penelitian ini  sesuai dengan teori 
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yang menyatakan bahwa secara fisiologis dengan bertambahnya umur maka 

kemampuan organ-organ tubuh akan mengalami penurunan secara alamiah, 

termasuk dalam hal ini adalah gangguan fungsi kapasitas paru. Kondisi seperti ini 

akan bertambah buruk dengan keadaan lingkungan yang berdebu dan faktor-faktor 

lain seperti kebiasaan merokok, tidak tersedianya masker juga penggunaan yang 

tidak disiplin, lama paparan serta riwayat penyakit yang berkaitan dengan saluran 

pernafasan. . Hal ini sejalan dengan teori guyton yaitu semakin bertambahnya 

umur maka serta kondisi lingkungan yang kurang baik atau kemungkinan terkena 

suatu penyakit maka kemungkinan terjadinya penurunan fungsi kapasitas paru 

semakin besar. Kapasitas paru orang dengan umur 30 tahun keatas memiliki rata-

rata 3.000 ml sampai 3.500 ml dan pada orang yang berumur 50 tahunan kapasitas 

krang dari 3.000 ml. 

Dalam penelitian ini terdapat terdapat 8 orang  berumur diatas 30 tahun 

namun memiliki fungsi kapasitas paru normal, hal ini disebabkan 8 orang pekerja 

tersebut menggunakan masker dan tidak ada yang memiliki riwayat penyaki paru 

sedangkan terdapat 1 orang berumur  dibawah 30 tahun namun memiliki kapasitas 

paru tidak normal, Hal ini disebabkan paparan debu yang diterima diatas 0,2 

mg/m3 dan pekerja tersebut terpapar rokok di lingkungan sekitar atau perokok 

pasif. Hasil penelitian ini diperkuat oleh hasil penelitian (Putra, 2014) yang 

menunjukkan hasil uji statistik menggunakan uji T-test independen memperoleh 

nilai (p=0,029) sehingga dinyatakan terdapat hubungan antara umur dengan 

penurunan fungsi kapasitas paru. 

Namun lain halnya dengan penelitian Handari (2018) mengenai karakteristik 

pekerja dengan gangguan fungsi paru pada pekerja Dipo lokomotif dengan 

variabel umur dengan gangguan fungsi paru yang menunjukkan uji statistik 

dengan hasil p=0,283 sehingga tidak ada hubungan bermakna antrara variabel 

umur dengan gangguan fungsi paru. 

 

 

6. Hubungan masa kerja dengan kapasitas paru 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dari 9 

responden yang memiliki masa kerja dibawah 10 tahun, terdapat 6 responden 

(60%) yang memiliki fungsi kapasitas paru normal dan 4 responden (40%) yang 

memiliki fungsi kapasitas paru tidak normal sedangkan dari 33 responden yang 

memiliki masa kerja diatas atau sama dengan 10 tahun, terdapat 7 (21,2%) 

responden yang memiliki fungsi kapasitas paru normal dan terdapat 26 (78,8% ) 

responden yang memiliki fungsi kapasitas paru tidak normal 

Maka diperoleh nilai RP yaitu 3,1 (>1) hal ini menunjukkan bahwa pekerja 

yang bekerja lebih dari 10 tahun berisiko 3,1 kali mengalami gangguan fungsi 

kapasitas paru dibandingkan dengan pekerja yang bekerja kurang dari 10 tahun. 

Sedangkan dari hasil uji statistik diperoleh nilai p=0,04 lebih kecil dari a=0,05  

(p=0,05) berarti ha ditolak. Hal ini menunjukkan ada hubungan yang bermakna 

antara masa kerja dengan fungsi kapasitas paru. Hal ini menunjukkan semakin 

lama seseorang bekerja maka  semakin lama pula seseorang terpapar debu kapuk 

sehingga akan besar kemungkinan mengalami penurunan  fungsi kapasitas paru. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Dermawan, 2014) 

mengenai analisis faktor risiko yang berhubungan dengan gangguan fungsi 

kapasitas paru pada pekerja mebel di kota Pontianak yang diketahui menggunakan 

uji chi-square diperoleh nilai p = 0,010 untuk variabel masa kerja dengan 

gangguan fungsi kapasitas paru. Dengan demikian bahwa ada hubungan yang 

bermakna antara masa kerja dengan fungsi kapasitas paru. Oleh karena itu 

semakin lama pekerja bekerja maka kemungkinan  akan mengalami penurunan 

fungsi kapasitas paru akan semakin besar. 

Dalam penelitian ini terdapat 7 orang memiliki masa kerja lama namun 

memiliki fungsi kapasitas paru normal hal ini disebabkan 2 diantaranya terpapar 

kadar debu dibawah 0,2 mg/m3, kemudian 4 orang diantara 7 orang tidak merokok 

dan 7 orang tersebut menggunakan masker saat bekerja sedangkan terdapat 4 

orang yang memiliki masa kerja baru namun memiliki fungsi kapasitas paru tidak 

normal hal ini disebabkan 4 orang tersebut terpapar debu dibawah 0,2 mg/m3 dan 

terpapar asap rokok di lingkungannya. 



70 
 

 
 

Menurut Suma’mur (1996), semakin lama seseorang dalam bekerja maka 

semakin banyak terpapar bahaya yang ditimbulkan oleh lingkungan kerja tersebut. 

Dalam lingkungan kerja yang berdebu, masa kerja dapat mempengaruhi dan 

menurunkan kapasitas fungsi paru pada pekerja. Semakin lama seseorang bekerja 

pada tempat yang mengandung debu akan semakin tinggi resiko terkena gangguan 

kesehatan, terutama gangguan saluran pernafasan. Debu yang terhirup dalam 

konsentrasi dan jangka waktu yang cukup lama akan membahayakan. Akibat 

penghirupan debu, yang langsung dirasakan adalah sesak, bersin, dan batuk 

karena adanya gangguan pada saluran pernapasan. Paparan debu untuk beberapa 

tahun pada kadar yang rendah tetapi diatas batas limit paparan menunjukkan efek 

toksik yang jelas. Tetapi hal ini tergantung pada pertahanan tubuh dari masing-

masing pekerja (Ichsani, 2015) 

7. Hubungan kebiasaan merokok dengan fungsi kapasitas paru 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 13 responden yang tidak 

merokok, terdapat 8 responden (61,5%) yang memiliki fungsi kapasitas paru 

normal dan 5 responden (38,5%) yang memiliki fungsi kapasitas paru tidak 

normal sedangkan dari 30 responden yang memiliki status merokok pasif, terdapat 

5 (16,7 %) responden yang memiliki fungsi kapasitas paru normal dan terdapat 25 

(83,3% ) responden yang memiliki fungsi kapasitas paru tidak normal 

 Pada hasil uji chi square menunjukkan nilai RP yaitu 6 (>1) hal ini 

menunjukkan bahwa pekerja yang memiliki status merokok pasif memiliki risiko 

6 kali mengalami penurunan fungsi kapasitas paru dibandingkan pekerja yang 

tidak merokok. Sedangkan dari hasil uji statistik diperoleh nilai p=0,009 lebih 

kecil  dari a=0,05  (p=0,05) yang berarti ha diterima. Hal ini menunjukkan ada 

hubungan yang bermakna antara kebiasaan merokok dengan fungsi kapasitas 

paru. Kebiasaan merokok adalah perilaku yang berhubungan langsung dengan 

terjadinya penurunan fungsi kapasitas paru dikarenakan paparan asap rokok yang 

diterima sangat berisiko tinggi dalam mempengaruhi kesehatan paru. 

Hal ini sejalan dengan penelitian (Oviera, 2016) mengenai faktor – faktor 

yang berhubungan dengan kapasitas vital paru pada pekerja industri pengolahan 

kayu di PT.X Jepara dengan hasil uji statistik dengan nilai p=0,006 untuk variabel 
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kebiasaan merokok terhadap kapasitas vital paru sehingga tidak hubungan 

bermakna antara kebiasaan merokok terhadap kapasitas vital paru. Paparan debu 

kapas ditambah dengan paparan asap rokok di lingkungan sekitar dapat 

mempengaruhi sistem pernafasan.  

Dalam penelitian ini terdapat 5 orang perokok pasif tetapi memiliki fungsi 

kapasitas paru normal hal ini disebabkan 5 orang tersebut menggunakan masker 

saaat bekerja dan 2 diantaranya memiliki masa kerja baru dan 2 diantaranya pula 

terpapar debu dibawah 0,2 mg/m3 sedangkan terdapat 5 orang yang tidak merokok 

namun memiliki fungsi kapasitas paru tidak normal hal ini disebabkan 5 orang 

tersebut terpapar debu diatas 0,2 mg/m3 dan 5 orang tersebut memiliki umur 

diatas 30 tahun dan memiliki masa kerja lama. 

8. Hubungan riwayat penyakit paru dengan fungsi kapasitas paru 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dari 2 

responden yang memiliki riwayat penyakit paru, terdapat 1 responden (50%) yang 

memiliki fungsi kapasitas paru normal dan 1 responden (50%) yang memiliki 

fungsi kapasitas paru tidak normal sedangkan dari 41 responden yang tidak 

memiliki riwayat penyakit paru, terdapat 12 responden (29,3%) yang memiliki 

fungsi kapasitas paru normal dan terdapat 29 responden (70,7% ) yang memiliki 

fungsi kapasitas paru tidak normal dan diperoleh nilai RP yaitu 30 (>1) hal ini 

menunjukkan bahwa pekerja yang memiliki riwayat penyakit berisiko 30 kali 

mengalami penurunan fungsi kapasitas paru dibandingkan pekerja yang tidak 

memiliki riwayat penyakit paru. Sedangkan dari hasil uji statistik diperoleh nilai 

p=0,51 lebih besar dari a=0,05  (p=0,05) berarti ha diterima. Hal ini menunjukkan 

tidak ada hubungan yang bermakna antara riwayat penyakit  dengan fungsi 

kapasitas paru. 

Hal ini diperkuat oleh penelitian (Handari, 2018) mengenai karakteristik 

pekerja dengan kejadian gangguan fungsi paru pada pekerja dipo lokomotif 

dengan hasil uji statistik P= 0,421 yang menunjukkan tdak ada hubungan yang 

bermakna antara riwayat penyakit dengan gangguan fungsi paru. Kemudian hal 

ini sejalan dengan penelitian Oviera (2016) mengenai faktor – faktor yang 

berhubungan dengan kapasitas vital paru pada pekerja industri pengolahan kayu di 



72 
 

 
 

PT.X Jepara dengan hasil uji statistik dengan nilai p=0,974 untuk variabel riwayat 

penyakit terhadap kapasitas vital paru sehingga tidak ada huhbungan bermakna 

antara riwayat penyakit terhadap kapasitas vital paru. Terdapat beberapa 

responden yang tidak memiliki riwayat penyakit tetapi fungsi kapasitas paru 

responden yang berstatus tidak normal sehingga riwayat penyakit paru bukan 

salah satu faktor yang mempengaruhi fungsi kapasitas paru namun seseorang yang 

memiliki riwayat penyakit memiliki risiko 2 kali mengalami penurunan fungsi 

kapasitas paru. 

Dalam penelitian ini terdapat 1 orang yang memiliki riwayat penyakit paru 

namun memiliki fungsi kapasitas paru normal hal ini disebabkan pekerja tersebut 

memiliki masa kerja baru dan menggunakan masker saat bekerja sedangkan 

terdapat 29 orang yang tidak memiliki riwayat penyakit paru namun memiliki 

fungsi kapasitas paru tidak normal hal ini disebabkan  28 diantaranya terpapar 

debu diatas 0,2 mg/m3, 25 diantaranya memiliki umur diatas 30 tahun, 26 orang 

diantaranya  memiliki masa kerja lama dan 24 orang diantaranya perokok pasif. 

9. Hubungan penggunaan masker dengan fungsi kapasitas paru 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dari 5 

responden yang memakai masker saat bekerja, terdapat 2 responden (40%) yang 

memiliki fungsi kapasitas paru normal dan 3 responden (60%) yang memiliki 

fungsi kapasitas paru tidak normal sedangkan dari 38 responden yang memakai 

masker saat bekerja, terdapat 11 responden (28,9%) yang memiliki fungsi 

kapasitas paru normal dan terdapat 27 responden (71,1% ) yang memiliki fungsi 

kapasitas paru tidak normal dan diperoleh nilai RP yaitu 21,2 (>1) hal ini 

menunjukkan bahwa pekerja yang tidak memakai masker saat bekerja berisiko 

21,2 kali mengalami penurunan fungsi kapasitas paru dibandingkan pekerja yang 

tidak memiliki riwayat penyakit. Sedangkan dari hasil uji statistik diperoleh nilai 

p=0,63  lebih besar dari a=0,05  (p=0,05) berarti ha diterima. Hal ini 

menunjukkan tidak ada hubungan yang bermakna antara Penggunaan masker  

dengan fungsi kapasitas paru. 

Hal ini sejalan dengan penelitian (I putu sukmajaya, 2014) mengenai faktor 

risiko gangguan fungsi kapasitas paru pada tenaga kerja industri pengolahan kayu 



73 
 

 
 

di daerah cargo permai kabupaten badung, Bali. Diketahui hasil uji statistik 

menunjukkan nilai p= 0,271 untuk variabel penggunaan APD dengan gangguan 

fungsi kapasitas paru sehingga tidak ada hubungan yang bermakna antara 

penggunaan APD dengan gangguan fungsi kapasitas paru. 

Dalam penelitian ini terdapat 2 orang yang tidak memakai masker tetapi 

memiliki fungsi kapasitas paru normal, hal ini disebabkan 2 orang tersebut 

memiliki umur dibawah 30 tahun, 2 orang tersebut juga memiliki masa kerja baru, 

tidak merokok dan tidak memiliki riwayat penyakit paru sedangkan terdapat 27 

orang memakai APD namun memiliki fungsi kapasitas paru tidak normal hal ini 

disebabkan 26 diantaranya terpapar debu diatas 0,2 mg/m3, terdapat 1 orang 

diantaranya memiliki riwayat penyakit paru , 24 orang diantaranya memiliki umur 

diatas 30 tahun, 23 orang diantaranya  memiliki masa kerja lama dan 22 orang 

diantaranya adalah perokok pasif 

Hasil Observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa terdapat 17 

responden (39,6 %) yang menggunakan APD namun tidak lengkap seperti hanya 

memakai baju lengan pendek atau celana pendek sehingga paparan debu yang 

didapatkan seseorang semakin besar dan masih ada pekerja yang tidak 

menggunakan APD dengan alasan gerah, panas dan sesak sehingga pekerja 

tersebut tidak memekai APD saat bekerja. Berdasarkan teori, APD harus 

diperiksa, dibersihkan dan dirawat oleh pekerja secara berkala sehingga dapat 

dibuang, diganti dan /atau didekontaminasi jika dianggap perlu. Elemen dasar dari 

setiap program manajemen untuk APD harus di evaluasi secara mendalam 

mengenai peralatan yang dibutuhkan untuk melindungi pekerja terhadap bahaya 

di tempat kerja. Evaluasi harus digunakan untuk menetapkan prosedur operasi 

standar untuk personil, kemudian melatih pekerja pada keterbatasan pelindung 

dari APD, dan pada penggunaan dan pemeliharaan yang tepat. Menggunakan 

APD membutuhkan kesadaran bahaya dan pelatihan pada bagian pengguna. 

Pekerja harus menyadari bahwa Penggunaan APD tidak menghilangkan bahaya. 

Jika tidak tidak menggunakan APD, paparan akan terjadi. Untuk mengurangi 

kemungkinan paparan, Penggunaan APD harus dipasang dengan benar dan 

dipelihara dalam kondisi bersih dan berguna. Namun masih terdapat beberapa 



74 
 

 
 

responden yang menggunakan APD dengan  rutin memiliki fungsi kapasitas tidak 

normal. 

C. Keterbatasan penelitian 

Dalam penelitian mengenai Analisis faktor risiko fungsi kapasitas paru pada 

pengrajin kasur di Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Tahun 

2018, data yang dikumpulkan adalah data primer menggunakan kuesioner dan 

pengukuran langsung dengan alat spirometer dan Nephelometer. Penulis 

menyadari terdapat keterbatasan penelitian serta kelemahan dalam penelitian ini 

antara lain : 

1. Peneliti hanya fokus mengukur kadar debu pada faktor lingkungan kerja 

tanpa mengukur faktor lain seperti kelembaban dan keberadaan ventilasi 

(Desain tempat kerja). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap 43 responden yang 

bekerja sebagai pengrajin kasur tradisional di Desa Julubori Kecamatan Pallangga 

Kabupaten Gowa Tahun 2018 diperoleh sebagai berikut : 

1.  Fungsi kapasitas paru pengrajin kasur tradisional di Desa Julubori 

Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa tahun 2018 berisiko tinggi 

dikarenakan hasil penelitian menunjukkan terdapat 69,8 % pekerja yang 

memiliki fungsi kapasitas paru tidak normal 

2. Adapun variabel yang berhubungan dengan fungsi kapasitas paru yaitu kadar 

debu, umur, masa kerja, kebiasaan merokok dan yang tidak berpengaruh 

terhadap gangguan fungsi kapsitas paru yaitu riwayat penyakit dan 

penggunaan APD. 

3. Pekerja yang terpapar kadar debu tidak memenuhi syarat berisiko 1,3 kali 

mengalami fungsi kapasitas paru dibandingkan yang kadar debu yang 

memenuhi syarat. 

4. Pekerja yang berumur lebih dari 30 tahun berisiko 2,2 kali mengalami 

penurunan fungsi kapasitas paru dibandingkan yang berumur dibawah 30 

tahun . 

5. Pekerja yang memiliki masa kerja lama  berisiko 3,1 kali dibandingkan yang 

memiliki masa kerja baru. 

6. Pekerja yang memiliki riwayat penyakit berisiko 30 kali mengalami 

penurunan fungsi kapasitas paru dibandingkan yang tidak memiliki riwayat 

penyakit. 

7. Pekerja yang memiliki kebiasaan merokok berisiko 6 kali dibandingkan tidak 

merokok. 

8. Pekerja yang tidak menggunakan APD berisiko 21,2 kali mengalami 

penurunan fungsi kapasitas paru dibandingkan yang menggunakan APD 

sehingga penggunaan APD harus juga diperhatikan walaupun dalam 



76 
 

76 
 

penelitian ini tidak berubungan namun tetap memiliki risiko terhadap 

penurunan fungsi kapasitas paru. 

B. Saran  

1. Pemilik usaha sebaiknya mewajibkan menggunakan APD yang lengkap. 

2. Penggantian masker secara rutin agar masker dapat berfungsi secara efektif. 

3. Pekerja sebaiknya memperhatikan kebersihannya  (Personal hygiene). 

4. Bagi instansi terkait, agar kiranya mengaktifkan pos unit keselamatan dan 

kesehatan kerja (Pos UKK). 

5. Bagi peneliti selanjutnya agar memperhatikan faktor lingkungan lainnya 

seperti kelembaban dan desain tempat kerja.  
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KUESIONER 

 

Kpd. Yth. Responden 

Assalamualaikum Wr.Wb. 

  Saya Fakhri Riyadh Arfawali  mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, jurusan kesehatan 

Masyarakat, peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja semester akhir bermaksud 

meneliti tentang “Analisis Faktor Risiko Fungsi  Paru Pengrajin Kasur Tradisional Di 

Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Tahun 2018”. Penelitian ini 

merupakan bagian dari skripsi untuk memenuhi syarat mendapat gelar Sarjana 

Kesehatan Masyarakat, sehingga peneliti sangat mengharapkan partisipasi saudara 

untuk mengisi kuesioner ini. 

 Kuesioner ini tidak akan mempengaruhi penilaian terhadap pekerjaan saudara. 

Untuk keperluan tersebut diharapkan kesediaan dan kesungguhan saudara untuk 

menjawab pertanyaan  dengan sebenar-benarnya karena kejujuran jawaban yang 

saudara berikan sangat mempengaruhi proses penelitian ini. 

 Atas partisipasi dan kerja samanya saya ucapkan terimah kasih. 

Pernyataan: 

 Saya menyatakan bahwa saya secara sukarela bersedia untuk menjadi responden 

dalam penelitian ini. 

      julubori-Gowa, ………….2018 

 

 

 (  )     (  ) 

 

       Peneliti          Responden 

 

 

 

 

 

 



Kuesioner penelitian 

ANALISIS FAKTOR RISIKO FUNGSI FAAL PARU PENGRAJIN KASUR 

TRADISIONAL DI DESA JULUBORI KECAMATAN PALLANGGA 

KABUPATEN GOWA TAHUN 2018 

 

 
 

1. Nomor ID    : 

2. Nama pekerja      : 

3. Umur/Tgl lahir   : 

4. Masa kerja     : 

5. Riwayat pendidikan : 

 

KADAR DEBU TOTAL (Diisi oleh peneliti) 

6 Hasil pengukuran paparan debu di sumber polutan? 

………………….mg/m³ 

 

 

GANGGUAN FUNGSI PARU (Diisi oleh peneliti) 

7 Hasil pengukuran kapasitas vital paru ? 

0. ada gangguan (Retsriktif,campuran,dan 

obstruktif) 

1. tidak ada gangguan 

 

RIWAYAT PENYAKIT (Diisi oleh peneliti) 

8 Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan,apakah 

responden di diagnosis memiliki riwayat penyakit ? 

0. YA 

1. tidak 

 

9 Jika ya,penyakit pernafasan apa yang responden 

pernah alami? 

a. Asma (Sesak nafas) 

b. Bronkitis (Batuk berdahak) 

c. Pneumonia (Paru-paru basah) 

d. Tuberkulosis (TBC) 

e. Lainnya ,Sebutkan…………. 

 

KEBIASAAN MEROKOK 

10 Apakah anda merokok? 

0. YA 

1. Tidak 

Jika tidak lanjut ke pertanyaan selanjutnya 

no 11 

 

11 Berapa batang rokok rata-rata sehari rokok yang 

anda hisap ? 

 



12 Sejak usia berapa anda merokok ?  

13 Apakah keluarga anda merokok (Suami,Anak dan 

ayah) 

0. Ya 

1. Tidak  

 

 

14 

 

Dimana anda biasa terpapar asap rokok 

0. Di dalam rumah 

1. Di luar rumah (termasuk tempat umum) 

 

PENGGUNAAN APD 

15 Apakah anda menggunakan penutup hidung saat 

bekerja? 

0. Ya 

1. Tidak  

 

16 Apakah anda menggunakan penutup hidung selama 

bekerja di bagian berdebu secara terus menerus ? 

0. Ya 

1. Tidak 

 

17 Jenis masker yang digunakan? 

……. 

 

18 Mengganti atau merawat APD setiap hari ? 

0. Ya 

1. Tidak 

 

 

   

 

 

 

 



Lembar observasi penggunaan APD pekerja pengrajin kasur tradisional 

 

Keterangan 

L : lengkap 

TL : Tidak Lengkap 

 

 

 

No 

responden 

Penggunaan APD ket 

Masker  Baju lengan 

panjang 

Celana 

panjang 

Penutup 

kepala 

Pakai  Tidak 

pakai 

Pakai  Tidak 

pakai 

Pakai  Tidak 

pakai 

pakai Tidak 

pakai 

1 √ x √ x √ x √ x L 

2 √ x x √ √ x  x √ TL 

3 √ x √ x √ x √ x L 

4 √ x √ x √ x √ x L 

5 x √ √ x √ x √ x L 

6 x √ √ x √ x x √ TL 

7 √ x √ x √ x x √ TL 

8 √ x √ x √ x x √ TL 

9 √ x √ x √ x √ x L 

10 x √ √ x √ x √ x TL 

11 x √ √ x √ x √ x TL 

12 √ x √ x √ x √ x L 

13 √ x √ x √ x √ x L 

14 √ x √ x √ x √ x L 

15 √ x x √ √ x √ x TL 

16 √ x √ x √ x √ x L 

17 √ x √ x √ x √ x L 

18 √ x √ x √ x √ x L 

19 x √ √ x √ x x √ TL 

20 √ x √ x √ x x √ TL 

21 √ x √ x √ x √ x L 

22 √ x √ x √ x √ x L 



Lembar observasi penggunaan APD pekerja pengrajin kasur tradisional 

Keterangan 

L : lengkap 

TL : Tidak Lengkap 

 

No 

responden 

Penggunaan APD ket 

Masker  Baju lengan 

panjang 

Celana 

panjang 

Penutup 

kepala 

Pakai  Tidak 

pakai 

Pakai  Tidak 

pakai 

Pakai  Tidak 

pakai 

pakai Tidak 

pakai 

23 √ x √ x √ x x √ TL 

24 √ x √ x √ x √ x L 

25 √ x √ x √ x √ x L 

26 √ x x √ √ x √ x TL 

27 √ x √ x √ x √ x L 

28 √ x √ x √ x √ x L 

29 √ x x √ √ x √ x TL 

30 √ x √ x √ x √ x L 

31 √ x √ x √ x √ x L 

32 √ x √ x √ x √ x L 

33 √ x √ x √ x √ x L 

34 √ x √ x √ x √ x L 

35 √ x √ x √ x √ x L 

36 √ x x √ √ x √ x TL 

37 √ x √ x √ x √ x L 

38 √ x x √ √ x √ x TL 

39 √ x x √ √ x x √ TL 

40 √ x √ x √ x x √ TL 

41 √ x √ x √ x x √ TL 

42 √ x √ x √ x x √ TL 

43 √ x √ x √ x x √ TL 

          



Lembar pengukuran kadar debu pada pengrajin kasur Tradisional di Desa 

Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Tahun 2018 

 

No Titik pengambilan  Waktu Hasil Keterangan 

1 Titik 1 11.45 1,2 mg/m3 >NAB 

2 
 

Titik 2 11.50 0,4 mg/m3 >NAB 

3 
 

Titik 3 12.00 0,8mg/m3 >NAB 

4 
 

Titik 4 
12.15 0,1 mg/m3 <NAB 

5 
 

Titik 5 
12.20 0,4 mg/m3 >NAB 

6 
Titik 6 

12.30 0,3 mg/m3 >NAB 

7 
Titik 7 

12.40 0,28 mg/m3 >NAB 

8 
Titik 8 

12.50 0,4 mg/m3 >NAB 

9 
Titik 9 

13.00 0,3 mg/m3 >NAB 

 

Pallangga,      13  Agustus 2018 
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Frequency Table 
 

 

 

kelompok umur responden 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid <30 8 18.6 18.6 18.6 

>30 35 81.4 81.4 100.0 

Total 43 100.0 100.0  

 

 

umur responden 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 20 3 7.0 7.0 7.0 

21 1 2.3 2.3 9.3 

23 1 2.3 2.3 11.6 

27 1 2.3 2.3 14.0 

29 2 4.7 4.7 18.6 

30 1 2.3 2.3 20.9 

31 1 2.3 2.3 23.3 

32 3 7.0 7.0 30.2 

33 1 2.3 2.3 32.6 

35 3 7.0 7.0 39.5 

36 1 2.3 2.3 41.9 

39 2 4.7 4.7 46.5 

40 2 4.7 4.7 51.2 

42 3 7.0 7.0 58.1 

43 1 2.3 2.3 60.5 

45 7 16.3 16.3 76.7 

46 1 2.3 2.3 79.1 

48 1 2.3 2.3 81.4 

49 2 4.7 4.7 86.0 

50 3 7.0 7.0 93.0 

60 1 2.3 2.3 95.3 
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63 1 2.3 2.3 97.7 

66 1 2.3 2.3 100.0 

Total 43 100.0 100.0  

 

 

masa kerja 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid baru 10 23.3 23.3 23.3 

lama 33 76.7 76.7 100.0 

Total 43 100.0 100.0  

 

 

kadar debu 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid MS 5 11.6 11.6 11.6 

TMS 38 88.4 88.4 100.0 

Total 43 100.0 100.0  

 

 

kapasitas paru  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid normal 13 30.2 30.2 30.2 

tidak normal 30 69.8 69.8 100.0 

Total 43 100.0 100.0  

 

 

riwayat penyakit 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ada 2 4.7 4.7 4.7 

tidak ada 41 95.3 95.3 100.0 

Total 43 100.0 100.0  
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merokok 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid tidak merokok 13 30.2 30.2 30.2 

perokok pasif 30 69.8 69.8 100.0 

Total 43 100.0 100.0  

 

penguunaan APD 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid tidak memakai 5 11.6 11.6 11.6 

memakai 38 88.4 88.4 100.0 

Total 43 100.0 100.0  

 

Diagnosis KVP 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid normal 6 14.0 14.0 14.0 

penyempitan 15 34.9 34.9 48.8 

penyumbatan 4 9.3 9.3 58.1 

kombinasi 18 41.9 41.9 100.0 

Total 43 100.0 100.0  

 

tempat terpapar asap rokok 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid di dalam rumah 33 76.7 76.7 76.7 

di luar rumah 4 9.3 9.3 86.0 

tidak terpapar 6 14.0 14.0 100.0 

Total 43 100.0 100.0  

 

jenis masker yang digunakan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid baju 33 76.7 76.7 76.7 

baju kaos 1 2.3 2.3 79.1 

kain 2 4.7 4.7 83.7 

kain baju 1 2.3 2.3 86.0 

kerudung 4 9.3 9.3 95.3 
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masker 1 2.3 2.3 97.7 

tidak pakai 1 2.3 2.3 100.0 

Total 43 100.0 100.0  

 

 

hasil observasional APD 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid lengkap 26 60.5 60.5 60.5 

tidak lengkapp 17 39.5 39.5 100.0 

Total 43 100.0 100.0  

 

hasil pengukuran paru 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 30 1 2.3 2.3 2.3 

31 2 4.7 4.7 7.0 

34 1 2.3 2.3 9.3 

38 1 2.3 2.3 11.6 

42 1 2.3 2.3 14.0 

43 1 2.3 2.3 16.3 

44 1 2.3 2.3 18.6 

45 1 2.3 2.3 20.9 

46 1 2.3 2.3 23.3 

47 1 2.3 2.3 25.6 

48 1 2.3 2.3 27.9 

50 1 2.3 2.3 30.2 

51 1 2.3 2.3 32.6 

54 1 2.3 2.3 34.9 

59 1 2.3 2.3 37.2 

62 2 4.7 4.7 41.9 

63 1 2.3 2.3 44.2 

64 2 4.7 4.7 48.8 

66 2 4.7 4.7 53.5 

67 1 2.3 2.3 55.8 

70 1 2.3 2.3 58.1 
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71 1 2.3 2.3 60.5 

72 1 2.3 2.3 62.8 

74 1 2.3 2.3 65.1 

75 1 2.3 2.3 67.4 

76 1 2.3 2.3 69.8 

78 1 2.3 2.3 72.1 

83 1 2.3 2.3 74.4 

84 1 2.3 2.3 76.7 

86 1 2.3 2.3 79.1 

87 1 2.3 2.3 81.4 

90 1 2.3 2.3 83.7 

94 2 4.7 4.7 88.4 

95 2 4.7 4.7 93.0 

96 2 4.7 4.7 97.7 

97 1 2.3 2.3 100.0 

Total 43 100.0 100.0  

 

Hasil pengukuran Kadar Debu 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid .183 5 11.6 11.6 11.6 

.288 2 4.7 4.7 16.3 

.292 2 4.7 4.7 20.9 

.330 3 7.0 7.0 27.9 

.344 5 11.6 11.6 39.5 

.424 4 9.3 9.3 48.8 

.437 3 7.0 7.0 55.8 

.815 6 14.0 14.0 69.8 

1.247 13 30.2 30.2 100.0 

Total 43 100.0 100.0  
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Crosstabs 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

kadar debu * kapasitas paru  43 100.0% 0 .0% 43 100.0% 

 

 

kadar debu * kapasitas paru  Crosstabulation 

Count 

 
kapasitas paru  

Total normal tidak normal 

kadar debu MS 4 1 5 

TMS 9 29 38 

Total 13 30 43 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square 6.644a 1 .010   

Continuity Correctionb 4.242 1 .039   

Likelihood Ratio 6.095 1 .014   

Fisher's Exact Test    .024 .024 

Linear-by-Linear Association 6.489 1 .011   

N of Valid Cases 43     

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.51. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .366 .010 

N of Valid Cases 43  
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Risk Estimate 

 
Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for kadar debu (MS / 

TMS) 

12.889 1.272 130.552 

For cohort kapasitas paru  = 

normal 

3.378 1.645 6.937 

For cohort kapasitas paru  = 

tidak normal 

.262 .045 1.526 

N of Valid Cases 43   

 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

kelompok umur responden * 

kapasitas paru  

43 100.0% 0 .0% 43 100.0% 

 

kelompok umur responden * kapasitas paru  Crosstabulation 

Count 

 
kapasitas paru  

Total normal tidak normal 

kelompok umur responden <30 5 3 8 

>30 8 27 35 

Total 13 30 43 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square 4.852a 1 .028   

Continuity Correctionb 3.154 1 .076   

Likelihood Ratio 4.490 1 .034   

Fisher's Exact Test    .042 .042 

Linear-by-Linear Association 4.739 1 .029   

N of Valid Cases 43     
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a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.42. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .318 .028 

N of Valid Cases 43  

 

 

Risk Estimate 

 
Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for kelompok umur 

responden (<30 / >30) 

5.625 1.097 28.836 

For cohort kapasitas paru  = 

normal 

2.734 1.215 6.156 

For cohort kapasitas paru  = 

tidak normal 

.486 .195 1.211 

N of Valid Cases 43   

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

masa kerja * kapasitas paru  43 100.0% 0 .0% 43 100.0% 

 

 

masa kerja * kapasitas paru  Crosstabulation 

Count 

 
kapasitas paru  

Total normal tidak normal 

masa kerja baru 6 4 10 

lama 7 26 33 

Total 13 30 43 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square 5.474a 1 .019   

Continuity Correctionb 3.790 1 .052   

Likelihood Ratio 5.137 1 .023   

Fisher's Exact Test    .044 .028 

Linear-by-Linear Association 5.347 1 .021   

N of Valid Cases 43     

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.02. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .336 .019 

N of Valid Cases 43  

 

 

Risk Estimate 

 
Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for masa kerja (baru / 

lama) 

5.571 1.224 25.363 

For cohort kapasitas paru  = 

normal 

2.829 1.234 6.485 

For cohort kapasitas paru  = 

tidak normal 

.508 .233 1.107 

N of Valid Cases 43   

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

riwayat penyakit * kapasitas paru  43 100.0% 0 .0% 43 100.0% 
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riwayat penyakit * kapasitas paru  Crosstabulation 

Count 

 
kapasitas paru  

Total normal tidak normal 

riwayat penyakit ada 1 1 2 

tidak ada 12 29 41 

Total 13 30 43 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square .389a 1 .533   

Continuity Correctionb .000 1 1.000   

Likelihood Ratio .358 1 .550   

Fisher's Exact Test    .518 .518 

N of Valid Cases 43     

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .60. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .095 .533 

N of Valid Cases 43  

 

 

Risk Estimate 

 
Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for riwayat penyakit 

(ada / tidak ada) 

2.417 .139 41.874 

For cohort kapasitas paru  = 

normal 

1.708 .395 7.395 

For cohort kapasitas paru  = 

tidak normal 

.707 .174 2.866 

N of Valid Cases 43   
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Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

merokok * kapasitas paru  43 100.0% 0 .0% 43 100.0% 

 

merokok * kapasitas paru  Crosstabulation 

Count 

 
kapasitas paru  

Total normal tidak normal 

merokok tidak merokok 8 5 13 

perokok pasif 5 25 30 

Total 13 30 43 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square 8.658a 1 .003   

Continuity Correctionb 6.661 1 .010   

Likelihood Ratio 8.346 1 .004   

Fisher's Exact Test    .009 .006 

Linear-by-Linear Association 8.457 1 .004   

N of Valid Cases 43     

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.93. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .409 .003 

N of Valid Cases 43  
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Risk Estimate 

 
Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for merokok (tidak 

merokok / perokok pasif) 

8.000 1.833 34.907 

For cohort kapasitas paru  = 

normal 

3.692 1.489 9.157 

For cohort kapasitas paru  = 

tidak normal 

.462 .228 .935 

N of Valid Cases 43   

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

penguunaan APD * kapasitas 

paru  

43 100.0% 0 .0% 43 100.0% 

 

penguunaan APD * kapasitas paru  Crosstabulation 

Count 

 
kapasitas paru  

Total normal tidak normal 

penguunaan APD tidak memakai 2 3 5 

memakai 11 27 38 

Total 13 30 43 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square .256a 1 .613   

Continuity Correctionb .000 1 1.000   

Likelihood Ratio .245 1 .621   

Fisher's Exact Test    .630 .482 

Linear-by-Linear Association .250 1 .617   

N of Valid Cases 43     

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.51. 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square .256a 1 .613   

Continuity Correctionb .000 1 1.000   

Likelihood Ratio .245 1 .621   

Fisher's Exact Test    .630 .482 

Linear-by-Linear Association .250 1 .617   

N of Valid Cases 43     

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.51. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .077 .613 

N of Valid Cases 43  

 

Risk Estimate 

 
Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for penguunaan APD 

(tidak memakai / memakai) 

1.636 .240 11.180 

For cohort kapasitas paru  = 

normal 

1.382 .423 4.513 

For cohort kapasitas paru  = 

tidak normal 

.844 .401 1.777 

N of Valid Cases 43   
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