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ABSTRAK 

Nama : Emi Ani 

NIM : 70200117104 

Judul  : Gambaran Perilaku K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) Pada 

Pengrajin Batu Bata Desa Mandalle, Kecamatan Bajeng Kabupaten 

Gowa Tahun 2022 

Perkembangan di bidang sektor industri di Indonesia mengalami 

perkembangan yang pesat, baik dari sektor formal maupun sektor informal. 

Tingginya jumlah tenaga kerja di Indonesia berbanding lurus dengan angka 

kecelakaan kerja di Indonesia yang masih tinggi yang salah-satu disebabkan 

karena kurangnya informasi yang didapatkan pekerja di sektor informal. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perilaku K3 

(Kesehatan dan Keselamatan Kerja) pada pengrajin batu bata Desa Mandalle, 

Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. Penelitian ini berjenis penelitian kuantitatif 

dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini yaitu 

seluruh pengrajin batu bata di Desa Mandalle, Kecamatan Bajeng, Kabupaten 

Gowa sebanyak di 83 orang dengan teknik pengambilan sampel total sampling. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok jenis kelamin tertinggi 

yaitu laki-laki (71.1%), usia tertinggi yaitu 46-55 tahun (35.6%). Tingkat 

Pendidikan tertinggi yaitu tamat SMA (48.2%), lama kerja tertinggi yaitu <8 jam 

(75.9%). Pengetahuan responden yang cukup sebanyak 84.3% dan pengetahuan 

responden yang kurang sebanyak 15.7%, sikap responden yang cukup sebanyak 

68.7% dan sikap responden yang kurang sebanyak 31.3%, tindakan responden 

yang cukup sebanyak 35.1% dan tindakan responden yang kurang sebanyak 

63.9% dan perilaku responden yang tidak menerapkan sebanyak 69.9% dan 

301.% responden menerapkan perilaku Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). 

Peneliti merekomendasikan kepada pemerintah sebagai pihak yang bertanggung 

jawab dalam kesejahteraan masyarakat agar  dapat memfasilitasi pengrajin dalam 

mengasah keterampilan di sektor informal melalui pembinaan pelatihan kesehatan 

dan keselamatan kerja dan pentingnya berperilaku K3 agar dapat meningkatkan 

produktivitas dalam bekerja. 

Kata kunci : Pengetahuan, Sikap, Tindakan, Perilaku K3 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut National Safety Council di Amerika Serikat dalam Darwis et al., 

(2020) menunjukkan rata-rata kecelakaan kerja terjadi lebih dari 2.000.000 kasus 

terjadi setiap tahun dengan kerugian mencapai lebih dari 65 milyar USD (Darwis 

et al., 2020). Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik tahun 2018 menyatakan 

bahwa jumlah usia kerja 19355 juta jiwa dimana 13394 juta jiwa termasuk 

angkatan kerja dan 5961 jiwa bukan angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja 

12707 juta jiwa bekerja disektor formal maupun informal dan 687 juta jiwa adalah 

pengangguran (BPS-Statistics Indoonesia, 2018). Besarnya jumlah angkatan kerja 

merupakan aset berharga bagi kemajuan bangsa bila dibarengi dengan kualitas 

dan produktivitas pekerja yang prima. Dalam Undang- Undang Nomor 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan diamanatkan bahwa upaya kesehatan kerja ditujukan 

untuk melindungi pekerja dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang 

diakibatkan oleh pekerjaan (Kemenkes RI, 2020). 

Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) adalah upaya yang dilakukan untuk 

mewujudkan kondisi aman dan nyaman bagi para pekerja dari bahaya-bahaya 

yang dapat ditimbulkan dari kegiatan kegiata ditempat kerja baik tertutup maupu 

terbuka, bergerak ataupu tetap, keselamatan da kesehatan pekerja yang terkait 

proses kerja harus   dipertimbangkan   sebagai    perhatia   yang   utama   (Jaafar 

et al., 2018). 

Upaya ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, pencegahan dan 

penyelesaian terhadap terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit yang disebabkan 

oleh hubungan kerja, ada beberapa sector perusahaan yang berisiko menimbulkan 

kecelakaan kerja baik itu sector formal maupun sector informal. Ada beberapa 
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jenis pekerjaan yang rawan akan terjadinya kecelakaan kerja, seperti pekerjaan 

pabrik kimia, pekerjaan proyek bangunan, pekerjaan peleburan besi, pekerjaan 

kelistrikan, pekerjaan di ketinggian, pertambangan, pembuatan batu bata, dan 

masih banyak lagi. Sektor informal merupakan sektor yang berisiko terjadi 

kecelakaan akibat kerja dikarenakan sector tersebut belum menerapkan kaidah- 

kaidah K3 yang berlaku. Masalah kesehatan dan keselamatan kerja di sektor 

informal yang banyak dialami pekerja adalah tingginya risiko cedera dan penyakit 

akibat kerja karena kondisi kerja yang buruk dan tempat kerja yang tidak aman 

(Afolabi, 2020). 

Perkembangan di bidang sektor industry di Indonesia mengalami 

perkembangan yang pesat, baik dari sektor formal maupun sektor informal. Sektor 

informal di Indonesia masih tertinggi dengan tenaga kerja sebanyak 73,98 juta 

orang (58,22%) (BPS-Statistics Indonesia, 2018). Usaha sektor informal perlu 

dukungan kesehatan kerja agar mengalami keberhasilan dan dapat menciptakan 

produktivitas kerja yang tinggi (Noor et al., 2018). 

Menurut International Labour Organization (ILO) yang diterbitkan dalam 

peringatan dari keselamatan dan kesehatan kerja dunia pada 28 april 2018, tercatat 

sebanyak 2,78 juta pekerja meninggal disetiap tahunnya karena kecelakaan kerja 

dan penyakit akibat kerja, dan sekitar 2,4 juta (36,3%) dari kematian disebabkan 

oleh penyakit akibat kerja dan lebih dari 380.000 (13,7%) dikarenakan kecelakaan 

kerja, ILO juga menyebutkan bahwa kecelakaan dapat diklasifikasikan menurut 

jenis kecelakaan seperti terjatuh, tertimpa, terkena arus, kontak dengan bahan 

yang berbahaya, tertumbuk dan lainnya (ILO, 2018). 

Menurut data data yang di himpun BPJS ketanagakerjaan, tren kecelakaan 

industri di Indonesia masih fluktuatif. Data dalam 5 tahun terakhir menunjukkan
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110.285 kecelakaan kerja pada tahun 2015, menurun menjadi 8.918 pada tahun 

2016. Pada tahun 2017 terus meningkat terjadi 123.041 kecelakaan kerja, pada 

tahun 2018 meningkat signifikan sebesar 173.105. pada saat yang sama, ada 

77.295 kecelakaan terkait pada 2019, turun 33,05% secara tahun ke tahun 

(Ketenagakerjaan, 2020). 

Tingginya jumlah tenaga kerja di Indonesia berbanding lurus dengan 

angka kecelakaan kerja di Indonesia yang masih tinggi. Mengutip dari data Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada tahun 2018 kasus kecelakaan kerja 

mengalami peningkatan sebesar 20% dibandingkan tahun 2017 dengan 123.000 

kasus kecelakaan akibat kerja. Pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, 

usaha-usaha yang banyak tumbuh di masyarakat (kewirausahaan) pada umumnya 

tergolong sebagai usaha kecil dan menengah (UMKM). Fakta ini menunjukkan 

bahwa usaha kecil, dan menengah (UMKM) merupakan mayoritas kegiatan 

masyarakat yang memberikan kontribusi signifikan pada penciptaan pendapatan 

penduduknya (Wilujeng, 2016). 

Pembuatan batu bata merupakan salah satu industri sektor informal yang 

banyak ditekuni oleh masyarakat. Tidak ada data yang pasti tentang pekerjaan di 

sektor informal baik tentang jumlah pekerjanya, risiko yang dihadapi, kejadian 

cedera atau kecelakaan. Namun tidak berarti tidak ada bahaya yang dihadapi para 

pengrajin batu bata. Proses pembuatan batu bata dilakukan dengan kegiatan 

seperti mengangkat, membawa dan menurunkan bahan baku, yaitu tanah liat yang 

di dapat dari penggalian di sungai sekitar lokasi tempat kerja, kemudian dilakukan 

proses percetakan dengan alat kerja sederhana, keseluruhan proses kerja tersebut 

dilakukan secara manual dengan keterampilan dan pengerahan tenaga manusia. 

Pencetak batu bata menghadapi bahaya pada setiap tahap 

pekerjaannya. Risiko terjatuh, terpeleset, tersandung, dan tenggelam dapat terjadi. 
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Bahaya tersebut dapat terjadi jika pekerja sedang mengalami kelelahan sehingga 

kehilangan konsentrasi dan keseimbangan dan akhirnya terjadi kecelakaan kerja 

yang diakibatkan oleh belum ada sistem manajemen K3 yang diterapkan pada 

area kerja tersebut (Noor et al., 2018). Tenaga kerja sektor informal juga belum 

tersentuh banyak oleh program pemerintah. Dari sekian banyaknya jumlah tenaga 

kerja sektor informal di Indonesia, baru sekitar 1% saja yang telah dilindungi oleh 

pembiayaan kesehatan (Setiyadi, 2012). Berdasarkan informasi dari pusat data 

dan informasi kementrian kesehatan, di daerah pedesaan paling banyak pekerja 

industri kecil menengah yang mengalami keluhan kesehatan yaitu sebesar 

27,39% sedangkan perkotaan sebesar 26,08 % dan paling banyak sebagai buruh 

tidak tetap (Kementrian Kesehatan RI, 2018). Hasil penelitian sebelumnya yang 

di lakukandi industri batu bata di Dusun Lamseunong Desa Kajhu Kecamatan 

Baitussalam Kabupaten Aceh Besar hampir semua pekerja batubata di daerah 

tersebut tidak menggunakan alat pelindung diri pada saat bekerja (Teuku Sultan 

Alauddinsyah, 2015). 

Angka jumlah kecelakaan kerja di industri informal cukup sulit untuk 

didapatkan karena tidak ada kewajiban dari pemilik usaha untuk melaporkan 

kecelakaan yang terjadi bahkan tenaga kerja pun tidak merasa harus melaporkan 

kecelakaan yang terjadi saat dirinya bekerja (Hidayat et al., 2020). 

Sulawesi Selatan adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di 

bagian pulau sulawesi. Pusat pemerintahan atau ibu kota provinsi berada di kota 

Makassar. Penduduk Sulawesi Selatan yang bekerja disektor informal mencapai 

2,3 juta atau 60,13 persen. Itu berarti lebih banyak yang bekerja di sektor informal 

dibanding pekerja sektor formal (BPS Makassar, 2019). 

Kabupaten Gowa adalah salah satu daerah tingkat ll di provinsi Sulawesi 

Selatan. Ibu kota Kabupaten ini terletak di kota Sungguminasa. Kabupaten Gowa
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adalah salah satu Kabupaten terbesar di sulawesi selatan dengan luas wilayah 

sebesar 1.883,32 km
2
 atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah provinsi 

Sulawesi Selatan yang terdiri dari 18 Kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan 

didefinitif sebanyak 167 dan 726 dusun/lingkungan, Kabupaten Gowa juga 

memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dimanfaatkan pada sektor 

industri baik industri formal maupun informal (Profil Kabupaten Gowa, 2018). 

Masyarakat Kabupaten Gowa bekerja pada sektor industri informal yaitu 

usaha kecil dan menengah. Salah satu daerah yang memiliki banyak Industri kecil 

dan menengah yaitu Kecamatan bajeng dimana luas area 60,09 km
2
 dan menurut 

data pemerintah desa Mandalle, terdapat 83 orang pengrajin batu bata di desa 

tersebut. 

Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Mandalle, 

Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. Karena peneliti melihat kondisi disana 

masih banyak kendala yang dihadapi para pengrajin batu bata, berdasarkan hasil 

wawancara dengan pengrajin batu bata metode yang digunakan dalam pembuatan 

batu bata masih manual dan mereka juga tidak menggunakan alat pelindung diri 

saat membuat batu bata yang berdampak buruk pada kesehatan dan kecelakaan 

pekerja. Hal tersebut bisa terjadi lingkungan kerja yang tidak aman. 

Salah satu pusat pengrajin batu bata di Kecamatan Bajeng adalah desa 

Mandalle, daerah ini hampir semua warganya bekerja sebagai pembuat batu bata 

dan sisanya sebagai petani, industri batu bata di daerah ini merupakan 

usaha keluarga, tentu saja kegiatan tersebut menyerap banyak tenaga kerja dengan 

rata- rata satu industri batu bata memiliki 4 sampai 6 pekerja dengan produksi 

paling sedikit 5000 batu bata mentah dalam satu hari. 

Berdasarkan survei awal yang dilakukan dijumpai bahwa kegiatan- 

kegiatan pada proses pembuatan batu bata dilakukan setiap hari dari pagi hingga
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sore hari dan rata-rata masih menggunakan peralatan sederhana dibantu dengan 

tenaga manusia dan setiap pekerja yang ditemui di desa ini tidak menggunakan 

alat pelindung diri dan kurangnya pengetahuan perilaku K3. 

Berdasarkan permasalahan diatas maka dari itu peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian terkait “Gambaran Perilaku K3 (Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja) Pada Pengrajin Batu Bata di Desa Mandalle Kecamatan 

Bajeng Kabupaten Gowa” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah bagaimana gambaran pengetahuan, sikap, dan tindakan pada pengrajin 

batu bata terkait gambaran perilaku K3 pada pengrajin batu bata di desa Mandalle 

Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. 

C. Tujuan Penelitian 

1.  Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

Gambaran perilaku K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) pada pengrajin 

batu bata di desa Mandalle Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa tahun 2022 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui pengetahuan pengrajin batu bata tentang perilaku K3 

b. Untuk mengetahui sikap pengrajin batu bata tentang perilaku K3 

c. Untuk mengetahui tindakan pengrajin batu bata tentang perilaku K3 

D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif 

1. Pengetahuan 

Pengetahuan dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang 

diketahui dan dipahami oleh pengrajin batu bata tentang perilaku kesehatan 

dan keselamatan kerja. 
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a. Skala pengukuran : Guttman 

b. Alat ukur : Kuesioner 

c. Kategori 

1) Cukup: Pengetahuan dianggap cukup jika responden mengetahui 

informasi tentang perilaku K3 dengan nilai skor >50% 

2) Kurang: Pengetahuan dianggap kurang jika responden mengetahui 

informasi tentang perilaku K3 dengan nilai skor ≤50%. 

d. Kriteria pengumpulan : 

Menggunakan kuesioner yang terdiri dari 10 pertanyaan dengan 

alternatif jawaban: benar “1” dan salah “0” 

Jumlah kategori : 2 

Skor tertinggi : 1 x 10 = 10 (100%) 

Skor terendah : 0 x 10 = 0 (0%) Range : skor tertinggi – skor terendah 

= 100% - 0% = 100% 

KO dibagi 2 kategori 

I=R/K=100/2=50% Nilai standar : 

100% - 50% =50% 

2. Sikap 

Sikap dalam penelitian ini adalah Sikap dalam penelitian ini adalah 

pendapat atau tanggapan responden mengenai penerapan Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja. 

a. Skala Pengukuran : Likert 

b. Alat Ukur : Kuesioner 

c. Kategori : 

1) Cukup: Sikap positif jika responden menunjukkan reaksi yang 

tepat dalam bekerja pada kondisi yang aman dibuktikan dengan 
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nilai skor >62,5%. 

2) Kurang: Sikap negatif jika responden menunjukkan reaksi yang 

tidak tepat dalam bekerja pada kondisi yang aman dibuktikan 

dengan nilai skor ≤62,5%. 

d. Kriteria pengumpulan : 

Menggunakan kuesioner yang terdiri dari 10 pertanyaan. Setiap 

pertanyaan mempunyai 4 pilihan jawaban. Masing-masing jawaban diberi 

skor tertinggi 4 dan skor terendah 1. 

Skor tertinggi (X) = 4 x 10 = 40 

Skor terendah (Y) = 1 x 10 = 10 

Skala pertanyaan = 1- 4 Skor 

terendah = 1 Skor tertinggi = 4 

Skor terendah = skor terendah x jumlah pertanyaan 

= 1 x 10 = 10 

= 10/40 x 100% = 25% 

Skor tertinggi = skor tertinggi x jumlah pertanyaan 

= 4 x 10 = 40 

= 40/40 x 100% = 100% 

Range (R) = skor tertinggi – skor terendah 

= 100% - 25% 

= 75 % 

Kategori = 2 

Interval (I) = Range / Kategori 

= 75% / 2 

= 37,5%
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Skor standar = skor tertinggi - interval 

=100% - 37,5% 

= 62,5 % 

3. Tindakan 

Tindakan dalam penelitian ini adalah kegiatan atau perbuatan nyata 

yang yang berkaitan dengan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja. 

a. Skala Pengukuran : Guttman 

b. Alat Ukur : Kuesioner 

c. Kategori : 

1) Cukup : jika responden menunjukkan reaksi yang tepat dalam 

bekerja dibuktikan dengan nilai skor >50% 

2) Kurang : jika responden menunjukkan reaksi yang tidak tepat 

dalam bekerja dibuktikan dengan nilai skor ≤50%. 

d. Kriteria pengumpulan : 

Menggunakan kuesioner yang terdiri dari 10 pertanyaan dengan 

alternatif jawaban: benar “1” dan salah “0” 

Jumlah kategori : 2 

Skor tertinggi : 1 x 10 = 10 (100%) 

Skor terendah : 0 x 10 = 0 (0%) Range : skor tertinggi – skor terendah 

: 100% - 0% = 100% 

KO dibagi 2 kategori I=R/K=100/2=50% 

Nilai standar : 100% - 50% = 50% 

4. Perilaku 

Perilaku dalam penelitian ini adalah segala bentuk tingkah laku yang 

dilakukan pengrajin yang mencakup domain perilaku yaitu pengetahuan, 

sikap dan tindakan. 
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Kategori : 

a) Cukup : jika ketiga domain perilaku dalam kategori cukup 

b) Kurang : jika salah-satu dari ketiga domain perilaku memiliki kategori 

kurang 
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E. Kajian Pustaka 

Tabel 1.1 Tabel Sintesa Tentang Perilaku K3 

No Judul/peneliti/tahun Tujuan 

Karakteristik 

Hasil Penelitian 

Subjek Instrumen Metode 

1 
Analisa penerapan 

budaya perilaku K3 

di Rs/Subhan Zul 

Ardi, Widodo 

Hariyono/2018 

Untuk memahami 

fenomena tentang apa 

yang dialami subyek 

penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan, 

dan lain lain 

1 orang 

informan 

kunci, 2  orang 

membantu 

merumuskan 

kebijakan dan 2 

orang sebagai 

pembanding 

Observasi Kualitatif 

Dengan 

menggunakan 

studi kasus 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa RS Panti Rapih sudah 

memiliki program budaya k3 

seperti, komitmen manajemen, 

peraturan dan prosedur, 

komunikasi, keterlibatan pekerja 

dan lingkungan kerja yang 

mendukung penerapan perilaku k3 

2 
Analisis faktor 
individu, Pekerjaan 
dan perilaku K3 pada 
kejadian penyakit 
dekompresi pada 
nelayan penyelam 
Tradisional di 

ambon/Yowan 

Embuai/2020 

Untuk menganalisis 

faktor risiko 

individu yang 

meliputi masa kerja 

faktor pekerjaan 

yang meliputi 

kedalaman 

penyelam, lama 

menyelam, frekuensi 

menyelam dan 

kecepatan naik 

menyelam 

kepermukaan, dan 

30 responden Kuesioner, 

Observasi 

dan 

wawancara 

Case Control Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa ada hubungan yang 
signifikan antara kedalaman 
menyelam, lama menyelam, 
frekuensi menyelam, perilaku 
K3 menggunakan APD 
dengan penyakit dekompresi 
dan tidak ada hubungan yang 
signifikan antara masa kerja, 
kecepatan naik ke permukaan, 
perilaku konsumsi air putih, 
perilaku konsumsi rokok, 
konsumsi alkohol dengan penyakit 
dekompresi. 
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No Judul/peneliti/tahun Tujuan 

Karakteristik 

Hasil Penelitian 
Subjek Instrumen Metode 

penerapan perilaku 

k3 yang meliputi 

komsumsi  air 

putih penggunaan 

APD,  merokok, 

dan komsumsi 

alcohol, pada 

kejadian penyakit 

dekompresi pada 

nelayan penyelam 

tradisional di 

Ambon 

3 
Pengetahuan sebagai 
faktor predisposisi 
perilaku K3/Gede 
Purnawinadi, Devid 
Dikson Ludji/2019 

Untuk mengetahui 

hubungan 

pengetahuan degan 

perilaku K3 pada 

pekerja jalan tol di 

lembean 

248 Responden Survei 

analitik 

Cross sectional Hasil penelitian didapati dominan 
pekerja jalan tol di Lembean 
96,8% pengetahuan baik dan 
perilaku dengan kategori sangat 
baik 85,5%. 

4 
Efek safety talk 
terhadap perilaku K3 
di proyek apartemen 
grand dharmahusada 
logoon 
Surabaya/Romy 
Ananda Muslim, Feri 
Hariyanto/2022 

Untuk mengetahui 

adanya perbedaan 

perilaku K3 antara 

pekerja yang 

mengikuti yang 

tidak mengikuti 

15 orang 
disetiap 
kelompok 
eksperiment 

kuesioner Experiment 

design 

Hasil  penelitian menunjukkan 

adanya perbedaan yang signifikan 

antara pekerja yang mengikuti dan 

tidak mengikuti safety talk dengan 

nilai 0.00 <0.05. Pekerja 

yang mengikuti safety talk 
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No Judul/peneliti/tahun Tujuan 

Karakteristik 

Hasil Penelitian 
Subjek Instrumen Metode 

safety talk memiliki perilaku K3 lebih baik 

dibandingkan dengan pekerja yang 

tidak mengikuti safety talk. 

5 
Faktor resiko 
ergonomic terhadap 
keluhan nyeri otot 
pada pekerja pembuat 
batu bata/ Novianti, 
Dwi cahyani, Diina 
maulina/2020 

Untuk mengetahui 

hubungan faktor- 

faktor  resiko 

ergonomi terhadap 

keluhan nyeri otot 

pada pekerja 

pembuat batu bata 

41 pekerja Suvei 

analitik 
Cross sectional Hasil penelitian yang telah 

dilakukan pada pekerja pembuat 

batu bata di Kelurahan Batu IX 

wilayah kerja Puskesmas Mekar 

Baru Tahun 2019 terkait 

hubungan faktor risiko ergonomi 

dapat disimpulkan bahwa dari 

enam variabel yang dilakukan 

penelitian pada pekerja pembuat 

batu bata terdapat satu variabel 

yang diketahui adanya hubungan 

antara gerakan berulang terhadap 

keluhan nyeri otot. Sedangkan 

untuk usia, masa kerja, aktifitas 

fisik dan indeks massa tubuh 

diketahui tidak terdapat hubungan 

dengan keluhan nyeri otot. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Akademis 

Di harapkan berguna terhadap perkembangan ilmu pengetahuan 

diantaranya dapat berguna dalam hal penerapan kesehatan dan keselamatan 

kerja terkait perilaku K3. Hasil penelitian ini pun diharapkan dapat menjadi 

sebuah acuan dan menjadi bahan referensi bagi para peneliti dalam penelitian 

selanjutnya. 

2. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi media pembelajaran atau dapat 

menerapkan teori ilmu Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 

3. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, peneliti menambah wawasan serta pengetahuan bagi 

penulis tentang perilaku K3 dan sebagai bahan referensi yang dapat 

dijadikan bahan bacaan oleh peneliti yang berhubungan dengan 

penerapan kesehatan dan keselamatan kerja. 

b. Bagi masyarakat, memberikan pengetahuan tentang pentingnya 

penerapan Kesehatan dan Keselamata Kerja untuk mencegah terjadinya 

kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. Tinjauan Umum Perilaku 

1. Pengertian Perilaku 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perilaku adalah 

suatu tanggapan atau reaksi seseorang terhadap rangsangan. Perilaku 

merupakan kecenderungan melakukan sebuah tindakan terhadap peristiwa 

yang sedang terjadi (Lestari, 2020). Perilaku seseorang adalah komponen 

penting dalam melakukan pencegahan sehari-hari, dan kesehatan di dalam 

keluarganya, kemudian diasumsikan bahwa adanya hubungan langsung 

antara perilaku dengan melakukan pencegahan sehari-hari. Sikap positif 

seseorang terhadap kesehatan kemungkinan tidak otomatis berdampak pada 

perilakunya menjadi positif, tetapi sikap yang negatif terhadap kesehatan 

hampir pasti berdampak negatif pada perilakunya (Wardani, 2013). 

Perilaku manusia merupakan beberapa perilaku manusia yang 

dimiliki manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, 

kekuasaan persuasi dan genetika. Menurut Kwick dalam Notoatmodjo 

(2007) menyatakan perilaku adalah tindakan atau perbuatan suatu 

organisme yang dapat diamati bahkan dapat dipelajari. Sebagai obyek 

empiris, perilaku mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Perilaku itu kasat mata tapi penyebabnya mungkin tidak dapat diamati 

secara langsung 

b. Perilaku mengenal berbagi tingkatan, ada perilaku sederhana (perilaku 

binatang atau sel) dan juga perilakunya yang kompleks (perilaku sosial 

manusia). Ada perilaku yang sederhana seperti refleks tetapi ada juga 

yang melibatkan proses-proses mental fisiologis yang lebih tinggi. 
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c. Perilaku bervariasi menurut jenis tertentu yang bisa diklasifikasikan. 

Salah satu klasifikasi yang dikenal adalah kognitif, efektif dan 

psikomotorik masing- masing merujuk pada sifat rasional, emosional 

dan gerakan fisik dalam berfikir. 

d. Perilaku bisa disadari dan tidak disadari, walau sebagian besar 

perilaku sehari- hari disadari tetapi terkadang kita bertanya pada diri 

sendiri kenapa berprilaku seperti itu. 

2. Bentuk-Bentuk Perilaku 

Menurut Notoatmodjo (2007) dilihat dari bentuk respon stimulus 

ini maka perilaku dapat dibedakan mejadi 2 yaitu: 

a. Perilaku tertutup (covert behavior) 

Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian. 

Persepsi, pengetahuan/kesadaran, dan sikapyang terjadi pada orang yang 

menerima stimulus tersebut, dan belum dapat diamati secara jelas oleh 

orang lain. 

b. Perilaku terbuka (overt behavior) 

Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam atau praktik 

(practice) yang dengan mudah diamati atau dilihat orang lain. Namun 

dalam memberikan respons sangat tergantung pada karakteristik atau 

faktor-faktor lain dari orang yang bersangkutan. Faktor-faktor yang 

membedakan respons terhadap stimulus yang berbeda disebut determinan 

perilaku. Determinan perilaku dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1) Determinan atau faktor internal, yakni karakteristik orang yang 

bersangkutan yang bersifat given atau bawaan, misalnya tingkat 

kecerdasan, tingkat emosional, jenis kelamin, dan sebagainya. 
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2) Determinan atau faktor eksternal, yakni lingkungan, baik 

lingkungan fisik, sosial budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya. 

Faktor lingkungan ini merupakan faktor dominan yang mewarnai 

perilaku seseorang (Febriyanto, 2016). 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku 

Menurut Teori Lawrence Green (1980) dalam (Harahap, 2016), 

bahwa kesehatan itu dipengaruhi oleh dua faktor pokok yaitu faktor 

perilaku dan faktor non perilaku. Sedangkan perilaku itu sendiri 

khususnya perilaku kesehatan dipengaruhi atau ditentukan oleh tiga faktor 

yaitu: 

a. Faktor predisposisi (presdisposing factor) yaitu faktor-faktor yang 

mempermudah atau mempredisposisi terjadinya perilaku seseorang 

antara lain: 

1) Pengetahuan 

2) Sikap 

3) Keyakinan 

4) Kepercayaan 

5) Nilai-nilai 

6) Tradisi, dst. 

b. Faktor pemungkin (enabling factor) yaitu faktor yang memungkinkan 

atau memfasilitasi perilaku atau tindakan. Yang dimaksud faktor 

pemungkin adalah sarana dan prasarana atau fasilitas untuk terjadinya 

perilaku kesehatan, misalnya: 

1) Puskesmas 

2) Posyandu 

3) Rumah Sakit 
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4) Tempat Olahraga 

5) Tempat pembuangan sampah, dst. 

c. Faktor penguat (reinforcing factor) yaitu faktor yang mendorong atau 

memperkuat terjadinya perilaku. Kadang-kadang, meskipun seseorang 

tahu dan mampu untuk berperilaku sehat, tetapi tidak 

melakukannya. Misalnya, ada dalam menjaga kesehatan seseorang, 

terdapat dua faktor pokok yang mempengaruhi kesehatan yaitu faktor 

perilaku dan faktor non perilaku. Menurut H.L.Bloom terdapat tiga 

domain/ranah dari perilaku, yaitu pengetahuan (knowledge), sikap 

(attitude), tindakan (practice). 

1) Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah 

orang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu 

(Notoatmodjo, 2014). Penginderaan terjadi melalui panca indra manusia, 

yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba (Yanti 

Gustri & Sri Handayani, 2014). 

Pengetahuan memegang peranan penting dalam penentuan 

perilaku yang utuh karena pengetahuan akan membentuk kepercayaan 

yang selanjutnya dalam mempersepsikan kenyataan, memberikan dasar 

bagi pengambilan keputusan dan menentukan perilaku terhadap objek 

tertentu (Yuliastuti et al., 2016) sehingga akan mempengaruhi 

seseorang dalam berperilaku. Secara garis besar pengetahuan yang 

mencakup dalam domain kognitif dibagi atas 6 tingkatan, yaitu: 

a) Pengetahuan (knowledge), pengetahuan diartikan sebagai mengingat 

suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Yang termasuk 

pengetahuan ini adalah bahan yang dipelajari/rangsang yang diterima. 
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b) Memahami (comprehention), memahami diartikan sebagai kemampuan 

untuk menjelaskan suatu materi yang diketahui secara benar serta dapat 

menginterpretasikannya. Orang yang telah paham terhadap suatu objek 

atau materi harus dapat menyebutkan dan menjelaskan. 

c) Aplikasi (aplication), aplikasi dapat diartikan sebagai suatu 

kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada 

situasi atau kondisi sebenarnya (riil). Aplikasi disini dapat diartikan 

penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip, dan sebagainya 

dalam konteks lain. 

d) Analisis (analysis), analisis adalah suatu kemampuan untuk 

menjabarkan materi atau suatu obyek ke dalam komponen-komponen, 

tetapi masih dalam kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini 

dapat dilihat dari penggunaan kata-kata kerja. 

e) Sintesis (synthesis), sintesis merujuk pada suatu kemampuan untuk 

menjelaskan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu 

bentuk keseluruhan yang baru. Bisa diartikan juga sebagai kemampuan 

untuk menyusun formasi baru dari formasi-formasi yang ada. 

f) Evaluasi (evaluation), evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk 

melaksanakan penelitian terhadap suatu obyek. Penelitian ini 

berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan 

kriteria-kriteria yang telah ada (Retnaningsih, 2016). 

Menurut faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan, antara 

lain: 

a) Tingkat pendidikan 

Pendidikan adalah upaya untuk memberikan pengetahuan sehingga 

terjadi perubahan perilaku positif yang meningkat. 
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b) Informasi 

Seseorang yang mempunyai sumber informasi yang lebih banyak akan 

mempunyai pengetahuan yang lebih luas. 

c) Budaya 

Tingkah laku manusia atau kelompok manusia dalam memenuhi 

kebutuhan yang meliputi sikap dan kepercayaan. 

d) Pengalaman 

Sesuatu yang pernah dialami seseorang akan menambah pengetahuan 

tentang sesuatu yang bersifat informal (Febriyanto, 2016). 

2) Sikap 

Sikap adalah merupakan reaksi atau respons seseorang yang 

masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek, di mana manifestasi 

dari sikap tidak dapat langsung dilihat, tetapi hanya dapat ditafsirkan 

terlebih dahulu dari perilaku tertutup (Novita & Adriyani, 2013). 

Sikap belum merupakan tindakan (reaksi terbuka) atau aktivitas, 

melainkan predisposisi perilaku (tindakan tertutup). Sikap mencakup dua 

komponen, antara lain; (1) komponen kognitif, yaitu sebuah keyakinan 

yang dipegang dengan penuh kesadaran; dan (2) komponen afektif, Sikap 

adalah respon seseorang terhadap stimulus atau objek tertentu. Sikap 

melibatkan pikiran, perhatian, dan emosi yang bersangkutan (senang-

tidak senang, setuju-tidak setuju, baik-tidak baik, dan sebagainya) yang 

dipengaruhi oleh perasaan subjektif (Velia, 2015). 

Menurut Notoatmodjo (2007) dalam Febriyanto (2016) bahwa 

sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi 

merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku. Sikap merupakan 

kesiapan untuk bereaksi terhadap objek lingkungan tertentu sebagai 
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suatu penghayatan terhadap objek. Dalam hal sikap, dapat dibagi dalam 

berbagai tingkatan, antara lain: 

1) Menerima (receiving), diartikan bahwa orang (subjek) mau dan 

memperhatikan stimulus yang diberikan (objek). 

2) Merespon (responding), yaitu dapat berupa memberikan jawaban 

apabila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang 

diberikan. 

3) Menghargai (valuating), yaitu dapat berupa mengajak orang lain 

untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah. 

4) Bertanggung jawab (responsible) atas segala sesuatu yang telah 

dipilihnya (Febriyanto, 2016). 

Menurut Sunaryo (2004) dalam Sari (2013) ada dua faktor yang 

mempengaruhi pembentukan dan pengubahan sikap adalah faktor internal 

dan eksternal. 

a) Faktor internal 

Berasal dari dalam individu itu sendiri. Dalam hal ini individu 

menerima, mengolah, dan memilih segala sesuatu yang datang dari luar, 

serta menentukan mana yang akan diterima atau tidak diterima. Sehingga 

individu merupakan penentu pembentukan sikap. Faktor internal terdiri dari 

faktor motif, faktor psikologis dan faktor fisiologis. 

b) Faktor eksternal 

Faktor yang berasal dari luar individu, berupa stimulus untuk 

mengubah dan membentuk sikap. Stimulus tersebut dapat bersifat langsung 

dan tidak langsung. Faktor eksternal terdiri dari: faktor pengalaman, situasi, 

norma, hambatan dan pendorong (Febriyanto, 2016). 
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3) Tindakan 

Menurut Natoadmodjo (2012) dalam Juandri (2022) bahwa suatu 

sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (overt behavior). 

Untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan faktor 

pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah 

fasilitas (Juandri, 2022). Perwujudan sikap menjadi tindakan maka 

dibutuhkan tingkatan-tingkatan tindakan, yaitu : 

a) Persepsi (perception) 

Persepsi adalah proses mengenal dan memilih berbagai objek 

sehubungan dengan tindakan yang akan diambil. 

b) Respon terpimpin (guided respons) 

Dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar dan sesuai 

dengan contoh merupakan indikator dari respon terpimpin. 

c) Mekanisme (mechanism) 

Kegiatan atau tindakan yang sudah dilakukan secara benar dengan 

cepat dan tepat, akan dilakukan kembali tanpa harus menunggu perintah 

atau ajak orang lain. 

d) Adaptasi (adaptation) 

Adaptasi adalah suatu praktik atau tindakan yang sudah berkembang 

dengan baik. Artinya, tindakan itu sudah dimodifikasinya sendiri tanpa 

mengurangi kebenaran tindakannya tersebut (Sari, 2013). 

B. Tinjauan Tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

1. Pengertian Keselamatan Kerja 

Keselamatan dan kesehatan kerja yaitu suatu asas yang rasional 

untuk manajemen yang mencakup kenyataan bahwa baik perencanaan 

maupun keputusan-keputusan manajerial organisasi keseluruhannya tidak 
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terlepas dari manusia dan lingkungan kerjanya dalam arti kata perbuatan 

dan keadaan yang tidak selamat yang berakhir dengan kecelakaan adalah 

suatu gejala. Dimana keselamatan dan sehatan kerja ini sudah di atur dalam 

Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Iskandar, 

2018). 

Menurut Kuswana (2014) dalam Juandri (2022) bahwa 

keselamatan kerja adalah suatu keadaan yang aman dan selamat dari 

penderitaan dan kerusakan serta kerugian di tempat kerja, baik pada saat 

memakai alat, bahan, mesin-mesin dalam proses pengolahan, teknik 

pengepakan, penyimpanan, maupun menjaga dan mengamankan tempat 

serta lingkungan kerja (Juandri, 2022). 

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah bidang lintas disiplin 

dan bertujuan untuk menjaga keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan 

orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan atau pekerjaan. Kesehatan 

dikaitkan dengan kondisi isik, baik pikiran dan tubuh, pada semua orang di 

tempat kerja termasuk para pekerja dan melindungi mereka dari bahaya 

cedera atau penyakit. Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Upaya keselamatan 

dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan 

dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara 

pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di 

tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi (Afifah, 

2018). 

Kinerja perawat sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan 

merupakan masalah yang sangat penting untuk dikaji dalam rangka 

mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Kinerja 

perawat yang baik merupakan jembatan dalam menjawab jaminan kualitas 
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pelayanan kesehatan yang diberikan terhadap pasien baik yang sakit 

maupun yang sehat (Maslita, 2017). 

2. Pengertian Kesehatan Kerja 

Undang Pokok Kesehatan RI No. 9 Tahun 1960, BAB I pasal 2, 

Kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar 

masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik 

jasmani, rohani, maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan 

pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan 

oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum. Kesehatan 

kerja merupakan suatu kondisi yang bebas dari gangguan secara fisik dan 

psikis yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Risiko kesehatan dapat 

terjadi karena adanya faktor-faktor dalam lingkungan kerja yang bekerja 

melebihi periode waktu yang ditentukan dan lingkungan yang 

menimbulkan stress atau gangguan fisik. 

Kondisi kesehatan pekerja haruslah menjadi perhatian karena 

pekerja adalah penggerak atau aset perusahaan konstruksi. Jadi kondisi 

fisik harus maksimal dan sehat agar tidak mengganggu proses kerja. 

ILO/WHO menyatakan bahwa kesehatan kerja adalah suatu upaya untuk 

mempertahankan dan meningkatkan derajat kesejahtaraan fisik, mental 

dan sosial yang setinggi - tingginya bagi pekerja di semua jabatan, 

pencegahan penyimpangan kesehatan diantara pekerja yang disebabkan 

oleh kondisi pekerjaan, perlindungan pekerja dalam pekerjaannya dari 

risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan, penempatan dan 

pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja yang diadaptasikan 

dengan kapabilitas fisiologi dan psikologi; dan diringkaskan sebagai 

adaptasi pekerjaan kepada manusia dan setiap manusia kepada jabatannya 
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(Multazam, 2015). 

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

antara lain mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara dalam 

memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Dalam pasal 23 Undang-

Undang Kesehatan tersebut dinyatakan bahwa upaya kesehatan kerja 

merupakan salah satu dari upaya kesehatan yang diselenggarakan untuk 

mewujudkan produktivitas kerja yang optimal sejalan dengan 

perlindungan tenaga kerja. Dalam Bab XII Undang – Undang Nomor 36 

Tahun 2009 yang terdiri dari 3 pasal yaitu pasal 164 – 166, antara lain 

menetapkan pengelola tempat kerja wajib menaati standar kesehatan kerja 

dan menjamin lingkungan kerja yang sehat, bertanggung jawab atas 

terjadinya kecelakaan kerja, wajib melakukan segala bentuk upaya 

kesehatan melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan, dan 

pemulihan bagi tenaga kerja, termasuk menggunakan hasil pemeriksaan 

kesehatan pekerja, dan biaya atas gangguan akibat kerja. 

3. Pengertian Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

Menurut Astuti (2011) dalam Rahmah (2017) Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah 

yang harus dipatuhi dan dilaksanakan pengusaha maupun pekerja sebagai 

upaya mencegah timbulnya kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat 

kerja dengan cara mengenali hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan 

dan penyakit akibat kerja serta tindakan antisipatif apabila terjadi 

kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Tujuannya adalah untuk menciptakan 

tempat kerja yang nyaman, dan sehat sehingga dapat menekan serendah 

mungkin resiko kecelakaan dan penyakit (Rahmah, 2017). 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan salah satu aspek 
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perlindungan tenaga kerja yang diatur dalam Undang-Undang melalui 

penerapan teknologi pengendalian segala aspek yang berpotensi 

membahayakan para pekerja. Pengendalian juga ditujukan pada sumber 

yang berpotensi menimbulkan penyakit akibat jenis pekerjaan tersebut, 

upaya pencegahan kecelakaan, penyerasian peralatan 

kerja/mesin/instrumen, dan karakteristik manusia yang menjalankan 

pekerjaan tersebut ataupun orang-orang yang berada di sekelilingnya. 

Melalui penerapan teknologi pengendalian Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja, diharapkan tenaga kerja akan mencapai ketahanan fisik, daya kerja, 

dan tingkat kesehatan yang tinggi. Berdasarkan hal tersebut, Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja diharapkan dapat menciptakan kenyamanan kerja dan 

keselamatan kerja yang tinggi (Sholihah dan Kuncoro, 2014 dalam 

(Juandri, 2022). Keselamatan dan Kesehatan Kerja ialah suatu bidang 

spesialisasi tersendiri, karena di samping dilandasi oleh peraturan 

perundang-undangan, pelaksanaannya juga dilandasi oleh ilmu-ilmu 

tertentu, terutama ilmu teknik dan metodik. Berdasarkan pelaksanaannya, 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tingkat perusahaan atau di tempat 

kerja dilakukan bersama-sama oleh pembina perusahaan atau pengurus 

perusahaan dan seluruh tenaga kerja yang ada. 

Selain itu, mereka dibantu pula oleh petugas keselamatan dan 

kesehatan kerja yang mempunyai pengetahuan atau keahlian di bidang 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan ditunjuk oleh pimpinan atau 

pengurus perusahaan untuk membantu pelaksanaan usahanya (Sholihah dan 

Kuncoro, 2014 dalam (Juandri, 2022). Kesehatan dan keselamatan kerja 

merupakan wadah bagi para ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan 

berusaha mencegah kerugian akibat suatu insiden. Peran dari seorang ahli 
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Keselamatan dan Kesehatan Kerja membutuhkannya untuk mengawasi 

kondisi tempat kerja dan memberi saran kepada pihak manajemen tentang 

pentingnya aspek perbaikan dan peningkatan terhadap norma kesusilaan, 

aspek hukum, dan pertimbangan aspek ekonomi dari penerapan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 

Dalam menjalankan aktifitas sebagai umat manusia maka sekiranya 

mengutamakan keselamatan dan kesehatannya. Allah SWT berfirman 

dalam ayat QS. Al-Baqarah/2 : 195 

 

Terjemahnya : “Dan belanjakanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah 

kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat 

baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang orang yang berbuat 

baik” 

Tafsir Quraish Shihab mengemukan bahwa sebagaimana berjihad 

bisa dilakukan dengan pengorbanan jiwa, ia juga dapat disalurkan lewat 

pengorbanan harta. Maka infakkanlah harta kalian untuk menyiapkan 

peperangan. Ketahuilah, memerangi mereka itu merupakan perang di jalan 

Allah. Janganlah kalian berpangku tangan dan dermakanlah harta kalian 

untuk peperangan itu. Sebab, dengan berpangku tangan dan kikir 

mendermakan harta, berarti kalian rela dikuasai dan dihina musuh. Itu sama 

artinya kalian menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Maka lakukanlah 

kewajiban kalian seserius dan sebaik mungkin. Sesungguhnya Allah 

menyukai hamba-Nya yang melakukan suatu pekerjaan secara optimal. 

Dalam bekerja setiap muslim harus memperhatikan K3, karena 

kecelakaan dapat terjadi dengan berbagai faktor penyebab, diantaranya yaitu, 

Faktor perilaku tidak aman (unsafe action). Bekerja tidak sesuai SOP, Tidak 
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memakai alat pelindung diri, tidak peduli keselamatan dan sebagainya. 

Kedua, Faktor Lingkungan (unsafe condition). Kondisi peralatan yang tidak 

aman, fasilitas gedung yang sudah tidak layak, bahaya kimia, biologis dan 

sebagainya. Aspek dari factor perilaku yang tidak aman merupakan 

kontribusi terbesar terhadap timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. 

Kita tidak memiliki pelindung terhadap keburukan yang dikehendaki 

Allah, yang berarti kita tidak bisa menghindar dari keburukan yang telah 

ditakdirkan oleh Allah, tetapi kita berhak untuk menjaga keselamatan dan 

kesehatan dari ancaman yang terjadi dalam pekerjaan, tetap berusaha untuk 

merubah keadaan. Islam sangat menjunjung tinggi keselamatan, melarang 

umat untuk berbuat kerusakan bagi diri dan lingkungannya. Hubungan K3 

dengan islam adalah sama sama mengingatkan kita agar senantiasa 

berperilaku yang aman dan sehat dalam bekerja dimanapun kita bekerja. 

Dengan hal ini maka janganlah kita melakukan sebab yang menjadi 

kebinasaan dengan mengabaikan K3 karena perbuatan itu termasuk 

perbuatan yang mencampakkan diri ke dalam kebinasaan. Dengan 

berperilaku aman dan sehat akan menciptakan lingkungan kerja yang 

mendukung kemajuan perusahaan, instansi, pabrik dan organisasi. maka dari 

itu, mulai saat ini kita bekerja dengan cara aman,berfikir sebelum bertindak 

dan selalu mengutamakan keselamatan dalam bekerja. 

C. Tinjauan Umum Tentang Perilaku Kesehatan dan Keselamatan 

1. Perilaku Kesehatan 

Menurut Soekidjo (2011) dalam Firtiany dkk (2016) bahwa perilaku 

merupakan hasil kegiatan atau aktifitas organisme. Perilaku terbentuk dari 

hasil adaptasi terhadap lingkungan sekitarnya. Perilaku manusia merupakan 

rangkaian kegiatan yang dilakukan sehari hari, seperti berjalan, berbicara, 
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bereaksi, cara berpakaian, tradisi dan lain seba-gainya. Perilaku adalah 

segala kegiatan yang dilakukan organisme baik yang dapat diamati secara 

langsung maupun secara tidak langsung. Perilaku adalah tindakan atau 

perbuatan suatu organisme yang dapat diamati dan bahkan dapat dipelajari. 

Faktor faktor yang mempengaruhi perilaku manusia antara lain 

adalah; faktor genetik dan lingkungan. Faktor herediter merupakan konsep 

dasar bagi perkembangan perilaku makhluk hidup selanjutnya. Sedangkan 

lingkungan merupakan lahan untuk perkembangan perilaku tersebut. 

Dalam proses pembentukan perilaku, Benyaman Bloom (1908), 

membagi 3 tingkat ranah perilaku sebagai berikut: 

a. Pengetahuan (Knowledge) 

Pengetahuan adalah hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang 

melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi 

melalui pancaindra manusia, yakni : indra penglihatan, pendengaran, 

penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh 

melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain 

yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (overt 

behavior). Pengetahuan yang dicakup dalam domain kognitif mempunyai 

enam tingkat, yakni: tahu (know), memahami (comprehension), aplikasi 

(application), analisis (analysis), sintetis (synthesis) evaluasi. 

b. Sikap (attitude) 

Sikap adalah juga respons tertutup seseorang terhadap stimulus atau 

objek tertentu, yang sudah melibatkan factor pendapat dan emosi yang 

bersangkutan (senang, tidak senang, setuju, tidak setuju, baik, tidak baik, 

dan sebagainya). Sikap juga mempunyai tingkat tingkat berdasarkan 

intensitasnya, sebagai berikut: menerima (receiving), menanggapi 
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(responding), menghargai (valuing), bertanggung jawab (responsible), 

tindakan atau praktik (practice), praktik terpimpin (guided response), 

praktik secara mekanisme (mechanism), dan adopsi (adoption). 

c. Psikomotor (keterampilan) 

Kondisi kesehatan dapat dicapai dengan mengubah perilaku dari 

yang tidak sehat menjadi perilaku sehat dan menciptakan lingkungan sehat 

di rumah tangga. Menurut Becker, konsep perilaku sehat ini merupakan 

pengembangan dari konsep perilaku yang dikembangkan Bloom 

menguraikan perilaku kesehatan menjadi tiga domain, yakni pengetahuan 

kesehatan (health knowledge), sikap terhadap kesehatan (health attitude) 

dan praktik kesehatan (health practice). 

Pengetahuan kesehatan tentang kesehatan mencakup apa yang 

diketahui oleh seseorang terhadap cara cara memelihara kesehatan, seperti 

pengetahuan tentang penyakit menular, pengetahuan tentang faktor faktor 

yang terkait dan atau mempengaruhi kesehatan, pengetahuan tetntang 

fasilitas pelayanan kesehatan dan pengetahuan untuk menghindari 

kecelakaan. Sikap terhadap kesehatan sikap yang sehat dimulai dari diri 

sendiri, dengan memperhatikan kebutuhan kesehatan dalam tubuh dibanding 

keinginan. 

2. Perilaku Keselamatan 

Perilaku keselamatan adalah perilaku aktual yang dilakukan 

individu di tempat kerja. Berdasarkan tipologi kinerja kerja Borman dan 

Motowidlo, Neal et al. yang terangkum dalam jurnal Lyu, et.al. (2018), 

perilaku keselamatan yang berbeda menjadi partisipasi keselamatan dan 

kepatuhan kaitannya dengan keselamatan. Partisipasi keselamatan mengacu 

pada perilaku sukarela yang sering cenderung mendukung keselamatan 
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pribadi secara langsung tetapi berkontribusi pada peningkatan keselamatan 

di tempat kerja, seperti menghadiri pertemuan dan membantu rekan kerja. 

Sebaliknya, kepatuhan keselamatan menunjukkan perilaku yang 

diamanatkan yang harus dilakukan untuk menjaga keselamatan di tempat 

kerja, seperti mengenakan alat pelindung diri dan mematuhi aturan dan 

prosedur keselamatan (Lyu et al., 2018). 

Indikator perilaku keselamtan terdiri dari dimensi kepatuhan 

keselamatan, Andrew & Griffin (2006) menempatkan adanya tiga indikator 

dalam variabel ini, yaitu: 

a. Penggunaan semua peralatan keselamatan yang dibutuhkan di pekerjaan 

b. Penggunaan prosedur yang sesuai dengan pekerjaan, dan 

c. Perilaku yang terlihat mengutamakan keselamatan kerja. 

Selanjutnya dalam penelitian Sembiring (2017) ditambahkan bahwa 

indikator dari variabel ini, yaitu: 

a. Saat bekerja memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 

b. Selalu mematuhi aturan K3 

c. Selalu mengikuti SOP, dan 

d. Memberikan perhatian kepada K3. 

Selain itu, ada tambahan indikator yang dinilai relevan dengan 

penelitian yang bekaitan dengan perilaku keselamatan yaitu yang 

pertama adalah adanya unsur aturan K3 agar mencapai target pekerjaan, 

insentif yang rendah, tekanan manajemen dan kondisi dalam tempat 

kerja. Dan yang kedua, berdasarkan definisi kinerja kontekstual, 

partisipasi keselamatan (safety participation) digunakan untuk 

menggambarkan perilaku seperti berpartisipasi dalam kegiatan 

keselamatan secara sukarela atau menghadiri pertemuan keselamatan. 
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Perilaku partisipasi keselamatan mungkin tidak secara langsung 

berpartisipasi pada keselamatan di tempat kerja, tetapi mereka memang 

membantu mengembangkan lingkungan yang mendukung keselamatan 

(Widiastuti, dkk (2021). 
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D. Kerangka Teori 
 

 

 

 

 

Domain Perilaku 

1. Pengetahuan 

2. Sikap 

3. Tindakan 

 

 

Faktor yang Mempengaruhi 

Perilaku Kesehatan 

1. Faktor predisposisi 

(pengetahuan, sikap, 

kepercayaan, keyakinan 

dll) 

2. Faktor pemungkin 

(puskesmas, posyandu, 

rumah sakit, pelayanan 

kesehatan lainnya) 

3. Faktor penguat (orang 

tua, guru, petugas 

kesehatan dll). 

 

: Diteliti 

: Tidak diteliti 

 

 
 

Gambar 2.1 Kerangka Teori 

Teori Lawrence Green (1980) dan 

Notoadmodjo (2005) 
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E. Kerangka Konsep 

 

 

Pengetahuan Tentang K3 

 

Sikap Tentang K3 

 

Tindakan Tentang K3 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Konsep Penelitian 

Perilaku 

Kesehatan dan 

Keselamatan 

Kerja 



 

35 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah metode penelitian 

deskriptif dengan jenis penelitian kuantitatif, penelitian ini dilakukan untuk 

memperoleh gambaran tentang perilaku K3 pada pengrajin batu bata. 

2. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada pengrajin batu bata di Desa Mandalle, 

Kecamatan Bajeng, Kab. Gowa 

B. Pendekatan penelitian 

Penelitiann ini menggunakan desain penelitian cross sectional yang 

hanya bersifat deskriptif dimana beberapa variabel diukur dalam satu saat 

sekaligus dan penelitiannya hanya observasi satu kali saja. 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah jumlah keseluruhan pengrajin batu bata yang akan 

diteliti. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 83 pengrajin batu bata. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek 

penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah semua pengrajin batu bata 

yang berada di desa Mandalle, Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, yaitu 

berjumlah 83 pengrajin. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

adalah total sampling dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Jadi 

sampel dalam penelitian ini adalah semua jumlah populasi. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang lengkap dan teliti dalam penelitian ini, 

peneliti sudah diberikan izin rekomendasi etik untuk pengambilan data di 

lapangan melalui kuesioner. Kuesioner ini didibagikan kepada seluruh 

pengrajin batu bata di Desa Mandalle, Kec.Bajeng, Kab.Gowa. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner standar, kuesioner ini berisi pertanyaan mengenai Gambaran 

perilaku K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) pada pengrajin batu bata di 

Desa Mandalle, Kec.Bajeng, Kab.Gowa. Instrument yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Kuesioner 

Kusioner adalah sejumlah pertanyaan ditulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan pribadinya atau 

hal yang ia ketahui. 

2. Wawancara 

Wawancara digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi 

dari wawancara 

3. Observasi 

Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah melakukan 

pengamatan secara langsung, observasi dapat dilakukan dengan tes, 

kusioner, ragam gambar, dan rekaman suara pedoman observasi berupa 

sebuah daftar jenis kegiatan yang diamati. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini yang diambil adalah beberapa 

gambar pada saat penelitian dilakukan di Mandalle Kec.Bajeng Kab.Gowa. 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul,   selanjutnya adalah mengolah data. 

Dalam pengolahan data peneliti melalui beberapa tahapan sebagai berikut : 

a. Editing 

Penyuntingan dilakukan secara langsung oleh peneliti terhadap 

kusioner. Tujuan dari editing yaitu untuk memastikan bahwa data data 

diperoleh yaitu: 

Kuesioner telah diisi, releven dan dapat di baca dengan baik 

b. Coding 

Hasil jawaban setiap pertanyaan diberi kode dengan petunjuk koding. 

Pemberian kode dilakukan untuk menyederhanakan data yang diperoleh. 

c. Entry Data 

Entry data adalah proses memasukan data yang telah dikumpulkan ke 

dalam database komputer untuk diolah. 

d. Tabulating 

Proses tabulasi data ini yaitu dengan cara mengelompokkan data sesuai 

dengan variable yang diteliti. 

2. Analisis data 

Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS. 

Adapun model analisis data yang di lakukan yaitu analisis univariat 

terhadap tiap variabel pengetahuan, sikap dan juga tindakan dari hasil 

penelitian dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi sehingga 

menghasilkan distribusi dan presentasi dari setiap variabel. 
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BAB IV 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Desa Mandalle merupakan salah satu dari Kecamatan Bajeng, 

Kabupaten Gowa, provinsi Sulawesi Selatan. desa Mandalle memeliki luas 

wilayah +863 km
2
 dengan jumlah penduduk 2.776 jiwa. Dusun 

Mattoanging, Minasa Baji, Tunirannuang, Pare'balang merupakan nama-

nama kampung di Desa Mandalle. Batas wilayah desa Mandalle. Desa 

kaMandalle pada bagian utara, Desa Bontomanai pada bagian selatan, Desa 

Manjalling pada bagian timur, Kabupaten Takalar pada bagian barat. 

Salah satu mata pencarian masyarakat di Desa Mandalle 

Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa yaitu pengrajin batu bata, inilah yang 

manjadi objek penelitian peneliti khususnya pengrajin batu bata yang 

mengerjakan batu bata yang masih menggunakan cara tradisional. 

Adapun Visi dan Misi Desa Mandalle sebagai berikut: 

a. Visi 

Desa Mandalle adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa 

Mandalle melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial 

b. Misi 

Desa Mandalle memiliki visi sebagai berikut: 

1. Menciptakan lapangan pekerjaan 

2. memberikan pelayanan yang maksimal 

3. Menggali potensi Desa untuk didayagunakan 

4. Membuka pola wirausaha masyarakat 
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2. Hasil Univariat 

a. Karakteristik Responden 

1) Jenis Kelamin 

              
Sumber : Data primer, 2022 

Diagram 4.1 

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  pada Pengrajin  

Batu Bata di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng  

Kabupaten Gowa Tahun 2022 

Berdasarkan diagram 4.1 menunjukkan bahwa distribusi responden 

berdasarkan jeins kelamin pengrajin batu bata di Desa Mandalle Kecamatan 

Bajeng Kabupaten Gowa mayoritas adalah jenis kelamin laki-laki 

sebanyak 59 responden (71.1%) dan perempuan sebanyak 24 responden 

(28.9%). 

2) Usia 

 

Sumber : Data primer, 2022 
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Diagram 4.2 

Distribusi Responden Berdasarkan Usia pada Pengrajin 

Batu Bata di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng 

Kabupaten Gowa Tahun 2022 

Berdasarkan diagram 4..2 menunjukkan bahwa distribusi responden 

berdasarkan usia pengrajin batu bata di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng 

Kabupaten Gowa mayoritas adalah kelompok usia 46 – 55 tahun sebanyak 

32 responden (38.6%) dan kelompok usia terendah <25 tahun sebanyak 5 

responden (6.0%) 

3) Pendidikan 

  
Sumber : Data primer, 2022 

Diagram 4.3 

Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan pada Pengrajin  

Batu Bata di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng  

Kabupaten Gowa Tahun 2022 

Berdasarkan diagram 4.3 menunjukkan bahwa distribusi responden 

berdasarkan pendidikan pengrajin batu bata di Desa Mandalle Kecamatan 

Bajeng Kabupaten Gowa mayoritas adalah tamatan SMA sebanyak 40 

responden (48.2%) dan terendah SMP sebanyak 18 responden (21.7%). 

 

 

25 

18 

40 

0 10 20 30 40 50

SD

SMP

SMA



41  

 

 

4) Lama Kerja 

  

 
  Sumber : Data primer, 2022 

Diagram 4.4 

Distribusi Responden Berdasarkan Lama Kerja pada Pengrajin  

Batu Bata di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng  

Kabupaten Gowa Tahun 2022 

Berdasarkan diagram 4.4 menunjukkan bahwa distribusi responden 

berdasarkan lama kerja pengrajin batu bata di Desa Mandalle Kecamatan 

Bajeng Kabupaten Gowa mayoritas adalah lama kerja <8 jam sebanyak 68 

responden (81.9%) dan terendah lama kerja >8 jam tahun sebanyak 15 

responden (18.1%).  

5) Pengetahuan K3 

 
Sumber : Data primer, 2022 

Diagram 4.5 

Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan K3 pada Pengrajin  

Batu Bata di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng  

Kabupaten Gowa Tahun 2022 
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Berdasarkan diagram 4.5 menunjukkan bahwa distribusi responden 

berdasarkan pengetahuan  K3 pada pengrajin batu bata di Desa Mandalle                               

Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa mengenai pengetahuan K3 mayoritas 

adalah pengetahuan cukup sebanyak 70 responden (84.3%) dan 

pengetahuan yang kurang sebanyak 13 responden (15.7%). 

6) Sikap K3 

 
Sumber : Data primer, 2022 

Diagram 4.6 

Distribusi Responden Berdasarkan Sikap K3 pada  Pengrajin  

Batu Bata di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng  

Kabupaten Gowa Tahun 2022 

Berdasarkan diagram 4.6 menunjukkan bahwa distribusi responden 

berdasarkan sikap K3 pada pengrajin batu bata di Desa Mandalle 

Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa mengenai sikap K3 mayoritas adalah 

sikap cukup sebanyak 57 responden (68.7%) dan sikap yang kurang 

sebanyak 26 responden (31.3%). 

7) Tindakan K3 

 

Sumber : Data primer, 2022 
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Diagram 4.7 

Distribusi Responden Berdasarkan Tindakan K3 pada Pengrajin  

Batu Bata di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng  

Kabupaten Gowa Tahun 2022 

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa distribusi responden 

berdasarkan tindakan K3 pada pengrajin batu bata di Desa Mandalle 

Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa mengenai tindakan K3 mayoritas 

adalah tindakan yang kurang sebanyak 53 responden (63.9%) dan tindakan 

yang cukup sebanyak sebanyak 30 responden (35.1%). 

8) Perilaku K3 

Sumber : Data primer, 2022 

Diagram 4.8 

Distribusi Responden Berdasarkan Perilaku K3 pada Pengrajin  

Batu Bata di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng  

Kabupaten Gowa Tahun 2022 

Berdasarkan diagram 4.8 di atas menunjukkan bahwa distribusi 

responden berdasarkan perilaku K3 pada pengrajin batu bata di Desa 

Mandalle Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa mengenai perilaku K3  

mayoritas adalah perilaku yang kurang sebanyak 58 responden (69.9%) dan 

perilaku yang cukup sebanyak 25 responden (30.1%). 

58 

25 
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B. Pembahasan 

a. Karakteristik Responden 

1. Jenis Kelamin 

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa distribusi responden 

berdasarkan jeins kelamin pengrajin batu bata di Desa Mandalle Kecamatan 

Bajeng Kabupaten Gowa mayoritas adalah jenis kelamin laki-laki 

sebanyak 59 responden (71.1%) dan perempuan sebanyak 24 responden 

(28.9%). 

Sejalan dengan penelitian Hamdani dkk (2018) bahwa jenis kelamin 

antara mayoritas pengrajin alat musik terbanyak berjenis kelamin laki-laki 

sebanyak 96%. Menurut Qolbi (2020) dalam Mairing dkk (2022) bahwa 

banyaknya pekerja laki-laki dibanding dengan perempuan dapat didasari 

pada kecenderungan pencari nafkah atau penghasilan utama dalam keluarga 

yaitu laki-laki. 

2. Usia 

Berdasarkan usia pengrajin batu bata di Desa Mandalle Kecamatan 

Bajeng Kabupaten Gowa mayoritas adalah kelompok usia 46 – 55 tahun 

sebanyak 32 responden (38.6%) dan kelompok usia terendah <25 tahun 

sebanyak 5 responden (6.0%). 

Penelitian ini menemukan hasil yang sama dengan penelitian yang 

dilakukan Mairing dkk, 2022 bahwa usia tertinggi pada pekerja yaitu >50 

tahun sebanyak 60.78% dan terendah berada pada usia <25 tahun. Usia 

produktif merupakan usia yang secara fisik dan mental sudah mampu dalam 

melakukan pekerjaannya. Namun Gultom & Widajati (2016) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa pekerja dengan usia 44-65 tahun 

diharapkan untuk tidak melakukan pekerjaan yang memiliki risk/hazad, 
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karena semakin bertambah usia maka kemampuan kekuatan fisik semakin 

menurun. 

3. Pendidikan 

Berdasarkan tingkat pendidikan pengrajin batu bata di Desa 

Mandalle Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa mayoritas adalah tamatan 

SMA sebanyak 40 responden (48.2%) dan terendah SMP sebanyak 18 

responden (21.7%). 

Penelitian ini menemukan hasil yang sama dengan penelitian yang 

dilakukan Fauzi (2018) bahwa mayoritas pekerja berpendidikan terakhir 

SMA yaitu sebanyak 27 responden (73,0%) dari 37 orang jumlah pekerja 

keseluruhan Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka keinginan 

untuk melakukan pekerjaan dengan tingkat tantangan yang tinggi semakin 

kuat. Harapan dan ide kreatif akan dituangkan dalam usaha penyelesaian 

tugas yang sempurna. Ide yang kreatif merupakan simbol aktualisasi diri 

yang membedakan dirinya dengan orang lain dalam penyelesaian tugas serta 

kualitas yang dihasilkan (Musu & Saelan, 2022). 

Pendidikan seorang tenaga kerja mempengaruhi cara berpikirnya 

dalam menghadapi pekerjaannya, termasuk cara pencegahan kecelakaan 

maupun menghindari kecelakaan saat ia melakukan pekerjaannya (Helda, 

2007 dalam Pertiwi, 2016). 

4. Lama Kerja 

Lama kerja adalah waktu kerja bagi seseorang menentukan kesehatan 

yang bersangkutan, efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerjanya. Aspek 

terpenting dalam hal waktu kerja meliputi (1) lamanya seseorang mampu 

bekerja dengan baik, (2) hubungan antara waktu kerja dengan istirahat, (3) 

waktu bekerja sehari menurut periode waktu yang meliputi pagi, siang, sore 
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dan malam hari (Sumamur, 2014). 

Berdasarkan lama kerja pengrajin batu bata di Desa Mandalle 

Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa mayoritas adalah lama kerja <8 jam 

sebanyak 68 responden (81.9%) dan terendah lama kerja >8 jam tahun 

sebanyak 15 responden (18.1%). 

Penelitian ini menemukan hasil yang sama dengan penelitian 

Panjaitan (2017) bahwa lama kerja mayoritas pekerja di pabrik tahu 

memiliki lama kerja selama >8 jam sebanyak 50% dari pekerja. 

Menurut Ridley (2008) dalam Hastuti (2015) bahwa lamanya 

seseorang bekerja dengan baik dalam sehari pada umumnya 6-10 jam. 

Sisanya dipergunakan untuk kehidupan dalam keluarga dan masyarakat, 

istirahat, tidur, dan lain-lain. Memperpanjang waktu kerja lebih dari 

kemampuan 70 lama kerja tersebut biasanya tidak disertai efisiensi, 

efektivitas dan produktivitas kerja yang optimal, bahkan biasanya terlihat 

penurunan kualitas dan hasil kerja serta bekerja dengan waktu yang 

berkepanjangan timbul kecenderungan untuk terjadinya kelelahan, 

gangguan kesehatan, penyakit dan kecelakaan serta ketidakpuasan. 

b. Pengetahuan K3 

Menurut Notoatmodjo (2010) dalam Wahyuni (2019) bahwa 

pengetahuan yakni hasil tahu seseorang dan terjadi setelah orang melakukan 

pengamatan dan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan 

merupakan suatu   hal yang sangat penting dalam membentuk tindakan 

perilaku seseorang. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden menyatakan bahwa 

responden yang memiliki pengetahuan yang cukup sebanyak 84.3% hal ini 

disebabkan karena tingkat pendidikan responden mayoritas tamatan SMA 
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yang dimana pemahaman terkait informasi mengenai pentingnya Kesehatan 

dan Keselamatan Kerja saat bekerja serta mudahnya media promosi yang 

dapat diakses. Akan tetapi beberapa dari responden jugan memiliki 

pengetahuan yang kurang yang disebabkan karena kurangnya kesadaran 

responden dalam perhatikan kesehatan dan keselamatan bekerja serta 

kurangnya perhantian oleh instansi terkait dalam memberikan penyuluhan 

dan edukasi. 

Penelitian ini menemukan hasil yang sama dengan penelitian yang 

dilakukan Juandri (2022) bahwa hampir keseluruhan responden memiliki 

pengetahuan yang berada pada kategori baik mengenai penerapan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Keadaan ini menunjukkan bahwa 

responden telah melihat dan mendengar serta mengetahui tentang program 

K3 yang telah diterapkan di perusahaan tempat mereka bekerja. 

Sama halnya dengan hasil temuan yang dilaukan Rahayu (2015) 

bahwa lebih dari 50% responden yang berpengetahuan baik menerapkan 

perilaku K3 dengan baik jadi pengetahuan responden sangat mempengaruhi 

penerapan perilaku K3. Dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi 

tingkat pengetahuan responden maka semakin baik pula penerapan budaya 

K3. Dan pengetahuan juga dapat dipengaruhi oleh pengalaman yang 

diperoleh dari pengalaman sendiri maupun orang lain. Pengalaman yang 

diperoleh dapat memperluas pengetahuan seseorang. 

Hasil penelitian diatas sesuai dengan pendapat Green yang 

menyatakan bahwa pengetahuan merupakan salah satu faktor berpengaruh 

(predisposing factor) yang mendorong atau menghambat individu untuk 

berperilaku. Pada dasarnya pekerja mengetahui dengan baik bahaya yang 

ada di tempat kerja tetapi mereka tetap tidak berperilaku K3 dan cenderung 
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mengabaikan keselamatan karena mereka merasa sudah terbiasa untuk tidak 

berperilaku K3 seperti tidak memakai APD dengan lengkap dan benar, 

menaruh sarung tangan sembarangan. Hal ini dikarenakan pekerja merasa 

mengenal dengan baik area kerjanya sehingga mengabaikan 

keselamatannya dengan tidak berperilaku K3 dan belum menyadari 

pentingnya berperilaku K3 (Aeni dkk, 2015). 

Menurut Notoatmojo (2003) dalam Rahayu (2015) bahwa semakin 

tinggi tingkat pengetahuan responden maka semakin baik pula penerapan 

budaya K3. Dan pengetahuan juga dapat dipengaruhi oleh pengalaman yang 

diperoleh dari pengalaman sendiri maupun orang lain. Pengalaman yang 

diperoleh dapat memperluas pengetahuan seseorang. 

c. Sikap K3 

Sikap merupakan kesadaran dan kecenderungan untuk berbuat. 

Seorang tenaga kerja yang memiliki sikap baik diartikan sebagai seorang 

tenaga kerja yang memiliki kesadaran untuk berbuat baik selama berada di 

tempat kerja sehingga dari sikap tersebut dapat berkembang menjadi sikap 

selamat yang lama-kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk selalu berbuat 

selamat di tempat kerja (Ivo, 2019). 

Sikap pada pengrajin batu bata di Desa Mandalle Kecamatan 

Bajeng Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa yang tertinggi memiliki 

sikap kategori cukup sebanyak 57 responden (68.7%). Hal ini disebabkan 

tingkat pengetahuan yang cukup membuat responden merasa menerapkan 

berbagai macam APD saat bekerja dalam memimalisir terjadinya kecelakaa 

kerja yang dilatar belakangi oleh tingkat pengetahuan yang cukup pula. 

Penelitian ini menemukan hasil yang sama dengan penelitian yang 

dilakukan Abdullah, dkk (2022) bahwa Hal ini dikarenakan sikap sangat 
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berkaitan dengan tingkat pengetahuan seseorang. Tingkat pengetahuan baik 

dapat mendorong seseorang untuk mempunyai sikap dan perilaku yang baik 

pula. sikap seseorang akan mempengaruhi perilaku kesehatan, diamana 

sikap positif seseorang akan menghasilkan perilaku kesehatan yang baik 

pula. 

Sedangkan respoden memiliki sikap kategori kurang sebanyak 26 

responden (31.3%). Hal ini disebabkan karena sebagian responden 

mengatakan bahwa saat menggunakan alat pelindung diri seperti sepatu 

boat, masker, sarung tangan membuat responden merasa tidak nyaman 

dalam bekerja. 

Sama halnya dengan hasil temuan yang dilakukan oleh Juandri 

(2019) bahwa sikap seluruh tenaga kerja yaitu 29 orang (100,0%) ada pada 

kategori cukup dalam mendukung terhadap penerapan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3). Sikap responden disini adalah kesiapan untuk 

menyesuaikan diri dan bereaksi terhadap objek di lingkungan kerjanya, 

yaitu dalam hal ini adalah tentang penerapan Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja itu sendiri. Sikap responden menjelaskan bagaimana responden 

berpendapat tentang penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

setelah responden memiliki pengetahuan tentang hal tersebut. 

Anoraga (2001) menyatakan bahwa keselamatan kerja adalah suatu 

usaha untuk menciptakan lingkungan kerja dan pengadaan sarana-sarana 

kerja yang dapat menjamin keselamatan para pekerja. Penerapan 

keselamatan kerja di suatu perusahaan berhubungan dengan peraturan yang 

kadang-kadang membuat pegawai merasa kurang nyaman. Hal tersebut 

menunjukkan bagaimana sikap pegawai terhadap keselamatan kerja di 

lingkungan perusahaannya. Schiffman dan Kanuk (2008) menyatakan 
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bahwa sikap merupakan kecenderungan yang dipelajari dalam berperilaku 

dengan cara yang menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap suatu 

objek tertentu. Sikap menentukan bagaimana individu melihat lingkungan 

kerja, berinteraksi dengan orang lain, dan berperilaku pada pekerjaan, dan 

sikap positif menentukan keberhasilan individu dan organisasi (Daft, 2008 

dalam Astuti, 2017). 

d. Tindakan 

Suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan. 

Menurut Notoatmodjo (2007) dalam Pratama (2015) menyatakan bahwa 

tindakan atau praktik merupakan perilaku terbuka. Suatu sikap belum 

otomatis terwujud dalam suatu tindakan (overt behavior). Untuk 

terwujudnya sikap menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan faktor 

pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah 

fasilitas. 

Tindakan pada pengrajin batu bata di Desa Mandalle Kecamatan 

Bajeng Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa yang tertinggi memiliki 

tindakan kategori kurang sebanyak 53 responden (63.9%). Hal ini sebabkan 

karena beberapa dari responden pada pencetakan batu bata kurang nyaman 

saat menggunakan meja dan kursi sehingga menimbulkan posisi kerja yang 

tidak ergonomis. Serta tidak meyediakan kotak P3K ditempat kerja sebagai 

pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan. Sedangkan responden yang 

memiliki perilaku kategori cukup sebanyak 30 responden (35.1%). Hal ini 

disebabkan beberapa dari respoden sudah menerapkan perilaku K3 saat 

bekerja seperti memakai topi, memakai meja, cerobong asap yang tinggi, 

dan mengkosumsi air putih saat bekerja. 

Penelitian ini menemukan hasil yang sama dengan penelitian yang 
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dilakukan Marnis (2018) bahwa tindakan pekerja pada industri etalase 

mayoritas tindakan responden paling banyak berada pada kategori buruk 

yang berjumlah sebanyak 50 orang (84,7 %), dibandingkan dengan kategori 

baik yang berjumlah sebanyak 9 orang (13,3 %). 

Menurut Nurmala dalam (Haqi, et, al (2022) bahwa tindakan 

dipengaruhi oleh banyak faktor dan Lawrence Green mengelompokkan 

faktor tersebut menjadi tiga, yaitu faktor predisposisi, pemungkin, dan 

penguat. Faktor predisposisi merupakan faktor yang ada sebelum perilaku 

terjadi, meliputi kepercayaan, keyakinan, pengetahuan, sikap, dan lain-lain. 

e. Perilaku K3 

Perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang 

diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar 

(Notoatmodjo, 2003). Skinner (1938) dalam Notoatmodjo (2003) 

memutuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seorang 

terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Perilaku ini disebut teori “S – O – 

R” atau disebut “Stimulus – Organisme – Respon” dikarenakan terjadi 

melalui proses adanya stimulus terhadap organisme, kemudian organisme 

tersebut merespon (Sianipar, 2019). 

Berdasarkan perilaku K3 pada pengrajin batu bata di Desa Mandalle 

Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa mengenai perilaku K3 mayoritas 

adalah perilaku yang kurang sebanyak 58 responden (69.9%) dan perilaku 

yang cukup sebanyak 25 responden (30.1%). 

Sesuai dengan pendapat Natoatmodjo (2003) dalam Situmorang 

(2017) bahwa pengetahuan responden yang baik dan sikapnya yang 

mendukung mengenai penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja 

telah melahirkan tindakan yang baik juga oleh karyawan tersebut. Sebuah 
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tindakan dapat timbul ketika orang yang bertindak tersebut memiliki 

pengetahuan dan memberikan sikap terhadap hal yang dilakukannya. 

Terbentuknya suatu perilaku dimulai dengan pengetahuan, dalam 

arti subjek tahu terlebih dahulu terhadap stimulus yang berupa materi 

sehingga menimbulkan pengetahuan baru, selanjutkan menimbulkan respon 

batin dalam bentuk sikap, dan akhirnya akan menimbulkan respon yang 

lebih jauh lagi yaitu berupa tindakan (Malampiang, dkk (2017). 

Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi pengetahuan pekerja 

maka akan semakin tinggi perilaku selamat yang dilakukan pekerja dan 

semakin rendah pengetahuan seseorang maka semakin kecil kemungkinan 

untuk berperilaku K3. Penelitian yang dilakukan pada pengrajin batu bata 

ini masih tergolong langka orang yang melakukan penelitian khususnya di 

sektor informal dan untuk kekurangannya dalam penelitian ini masih 

kurang referensi yang dapat dijadikan acuan pembanding dari penelitian ini 

serta teknik pengambilan sampel yang dilakukan mengunakan total 

sampling dengan pendekatan deskriptif yang hanya memberikan secara 

umum mengenai gambaran sehingga belum bisa memberikan informasi 

secara detail. 

Dalam Agama Islam. Manusia sebagai mahluk ciptaan Allah 

SWT yang paling muliah. Oleh karena itu manusia perlu memenuhi 

kebutuhannya. Dalammemenuhi kebetuhan manusia haruslah 

bekerja,berusaha dan berdoa. Manusia sebagai mahluk yang muliah 

dalam melakukan pekerjaannya haruslah memikirkan kesehatan dan 

keselamatannya. Sebagai yang di jelaskan Q.S. Ibrahim Ayat : 7 
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Terjemahnya: 

“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; 

"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah 

(nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka 

Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".(Q.S. Ibrahim : 7) 

Ayat tersebut menjelaskan tentang Manusia yang bersyukur adalah 

orang yang mengenal, memahami, menyadari akan ukuran dan atribut 

dirinya dan mengakui bahwa segala atribut yang dimilikinya merupakan 

pemberian dan anugerah dari Allah. Tidak hanya sebatas mengenal, 

mengakui, memahami, dan menyadari, manusia yang bersyukur juga akan 

terus merawat atau menjaga segala atribut itu dan memanfaatkan 

(mengutilize) segala atribut yang ada pada dirinya seoptimal mungkin 

karena semua pemberian Allah pasti ada fungsinya dan maknanya. Untuk 

mengoptimalkan segala atribut yang dimilikinya maka manusia harus 

mencari suatu jalan hidup profesi pekerjaan yang sesuai dengan ukurannya / 

atribut-atributnya / kesanggupannya (fit the job to the man) agar atributnya 

termanfaatkan seoptimal mungkin dan kerja akan semakin dimudahkan 

dan akan mendapatkan      nikmat      berupa       hasil seperti keselamatan,       

kesehatan, dan produktivitas yang lebih baik (nikmatnya bertambah). 

Namun jika manusia tidak bersyukur terhadap apa yang diberikan 

Allah dan salah satunya adalah pemberian berupa ukuran dan atribut 

manusia misalnya dengan tidak mengakui segala kelebihan dan kekurangan 

yang dimilikinya (atau bahkan sampai membenci dirinya) sehingga dia 

ingin menjadi orang lain sehingga dia melakukan jalan hidup yang tidak 

sesuai dengan kesanggupannya maka justru dia akan mendapat kerugian-

kerugian. Bahkan orang cacat sekalipun bukan berarti kesanggupannya di 

bawah orang normal, bisa saja ada hal-hal yang justru lebih baik atau 

bahkan hanya bisa dilakukan orang cacat. Manajemen sains melalui 
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ergonomi telah banyak membuktikan bahwa jika suatu tugas atau pekerjaan 

disesuaikan dengan orang yang bekerja maka hasilnya lebih baik.Hasil itu 

bisa berupa keselamatan yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, atau 

produktivitas / performa yang lebih baik. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai gambaran perilaku k3 (kesehatan 

dan keselamatan kerja) pada pengrajin batu bata di desa Mandalle Kecamatan 

Bajeng Kabupaten Gowa tahun 2022 sebagai berikut: 

1. Karakteristik responden mayoritas berjenis kelamin laki-laki sebanyak 59 

responden (71.1%). Usia tertinggi pada kelompok usia 46-55 tahun 

sebanyak 32 responden (38.6%). Tingkat pendidikan tertinggi yaitu 

tamatan SMA sebanyak 40 responden (48.2%). Lama kerja tertinggi 

yaitu <8 jam sebanyak 68 responden (81.9%). 

2. Pengetahuan pengrajin batu bata terkait perilaku K3 mayoritas cukup 

baik sebesar 84.3%. 

3. Sikap pengrajin batu bata terkait perilaku K3 mayoritas cukup baik 

sebesar 68.7%. 

4. Tindakan pengrajin batu bata terkait perilaku K3 mayoritas cukup baik 

sebesar 69.9%. 

B. Saran 

1. Bagi Pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam 

kesejahteraan masyarakat agar dapat memfasilitasi pengrajin dalam 

mengasah keterampilan di sektor informal melalui pembinaan/pelatihan 

kesehatan dan keselamatan kerja. 

2. Bagi pengrajin diharapakan dapat menumbuhkan kesadaraannya akan 

pentingnya menerapkan perilaku K3 agar dapat meningkatkan 

produktifitas dalam bekerja. 
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Lampiran 1 

FORMULIR PERSETUJUAN MENGIKUTI PENELITIAN SETELAH 

MENDAPAT PENJELASAN 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama (inisial) : Emi Ani 

Usia : 23 Tahun 

Alamat : Pandawa 5 Regency 

Agama : Islam 

Pekerjaan : - 

Status Perkawinan : Belum Menikah 

Pendidikan terakhir : S1 

 

Dengan ini menyatakan telah mendapat penjelasan dari peneliti tentang 

penelitian Gambaran Perilaku K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) Pada 

Pengrajin Batu Bata Desa Mandalle, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa 

Tahun 2022 Maka dengan ini saya secara sukarela dan tanpa paksaan 

menyatakan bersedia ikut serta dalam penelitian tersebut. 

Demikian surat pernyataan ini untuk dapat dipergunakan seperlunya. 

Makassar, Januari 2022 

Informan 

 

 

 

 

( ) 
 
 
 



 
 

 

 

Lampiran 2 
 

KUSIONER PENELITIAN 

“GAMBARAN PERILAKU K3 (KESEHATAN DAN KESELATAN 

KERJA) PADA PENGERAJIN BATU BATA DI DESA MANDALLE 

KEC.BAJENG KAB.GOWA TAHUN 2022” 

A. Karakteristik responden 

Nama : 

Umur : 

Jenis kelamin : 

Pendidikan terakhir : 

Lama kerja : Mulai jam.........sampai jam........ 

B. Petunjuk pengisian 

1. Kusioner di tujukan untuk seluruh pekerja 

2. Anda di harapkan dapat memberikan jawaban yang paling sesuai 

dengan pendapat terhadap penelitian ini 

3. Berikan tanda (√) pada kolom pertanyaan kusioner yang sesuai dengan 

pilihan jawaban anda 

C. Variabel penelitian 

1. Pengetahuan 

 

No 

 

Pernyataan 

Jawaban 

Benar Salah 

1 APD merupakan singkatan dari alat 
pelindung diri 

  

2 Menggunakan sepatu boat dalam proses 
penyiapan bahan baku sangat penting untuk 
kesehatan dan keselamatan kerja 

  

3 Menghindarai cara kerja dan posisi kerja 
yang tidak baik yang dapat menyebabkan 
nyeri pada anggota badan 

  

4 Menggunakan meja atau kursi saat 

proses pencetakan untuk menghindari 

nyeri punggung bawah 

  



 
 

 

 

5 Menggunakan masker pada saat proses 

pembuatan dan pembakaran untuk 

menghindari gangguan kesehatan dan 

lingkungan kerja 

  

6 Menggunakan sarung tangan untuk 

menghindari kuman dan jamur pada saat 

bekerja 

  

7 Menggunakan topi dan mengonsumsi air 

putih untuk menghindari iritasi kulit dan 

dehidrasi 

  

8 Menggunakan cerobong asap yang lebih 

tinggi untuk menghindari asap dan panas 

  

9 Menyediakan kotak P3K untuk menangani 

pertolongan pertama pada saat terjadi 

kecelakaan 

  

10 Kelengkapan isi kotak P3K sangat penting   

 

2. Sikap 

Ket: 

SS = Sangat Setuju KS = Kurang Setuju 

S = Setuju TS = Tidak Setuju 
 

 

No 

 

Pernyataan 

Jawaban 

SS S KS TS 

1 Menggunakan sepatu boat saat bekerja     

2 Menghindari posisi kerja yang salah     

3 Menggunakan meja atau kursi saat 
proses cetak 

    

4 Menggunakan masker pada peroses 

saat bekerja 

    

5 Menggunakan sarung tangan pada saat 

proses pencetakan dan pembakaran 

    

6 Menggunakan topi saat pengambilan 
bahan baku dan proses penjemuran 

    

7 Mengonsumsi banyak air putih 
saat proses penjemuran 

    

8 Menggunakan cerobong asap yang 

tinggi untuk menghidari asap 

Berlebihan 

    

9 Menyediakan kotak P3K di tempat 
Kerja 

    



 
 

 

 

10 Menggunakan kotak P3K saat terjadi 
kecelakaan kerja 

    

3. Tindakan 

 

No 

 

Pertanyaan 

Jawaban 

Ya Tidak 

1 Anda menggunakan sepatu boat saat 
bekerja 

  

2 Anda menghindari posisi kerja yang 
salah untuk mencegah nyeri otot dan 
kelelahan fisik 

  

3 Anda menggunakan meja atau kursi 
saat proses cetak untuk menghindari posisi 
kerja tidak ergonomis 

  

4 Anda menggunakan masker pada peroses 

pembuatan dan pembakaran 

  

5 Anda menggunakan sarung tangan pada 
saat proses pembuatan dan pembakaran 
batu bata 

  

6 Anda menggunakan topi saat 
penjemuran 

  

7 Anda mengonsumsi banyak air putih saat 

proses penjemuran 

  

8 Anda menggunakan cerobong asap 

yang tinggi untuk menghidari asap 
berlebihan 

  

9 Anda menyediakan kotak P3K di 

tempat kerja 

  

10 Anda menggunakan kotak P3K saat 

terjadi kecelakaan kerja 
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Lampiran 6 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

 

 

Lampiran 7 

Usia 

 
 

Frequency 

 
 

Percent 

 
 

Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 21 Tahun 2 2,4 2,4 2,4 

22 Tahun 1 1,2 1,2 3,6 

23 Tahun 2 2,4 2,4 6,0 

25 Tahun 1 1,2 1,2 7,2 

26 Tahun 1 1,2 1,2 8,4 

27 Tahun 1 1,2 1,2 9,6 

28 Tahun 3 3,6 3,6 13,3 

29 tahun 3 3,6 3,6 16,9 

32 Tahun 1 1,2 1,2 18,1 

33 Tahun 2 2,4 2,4 20,5 

34 Tahun 1 1,2 1,2 21,7 

35 tahun 3 3,6 3,6 25,3 

35 Tahun 2 2,4 2,4 27,7 

36 tahun 1 1,2 1,2 28,9 

37 Tahun 2 2,4 2,4 31,3 

38 Tahun 1 1,2 1,2 32,5 

39 tahun 1 1,2 1,2 33,7 

40 Tahun 1 1,2 1,2 34,9 

41 Tahun 2 2,4 2,4 37,3 

42 tahun 2 2,4 2,4 39,8 

42 Tahun 1 1,2 1,2 41,0 

44 Tahun 1 1,2 1,2 42,2 

45 tahun 1 1,2 1,2 43,4 

45 Tahun 6 7,2 7,2 50,6 

46 Tahun 3 3,6 3,6 54,2 

48 Tahun 5 6,0 6,0 60,2 

49 Tahun 2 2,4 2,4 62,7 

50 Tahun 8 9,6 9,6 72,3 

51 Tahun 3 3,6 3,6 75,9 

52 Tahun 1 1,2 1,2 77,1 

53 Tahun 8 9,6 9,6 86,7 

55 Tahun 2 2,4 2,4 89,2 

 
56 Tahun 1 1,2 1,2 90,4 



 
 

 

 

57 Tahun 2 2,4 2,4 92,8 

58 Tahun 1 1,2 1,2 94,0 

63 Tahun 1 1,2 1,2 95,2 

65 Tahun 1 1,2 1,2 96,4 

68 tahun 1 1,2 1,2 97,6 

70 tahun 1 1,2 1,2 98,8 

76 tahun 1 1,2 1,2 100,0 

Total 83 100,0 100,0 
 

Jenis Kelamin 

 
 

Frequency 

 
 

Percent 

 
 

Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid L 59 71,1 71,1 71,1 

P 24 28,9 28,9 100,0 

Total 83 100,0 100,0 
 

 

Pendidikan 

 
 

Frequency 

 
 

Percent 

 
 

Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SMA 40 48,2 48,2 48,2 

SMP 25 30.1 27,7 75,9 

SD 18 21,7 21,7 100,0 

Total 83 100,0 100,0 
 

 

Lama_Kerja 

 
 

Frequency 

 
 

Percent 

 
 

Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 5 Jam 9 10,8 10,8 10,8 

6 Jam 23 27,7 27,7 38,6 

7 Jam 36 43,4 43,4 81,9 

8 Jam 15 18,1 18,1 100,0 

Total 83 100,0 100,0 
 



 
 

 

 

Kat_Pengetahuan 

 
 

Frequency 

 
 

Percent 

 
 

Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kurang 13 15,7 15,7 15,7 

Cukup 70 84,3 84,3 100,0 

Total 83 100,0 100,0 
 

 

Kat_Sikap 

 
 

Frequency 

 
 

Percent 

 
 

Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kurang 26 31,3 31,3 31,3 

Baik 57 68,7 68,7 100,0 

Total 83 100,0 100,0 
 

 
Kat_Tindakan 

 
 

Frequency 

 
 

Percent 

 
 

Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kurang 53 63,9 63,9 63,9 

Baik 30 36,1 36,1 100,0 

Total 83 100,0 100,0 
 

 
Kat_Perilaku 

 
 

Frequency 

 
 

Percent 

 
 

Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Menerapkan 25 30,1 30,1 30,1 

Tidak Menerapkan 58 69,9 69,9 100,0 

Total 83 100,0 100,0 
 



 

 

 

Lampiran 8 

 

DOKUMENTASI PENELITIAN 
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Lampiran 10 

RIWAYAT HIDUP PENELITI 

Penulis bernama Emi Ani atau akrab di sapa Emii. Ia 

merupakan anak ke dua dari 4 bersaudara dari bapak Asis 

Wandi dan ibu Kasma. Ia lahir di sinjai sejak 07 April 

1999. Ia mengawali pendidikannya dibangku SD Negeri 78 

Mattoanging sejak 2006-2011. Kemudian ia melanjutkan 

pendidikannya disekolah menengah pertama di SMP Negeri 

1 sinjai borong. Setelah tamat dari dari SMP ia melanjutkan 

sekolahnya di SMA Negeri 08 Sinjai. Pada tahun 2017 ia 

memasuki perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar Jurusan Kesehatan Masyarakat 

Peminatan K3 (Kesehatan Dan Keselamatan Kerja) pada 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Motto hidupnya yaitu man jadda 

wajaddah yang artinya barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan 

hasil. 


