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ABSTRAK 

Nama : Husnul Khatimah 

Nim : 70200117056 

Judul  : Gambaran kadar asam laktat pekerja yang mendapatkan kurma 

 (phoenix dactylifera) pada pengrajin perahu Phinisi di Kabupaten 

 Bulukumba Tahun 2021 

Asam laktat adalah sisa metabolisme tubuh yang dihasilkan di sel otot dan sel 

darah merah. Kurma ajwa terbukti mengandung nutrisi yang tinggi, energi, 

karbohidrat, glukosa, kalium dan magnesium. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui gambaran kadar asam laktat pekerja yang mendapatsskan kurma 

(Phoenix Dactylifera) pada pengrajin perahu phinisi di Kabupaten Bulukumba tahun 

2021.  

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Sampel penelitian ini merupakan pengrajin perahu phinisi di Kecamatan Bonto 

Bahari Kabupaten Bulukumba dengan jumlah 24 sampel dimana 12 orang merupakan 

kelompok kurma ajwa dan 12 orang kelompok kurma khalas, pengambilan sampel 

dengan menggunakan teknik non probability melalui purposive sampling. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pekerja yang yang mendapatkan 

kurma ajwa pengukuran pada pre test kadar asam laktat normal sebanyak 6 orang 

(50%), dan post test 1 menjadi 9 orang (75%) serta pada post test 2 menjadi 12 orang 

(100%), sedangkan pekerja yang mendapatkan kurma khalas pada pengukuran pre 

test kadar asam laktat normal sebanyak 9 orang (75%), dan post test 1 menjadi 11 

orang (91,7%) serta pada post test 2 menjadi 12 orang (100%). Penelitian ini 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kadar asam laktat pekerja sebelum  

mendapatkan kurma ajwa dan kurma khalas, dimana kurma ajwa dan kurma khalas 

berpengaruh dalam menurunkan kadar asam laktat. 
 

Kata kunci: Kadar asam laktat, kurma ajwa, kurma khalas, pengrajin perahu  

phinisi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah jadwal yang ditetapkan oleh 

tempat kerja informal dan formal yang bertujuan untuk meminimalisir kecelakaan 

dengan menganalisis pekerjaan yang dapat menyebabkan kecelakaan dan penyakit 

akibat kerja. Tujuan pemeliharaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) adalah 

memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam bekerja untuk meningkatkan 

produktivitas dan mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja (EATON, 

J.R.EATON, 1966). 

Menurut data International Labour Organization (ILO), kecelakaan dan 

penyakit kerja dapat disebabkan oleh pekerjaan, biaya pengobatan, pensiun, cuti, dan 

rehabilitasi, produk domestik bruto (PDB) dan secara global turun sekitar 4% setiap 

tahun (Mekkodathil et al., 2016; ILO, 2017). Sebaliknya, ditemukan bahwa di 

kawasan Asia Pasifik, jumlah kematian akibat kerja setiap tahunnya melebihi 1,8 juta, 

kemudian dua pertiga dari kematian terkait pekerjaan di seluruh dunia terjadi di Asia. 

Secara global setiap tahunnya lebih dari 2,78 juta orang meninggal karena kecelakaan 

atau penyakit akibat kerja (International Labour Organization, 2018).  

Data tahun 2015 setiap 15 detik pekerja meninggal karena kecelakaan kerja 

atau penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. 153 pekerja mengalami 

kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Setiap hari 63.000 orang meninggal 

karena kecelakaan atau penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan yang setiap 

tahunnya tercatat lebih dari 2.3 juta orang di dunia meninggal dunia akibat 
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kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dimana sekitar 321.000 akibat 

kecelakaan kerja dan  2.02 juta dari penyakit akibat kerja (Afrianto H., 2018). 

Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPJS Ketenagakerjaan, tren kasus 

kecelakaan kerja di Indonesia masih fluktuatif. Data 5 tahun terakhir menggambarkan 

pada tahun 2015 terjadi sebanyak 110.285 kasus kecelakaan kerja, kemudian 

mengalami penurunan pada tahun 2016 sebanyak 8.918 kasus. Peningkatan terus 

terjadi pada tahun 2017 menjadi 123.041 kasus kecelakaan kerja, yang selanjutnya 

meningkat drastis pada tahun 2018 sebesar 173.105 kasus. Sedangkan pada tahun 

2019, kasus kecelakaan kerja mengalami penurunan sebesar 33.05% dari tahun 

sebelumnya yaitu 77.295 kasus (BPJS, 2020). 

Sekitar 374 juta pekerja pernah mengalami kecelakaan dan penyakit akibat 

kerja tidak serius yang dapat menyebabkan ketidakhadiran. Menurut data dari 

National Safety Commission, rata-rata terdapat lebih dari 10.000 kecelakaan fatal dan 

lebih dari 2 juta kecelakaan fatal di Amerika Serikat. Kerugian tahunan melebihi 65 

miliar dolar AS (Primasari et al., 2016).  ILO mencatat bahwa 2 juta pekerja 

meninggal setiap tahun karena cedera terkait pekerjaan karena kelelahan. ILO 

melaporkan bahwa dari 58.115 pekerja yang disurvei, 18.828 (32,8%) mengalami 

kelelahan (Muizzudin, 2013). 

Setiap sektor kerja potensi terjadi kecelakaan kerja salah satunya sektor 

informal, dimana pekerja sektor informal seperti pengrajin perahu phinisi yang 

terletak di Kabupaten Bulukumba. Perahu Phinisi merupakan sebuah perahu layar 

yang menggunakan model karavan dengan dua tiang layar dan tujuh buah layar yang 

artinya nenek moyang bangsa Indonesia mampu berlayar di tujuh samudra besar 

dunia yang berasal dari Sulawesi Selatan yang dikenal dengan sebutan  Suku Bugis 
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dan Makassar (Ahmad, 2017). Selain itu perahu phinisi juga dapat dikembangkan 

menjadi objek karya seni. (Ridwan & Sutiyono, 2019). 

 Aktifitas rutin akan mengakibatkan keletihan, yang digambarkan sebagai 

penurunan kemampuan kerja yang diakibatkan oleh pekerjaan yang dilakukan. 

(Rahayu, 2016) dimana aktifitas yang tinggi akan menimbulkan rasa capek. Capek ini 

berpengaruh kinerja alat-alat yang di dalam tubuh kita. Alat-alat di dalam tubuh kita 

akan menjadi lelah karena tidak sanggup lagi melakukan pekerjaannya. Kelelahan ini 

akan menimbulkan suatu zat metabolisme dari alat-alat tubuh ketika bekerja yang 

dinamakan asam laktat (Rahayu, 2016).  

 Sistem glikolisis anaerobik menghasilkan asam laktat sebagai produk 

sampingan terakhirnya sebagai akibat dari pemecahan glukosa yang tidak sempurna. 

Dengan bantuan darah, asam laktat dihilangkan melalui keringat dan urin. Untuk 

membakar glikogen, otot yang berkontraksi membutuhkan oksigen. Pembakaran ini 

menghasilkan asam laktat dan karbon dioksida. Ketika ada cukup oksigen, asam 

laktat ini akan diubah menjadi glikogen. Kelelahan akan timbul jika terjadi 

ketidakseimbangan antara jumlah asam laktat dan suplai oksigen. (Rahayu, 2016).  

 Salah satu cara yang dilakukan untuk melakukan pemulihan asam laktat yaitu 

pemberian makanan tambahan. Beberapa langkah dapat diambil untuk mencegah 

terjadinya penumpukan asam laktat salah satunya pemberian nutrisi seperti kurma 

(phoenix dactylifera). Dimana kurma terbagi menjadi beberapa jenis yang 

diantaranya yaitu kurma khalas termasuk dalam keturunan keluarga palmed dan 

dikenal dengan sebutan date palm, yang mempunyai kandungan nutrisi yang dapat 

berfungsi sebagai obat herbal. Selain itu, kurma juga kaya energi dan kandungan 

ideal, seperti triptofan, karbohidrat, omega-3, vitamin B6, Ca2 +, seng, vitamin C, 
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dan magnesium (Tyas et al., 2018). Buah kurma mengandung serat yang sangat 

tinggi, dan juga mengandung fos AAWSAfor, besi, belerang, kalsium, kalium, 

mangan, dan magnesium yang sangat baik untuk dikonsumsi (Nugroho dkk, 2017).  

 Dalam penelitian ini menggunakan jenis kurma yaitu Ajwa (phoenix 

dactylifera l) dapat mempercepat pemulihan asam laktat. Kurma ajwa terbukti 

mengandung nutrisi yang tinggi, dengan energi 282 kkal, karbohidrat 75,03 gram/100 

gram buah, glukosa total 63,35 gram/100 gram buah, kalium 696 mg, dan magnesium 

54 mg (Mallapiang et al., 2015). 

 Dalam sebuah penelitian (Sawaya et al.,,1983) setiap 100 gram berat kering 

buah kurma terkandung 50 gram glukosa, 50 gram fruktosa, 2,9 vitamin C, 82 gram 

vitamin A, dan 1,1 gram tanin. Kandungan gula glukosa dan fruktosa pada kurma 

ajwa berada pada level yang seimbang, sedangkan konsentrasi vitamin C, vitamin A 

dan tanin tidak lebih rendah dari pada kurma lainnya (seperti senyawa fitokimia 

lainnya seperti flavonoid) (Hamad Ismail, dkk, 2015).  

 Berdasarkan survey awal dengan teknik wawancara yang dilakukan pada 

tanggal 2 maret 2021 pada 10 orang pengrajin perahu phinisi ditemukan data primer 

bahwa penyakit atau keluhan kesehatan yang pernah dialami oleh para pekerja 

umumnya seperti kram 20%, kesemutan 10%, sakit pinggang 30% dan kelelahan 

40%. Buruknya perilaku kesehatan dan keselamatan kerja yang berdampak pada 

kecelakaan akibat kerja ini dapat diatasi dengan pemberian intervensi berupa kurma 

(phoenix dactylifera ) untuk mencegah terjadinya kelelahan kerja. Maka penulis 

mengangkat judul penelitian “Gambaran Kadar Asam Laktat Pekerja Yang 

Mendapatkan Kurma (Phoenix Dactylifera) Pada Pengrajin Perahu Phinisi Di 

Kabupaten Bulukumba Tahun 2021. 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah pada 

penelitian ini yaitu melihat gambaran kadar asam laktat pekerja yang mendapatkan 

kurma (Phoenix Dactylifera) pada pengrajin perahu phinisi di Kabupaten Bulukumba 

tahun 2021. 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

 Untuk mengetahui gambaran kadar asam laktat pekerja yang mendapatkan 

kurma (Phoenix Dactylifera) pada pengrajin perahu phinisi di Kabupaten Bulukumba 

tahun 2021. 

2. Tujuan Khusus  

a. Untuk mengetahui gambaran kadar asam laktat pekerja yang mendapatkan kurma 

ajwa  

b. Untuk mengetahui gambaran kadar asam laktat pekerja yang mendapatkan kurma 

khalas   

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Institusi 

 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan penelitian 

ini dapat menambah pustaka tentang gambaran kadar asam laktat pekerja yang 

mendapatkan kurma (Phoenix Dactylifera) pada pengrajin perahu phinisi di 

Kabupaten Bulukumba tahun 2021. 

2. Bagi Praktisi  
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 Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya ilmu dan memberikan 

bahan bacaan bagi peneliti selanjutnya. 

3. Bagi Peneliti  

 Penelitian ini merupakan pengalaman berharga dalam menambah wawasan 

ilmu dan pengetahuan  tentang gambaran kadar asam laktat pekerja yang 

mendapatkan kurma (Phoenix Dactylifera)  pada pengrajin perahu phinisi di 

Kabupaten Bulukumba tahun 2021.  
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E. Definisi Operasional  

No. Variabel Penelitian Definisi Operasional Cara Pengukuran Kriteria Penelitian 

1.  kurma (phoenix 

dactylifera L) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurma Ajwa merupakan  

tanaman dimana buahnya 

tumbuh di area gersang. 

Kandungan dalam kurma 

ajwa  dapat memulihkan 

energi dan menggantikan 

elektrolit. Selain itu buah 

kurma juga mengandung 

potassium atau kalium yang 

dapat mencegah terjadinya 

penumpukan asam laktat 

sehingga kelelahan tidak 

terjadi.  

  

  

 

Kalori makanan 

tambahan Kurma Ajwa 

 diberikan sebelum kerja 

selama 30 menit 

Para pekerja perahu phinisi 

yang sedang bekerja 

2.  Perahu phinisi  Pengrajin perahu phinisi yaitu 

responden yang yang 

memiliki status pekerja 

sebagai pekerja tetap yang 

mengerjakan perahu phinisi 

secara manual 

Observasi lapangan dan 

wawancara 

Pekerja yang sedang aktif 

membuat perahu phinisi 

3.  Asam laktat Asam laktat yang dimaksud 

disini yaitu hasil metabolisme 

karbohidrat tanpa 

menggunakan oksigen yang 

terjadi di dalam otot 

Pengukuran asam laktat 

dengan menggunakan 

alat laktat meter 

1. Tidak mengalami 

kelelahan atau 

normal: jika setelah 

diukur nilainya ≤ 2 

mmol/l  
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No. Variabel Penelitian Definisi Operasional Cara Pengukuran Kriteria Penelitian 

2. Mengalami 

kelelahan atau tidak 

normal : jika setelah 

diukur nilainya > 2 

mmol/l (Tanaka 

dkk, 1983) 

4.  Usia  Usia yang dimaksud dalam 

peneliti ini yaitu lama hidup 

responden terhitung sejak 

lahir hingga penelitian 

dilakukan  

Menggunakan teknik 

wawancara  

 Kriteria Usia  yang 

dimaksud dalam penelitian 

ini yaitu: 

1. <35 Produktif 

2. ≥35 Rentang 

(Tarwaka , 2004) 

5.  Masa Kerja Masa kerja yang dimaksud 

dalam penelitian ini yaitu 

Pekerjaan juga dihitung 

berdasarkan waktu dari tahun 

pertama seseorang mulai 

bekerja 

Menggunakan teknik 

wawancara 

Kriteria masa kerja yaitu: 

1. Masa kerja baru <6 

tahun 

2. Masa Kerja sedang 

>6-10 tahun 

3. Masa kerja lama 

>10 tahun   

(Tulus, 1992) 

6.  Lama Kerja Lama kerja yang dimaksud 

dalam penelitian ini yaitu 

durasi kerja yang dilakukan 

seorang pekerja dalam sehari-

hari  

Menggunakan teknik 

wawancara 

Lama kerja yang dimaksud 

yaitu 8 jam kerja dalam 1 

hari atau 40 jam kerja 

dalam 1 minggu. 

(UU No.21/2000 dan pasal 

21 ayat 2) 
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No. Variabel Penelitian Definisi Operasional Cara Pengukuran Kriteria Penelitian 

7.  Beban Kerja Beban kerja yang dimaksud 

dalam penelitian ini yaitu 

suatu pekerjaan atau hasil 

target yang harus dicapai 

dalam kurun waktu tertentu  

Menggunakan teknik 

wawancara  

Memiliki beban kerja yang 

sama ketika penelitian 

dilakukan 
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F. Kajian Pustaka 

Tabel 1.1 Kajian Pustaka atau Penelitian Terdahulu 

No 
Judul/Penerbit/ 

Peneliti/Tahun 
Tujuan 

Metodologi Penelitian   

Variabel 

Jenis 

Penelitian/ Uji 

Statistik 

Sampel Hasil 

Implementasi 

Penelitian  

1 Sari Kurma 

(Phoenix 

Dactylifera) 

Sebagai 

Suplemen 

Nutrisi Untuk 

Menambah 

Kadar 

Haemoglobin 

Pada Tikus 

Putih Betina 

(Ratus 

Norvegicus) 

 

Jurnal Medika 

Respati 

 

Nugroho ,Setyo 

mahanani 

Masruroh,  

Maydianasari 

Bertujuan 

untuk  

Mengetahui 

pengaruh 

sari kurma 

dalam 

meningkatk

an kadar 

haemoglobi

n pada tikus 

putih betina. 

independen 

yaitu 

pemberian 

sari Kurma 

dependen 

yaitu Kadar 

Haemoglobin 

Jenis 

Penelitian 

Intervensital 

Laboratorik 

Menggunakan 

Rancangan 

Acak 

Lengkap 

Dengan Post 

Test Only 

Control 

Group 

Design. 

24 Tikus Pemberian sari 

kurma terdapat 

peningkatan kadar 

Haemoglobin dari 

9,32 gr/dl menjadi 

12,91 gr/dl. 

Kelompok tikus 

dengan perlakuan 

Kelompok tikus 

dengan perlakuan 

pemberian sari 

kurma dan tablet 

Fe terdapat 

peningkatan kadar 

Haemoglobin dari 

9,18 gr/dl menjadi 

14,75 gr/dl.. 

Penelitian ini 

digunakan 

sebagai 

referensi dan 

acuan dari 

topic yang 

akan dibahas 

yaitu 

pengaruh 

pemberian 

kurma 

terhadap 

kelelahan 

pada 

pengrajin 

perahu 

phinisi 
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No 
Judul/Penerbit/ 

Peneliti/Tahun 
Tujuan 

Metodologi Penelitian   

Variabel 

Jenis 

Penelitian/ Uji 

Statistik 

Sampel Hasil 

Implementasi 

Penelitian  

Lenna 

2017 

2 Perbedaan 

Pemberian 

Kurma 

(Phoenix 

dactylifera) 

terhadap 

Kelelahan 

Kerja pada 

Pekerja Bagian 

Finishing  di 

PT. PP 

(Persero) Tbk. 

 

Jurnal 

Kesehatan 

Masyarakat (E-

Journal) 

 

Astrini Sarah 

Retno , 

Wahyuni Ida  

Widjasena Baju 

Untuk 

melihat 

perbedaan 

Pemberian 

Kurma 

(Phoenix 

dactylifera) 

terhadap 

Kelelahan 

Kerja pada 

Pekerja 

Bagian 

Finishing  

di PT. PP 

(Persero) 

Tbk.  

Sarah 

independen 

yaitu 

kelelahan 

kerja 

dependen 

Pemberian 

kurma 

quasi 

intervensit 

dengan 

menggunakan 

Nonequivalen

t control grup 

dimana 

pengelompok

kan anggota 

sampel pada 

kelompok 

intervensi dan 

kelompok 

kontrol tidak 

dilakukan 

dengan 

random  

10 

Responden 

Hasil dari uji 

Wilcoxon 

didapatkan  

hasil P = 0,893 

dengan nilai Z =  

0,135 yang berarti 

bahwa ada  

perbedaan yang 

tidak signifikan  

terhadap 

perubahaan 

kelelahn  

kerja pada 

kelompok 

perlakuan 

Secara 

metodologi 

penelitian ini 

sejalan 

dengan 

pengaruh 

pemberian 

kurma ajwa 

terhadap 

kelelahan 

pada 

pengrajin 

perahu 

phinisi 
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No 
Judul/Penerbit/ 

Peneliti/Tahun 
Tujuan 

Metodologi Penelitian   

Variabel 

Jenis 

Penelitian/ Uji 

Statistik 

Sampel Hasil 

Implementasi 

Penelitian  

2015 

3.   Pengaruh 

Konsumsi Jus 

Kurma Ajwa 

Dan Jus 

Semangka 

Kuning 

Sebelum 

Aktivitas Fisik 

Maksimal 

Terhadap Asam 

Laktat 

 

Journal Of 

Sport Sciences 

And Fitness 

2020 

 

Zaen Syakir 

Mudloffar,  

Untuk 

mengetahui 

pengaruh 

pemberian 

jus kurma 

ajwa dan jus 

semangka 

kuning 

sebelum 

aktivitas 

fisik 

maksimal 

pada 

penumpuka

n asam 

laktat dan 

untuk 

mengetahui 

keefektifan 

dari 

keduanya 

dalam 

mencegah 

Independen 

yaitu 

pemberian 

kurma ajwa 

dan 

semangka 

kuning. 

Dependen 

yaitu Asam 

laktat, 

aktivitas fisik 

maksima 

 

Intervensital 

dengan 

“randomized 

pre-test, post-

test, and 

control group 

design”  

Uji T-test 

Sampel 21 

orang, dibagi 

3 kelompok. 

Kelompok 1, 

aktivitas fisik 

maksimal + 

air mineral 

500 ml, 

kelompok 2, 

aktivitas fisik 

maksimal + 

jus kurma 

ajwa 500 ml, 

kelompok 3, 

aktivitas fisik 

maksimal + 

jus semangka 

kuning 500 

ml 

Uji T-test 

menunjukkan 

adanya perubahan 

asam laktat dari 

awal aktivitas 

fisik sampai 

selesai dengan 

nilai p kelompok 

kontrol (p = 

0,0001), 

kelompok kurma 

(p = 0,001), dan 

kelompok 

semangka (p = 

0,004). Uji beda 

antar kelompok, 

ANOVA dengan 

nilai post-test p = 

0,613, 

menunjukkan 

tidak ada 

perbedaan 

signifikan dari 

Pada variabel 

dalam 

penelitian 

dapat 

dijadikan 

acuan dan 

reverensi 

dalam 

penelitian 

saya yang 

dimana 

menggunaka

n buah kurma 

yang juga 

akan saya 

akan teliti 

pada 

pengrajin 

perahu 

phinisi di 

Kabupaten 

Bulukumba 
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No 
Judul/Penerbit/ 

Peneliti/Tahun 
Tujuan 

Metodologi Penelitian   

Variabel 

Jenis 

Penelitian/ Uji 

Statistik 

Sampel Hasil 

Implementasi 

Penelitian  

Rahayu Setya, 

Setiowati Anies 

 

 

 

 

 

 

 
 

penumpuka

n asam 

laktat 

setelah 

melakukan 

aktivitas 

fisik 

maksimal 

pemberian 

kontrol, kurma, 

dan semangka. 

Simpulan 

penelitian adalah 

tidak ada 

perbedaan 

pengaruh antara 

pemberian 

kelompok kontrol, 

kurma, dan 

semangka.  

 

4 Efektivitas 

Ajwa Date 

(Phoenix 

dactylifera) 

terhadap 

Pemulihan 

Laktat Darah 

pada Tikus 

(Rattusnorvergi

cus) dengan 

Induksi 

bertujuan 

untuk 

mengetahui 

pengaruh 

pemberian 

berbagai 

dosis kurma 

Ajwa 

(Phoenix 

dactylifera) 

terhadap 

Independen 

yaitu kurma 

Ajwa 

(Phoenix 

dactylifera) 

dependen 

pemulihan 

laktat darah 

pada tikus 

Penelitian ini 

menggunakan 

pre-post test 

with control 

group design 

Uji one way 

Anova 

20 ekor tikus 

Wistar betina 

Menunjukkan ada 

perbedaan yang 

bermakna antara 

dosis kurma Ajwa 

(dosis A, B, C, 

dan D) dalam 

mempengaruhi 

laktat darah pada 

menit ke-5 setelah 

aktivitas fisik 

dengan p = 0,042 

Melakukan 

menggukan 

kurma 

penelitian ini 

sejalan 

dengan 

penelitian 

yang akan 

dilakukan 

serta dapat 

diajdiakan 
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No 
Judul/Penerbit/ 

Peneliti/Tahun 
Tujuan 

Metodologi Penelitian   

Variabel 

Jenis 

Penelitian/ Uji 

Statistik 

Sampel Hasil 

Implementasi 

Penelitian  

Aktivitas Fisik 

rnal Ilmu 

Pengetahuan 

Internasional: 

Penelitian 

Dasar dan 

Terapan 

2015 

Mallapiang, 

Fatmawaty dan 

As'ad, Suryani 

dan Russeng, 

Syamsiar S. 

dan Nurdin 

pemulihan 

laktat darah 

pada tikus 

Wistar 

betina 

(Rattusnorv

egicus) 

dengan 

aktivitas 

fisik yang 

diinduks 

(<0,05), dan pada  

menit ke-30 

setelah aktivitas 

fisik dengan p = 

0,002 (<0,05).  

Sedangkan uji 

post hoc LSD 

menunjukkan 

bahwa kelompok 

B (dosis sedang) 

merupakan dosis 

efektif (3,34 0,36, 

p = 0,002) dalam 

pemulihan kadar 

laktat pada tikus 

yang diinduksi 

aktivitas fisiknya 

reverensi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   Peningkatan 

kadar asam 

laktat dalam 

darah sesudah 

bekerja  

The Indonesian 

Journal of 

Penelitian 

ini 

bertujuan 

untuk 

menganalisi

s 

peningkatan 

Independent 

dependent 

asam laktat, 

Independent 

yaitu usia, 

masa kerja, 

lingkungan 

penelitian 

observasional 

dengan desain 

penelitian 

cross-

sectional 

study. diuji 

30 pekerja 

bekisting. 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa rata-rata 

kadar asam laktat 

dalam darah 

responden 

sebelum dan 

penelitian 

yang sama 

dilakukan 

akan serta 

dapat 

diajdiakan 

reverensi. 
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No 
Judul/Penerbit/ 

Peneliti/Tahun 
Tujuan 

Metodologi Penelitian   

Variabel 

Jenis 

Penelitian/ Uji 

Statistik 

Sampel Hasil 

Implementasi 

Penelitian  

Occupational 

Safety and 

Health, Vol. 7, 

No. 2 Mei–

Agustus 2018: 

131–141 

Hidayah,  

Irnah/ 2018 

kadar asam 

laktat dalam 

darah 

sesudah 

bekerja 

pada 

pekerja 

bekisting 

Proyek 

Apartemen 

Gunawangs

a Tidar 

Superblock 

di PT. PP 

(Persero) 

Tbk. 

kerja, jenis 

kelamin 

dengan 

menggunakan 

Wilcoxon 

Signed Ranks 

Test 

sesudah bekerja 

yaitu 0,263 

mmol/l dan 0,883 

mmol/l. Uji 

statistic Wilcoxon 

Signed Ranks 

Test yang 

dilakukan 

menunjukkan 

perolehan N 

Positive Ranks = 

16 dengan 

Asymp. Sig. (2-

tailed) = 0,001. 

Kesimpulan 

dalam penelitian 

ini adalah 

terdapat 

peningkatan kadar 

asam laktat dalam 

darah sesudah 

bekerja. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Umum Aktivitas Fisik 

Aktivitas fisik dapat dikategorikan ke dalam kategori rendah, sedang, dan 

berat tergantung pada seberapa banyak energi yang dikonsumsi. Menurut 

perkiraan dari WHO, berat badan dan aktivitas fisik terkait dengan berbagai 

penyakit kronis dan pada akhirnya menyebabkan kematian dalam skala dunia. 

Setiap aktivitas menuntut jumlah energi yang bervariasi tergantung pada panjang, 

intensitas, dan jumlah usaha otot. (Habut et al., 2015).  

Setiap gerakan yang membutuhkan penggunaan energi dan dilakukan oleh otot 

rangka dianggap sebagai aktivitas fisik. Kata ini mencakup semua gerakan tubuh, 

dari yang dilakukan selama aktivitas fisik dan olahraga kompetitif hingga yang 

dilakukan selama aktivitas dan hiburan sehari-hari. Nonaktif fisik, di sisi lain, 

ditandai dengan keadaan di mana gerakan tubuh rendah dan pengeluaran energi 

mendekati nol. resting metabolic rate (WHO, 2015).  

Manfaat olahraga bagi kesehatan didokumentasikan dengan baik. 

Orang dewasa perlu aktif secara fisik untuk menurunkan kemungkinan mereka 

terkena berbagai penyakit dan meninggal terlalu cepat. 

Menurut perkiraan, aktivitas fisik berkontribusi 6-10% terhadap penyakit tidak 

menular seperti kanker, diabetes, dan penyakit jantung koroner (payudara dan 

usus besar). Aktivitas fisik secara teratur dianggap penting untuk menjaga 

kesehatan mental individu selain kesehatan fisik mereka, karena memiliki dampak 

yang menguntungkan dalam menurunkan stres dan kecemasan. Aktivitas fisik 

juga dianggap membantu dalam menghindari dan mengobati gangguan depresi 

ringan hingga sedang. (Mutrie, 2008). .  
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B. Asam Laktat Sebagai Indikator Kelelahan   

Asam laktat diproduksi sebagai produk sampingan dari glikolisis 

anaerobik. Otot mengangkut sekitar 80% asam laktat yang dibuat selama 

glikolisis anaerob ke dalam aliran darah. Ketika otot membutuhkan sejumlah 

energi dalam waktu singkat dan suplai oksigen turun di bawah tingkat ini, seperti 

halnya orang yang melakukan latihan intensitas tinggi, glikolisis anaerobik 

terjadi. Reoksidasi nicotinamide adenosine dinucleotide (NAD+), yang dibuat 

oleh nicotinamide adenosine dinucleotide (NAD+) selama glikolisis, akan 

dihilangkan dalam pengaturan hipoksia tersebut. Dalam hal ini, NADH menjadi 

asam laktat dengan menambahkan dua atom hidrogen melalui serangkaian 

aktivitas reduksi piruvat, dan kemudian dioksidasi ulang menjadi asam laktat 

melalui jalur anaerobik. (Graner and Murray, 2012 dalam Tortora et al, 2013). 

Dibandingkan dengan sistem adenosin trifosfat-fosfo-kreatin adenosin 

(ATP-PC) yang hanya membutuhkan dua reaksi kimia, sistem asam laktat 

menghasilkan energi lebih lambat karena memerlukan dua belas interaksi kimia 

berurutan. Menggunakan sistem anaerobik terlebih dahulu untuk meregangkan 

otot dengan cepat, ATP-PC melakukan peregangan otot yang sangat cepat. Asam 

laktat merupakan produk sampingan dari metabolisme glukosa dalam sistem 

metabolisme anaerobik bila proses tersebut dilakukan dalam kondisi anaerobik. 

Pekerja dalam situasi ini tidak lagi bersemangat tentang pekerjaan atau kondisi 

kerja mereka. Sifat-sifat sistem glikolisis anaerobik dapat mengakibatkan 

pengembangan asam laktat, yang dapat menyebabkan kelelahan, tidak 

membutuhkan oksigen dan hanya membutuhkan energi dari karbohidrat (glikogen 

dan glukosa). Hanya sintesis yang dapat memanfaatkan energi yang dihasilkan. 

(Widiyanto, 2017). 
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Kadar asam aktat juga bisa diukur dalam serum, plasma dan darah. 

Beberapa penelitian sebelumnya telah menjelaskan hasil yang lebih akurat dengan 

menggunakan sampel darah, jumlah yang dibutuhkan lebih kecil, hasil lebih cepat 

dan dapat dicapai dengan menggunakan perangkat portabel. Jika peralatan tidak 

tersedia, Anda dapat menggunakan metode analisis otomatis untuk memeriksa 

kadar asam laktat dari darah asam sitrat yang disimpan di lemari es setelah 

mengambil sampel darah dan mengirimkannya untuk dianalisis sesegera mungkin. 

Beberapa peneliti menyarankan penggunaan heparin untuk mengambil sampel 

darah (Agrawal et al,2004; Maciel and Park, 2018). 

Tabel 2.1  Nilai Asam Laktat 

Sumber Sampel 

Nilai laktat 

(mg/dl) Nilai laktat) 

Darah kapiler   

Bayi baru lahir <27 0,0-3,0 

Anak 5-20 0,56-2,25 

Vena 5-20 0,5-2,2 

Arteri 5-14 0,5-1,6 

 (Sumber: Purnomo, 2011) 

Zat yang bersifat organik adalah asam laktat. Senyawa sel otot dan sel 

darah merah dalam tubuh menghasilkan asam laktat. Banyak faktor yang dapat 

menyebabkan kadar asam laktat tubuh meningkat. Kadar asam laktat juga bisa 

meningkat akibat olahraga yang berlebihan, namun kondisi ini tidak berbahaya. 

Kadar asam laktat dalam darah arteri berkisar antara 0,5 hingga 1,6 mEq/L 

sedangkan pada vena berkisar antara 0,5 hingga 2,2 mEq/L atau sekitar 0,5 hingga 

2,2 mmol/L. Setiap laboratorium mungkin memiliki nilai normalnya sendiri. 

Tingkat khas asam laktat setiap orang dapat dipengaruhi oleh berbagai kondisi, 

termasuk masalah kesehatan. Tes asam laktat digunakan untuk mengidentifikasi 

asidosis laktat dan untuk melihat apakah kadar oksigen dalam darah  



19 
 

 
 

Adapun alat yang dapat digunakan untuk menghitung kadar asam laktat 

yaitu Accurated lactad dengan merk Roche tipe 30012522 yaitu alat yang 

berfungsi untuk mengetahui kadar asam laktat yang terdapat pada seseorang. Alat 

Accurated lactad ini tidak memiliki angka validitas dan rehabilitasi akan tetapi 

alat ini sudah baku dan memenuhi standar untuk digunakan mengecek kadar asam 

laktat. Accurated lactad dipakai menggunakan validitas isi seperti yang di 

ungkapkan (Kerlingger 1990, page 1)  dalam web merlitafutriana “Validitas isi 

adalah validitas yang diperhitungkan melalui pengujian terhadap isi alat ukur 

degan analisis rasional”. Jadi bahan alat ukur tersebut betul-betul merupakan 

bahan yang repsentatif  terhadap bahan pengukuran.  

 

Gambar 2.1 Accurated lactad 

 

 

  

 

 

 

 

C. Proses Produksi Asam Laktat 

Kontraksi otot adalah salah satu fungsi yang paling penting dari jaringan 

otot. Adenosin trifosfat diperlukan untuk kontraksi sel otot (ATP). Adenosin 

difosfat (ADP), yang menyediakan energi untuk kontraksi, juga diproduksi ketika 

ATP dihidrolisis. Jika masih ada pasokan ATP yang cukup, proses ini akan terus 

berlanjut. Namun, karena tubuh memiliki persediaan ATP yang terbatas, ATP 

akan cepat habis selama kontraksi otot. Tubuh mengandung total antara 80 dan 

100 gram ATP, yang tidak cukup untuk periode aktivitas tinggi yang 
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berkepanjangan.Kebutuhan energi dipenuhi dari ATP melalui jalur oksidasi dari 

creatine phosphate (CP).  

Konsentrasi CP di dalam sel adalah sekitar empat sampai enam kali lebih 

besar dari persediaan ATP. Proses oksidasi ini sangat bergantung pada 

ketersediaan O2 dan cadangan glikogen yang berasal dari glukosa. Energi yang 

diperoleh dari CP ini juga hanya mencukupi kebutuhan kontraksi otot untuk 

beberapa detik saja, dan untuk selanjutnya ATP akan dipenuhi melalui proses 

fosforilasi non oksidasi (anaerob). Metabolisme anaerob memanfaatkan glukosa 

dan glikogen melalui proses glikolisis tanpa O2 menghasilkan ATP dan sisa 

metabolisme berupa asam laktat (Herwana et al., 2005). 

Asam laktat dan glukosa adalah dua zat yang terkait. Selama pencernaan, 

hidrolisis karbohidrat yang rumit menghasilkan glukosa, sejenis gula yang sering 

ada dalam aliran darah. Glukosa darah ekstra disimpan sebagai glikogen, 

karbohidrat kompleks yang juga dikenal sebagai pati hewan, di hati dan otot 

ketika kadar glukosa darah terlalu tinggi, terutama setelah penyerapan makanan 

(karbohidrat). Sekitar 58 persen dari berat hati dan 1-3 persen dari berat otot 

masing-masing dapat disimpan sebagai glikogen. Glukosa sangat dibutuhkan oleh 

jaringan manusia, glukosa tidak perlu dikonsumsi dalam bentuk ini dalam 

makanan karena banyak jenis karbohidrat lain dapat diubah menjadi glukosa, baik 

secara internal maupun eksternal.(Hernawati, 2013). 
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(Sumber : Hernawati, 2013) 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Siklus Asam Laktat 

Seseorang bekerja secara normal, pasokan oksigen terpenuhi, yang 

menghasilkan respirasi aerobik. Namun, ketika seseorang bekerja keras, pasokan 

oksigen terganggu, meninggalkan sel-sel tanpa oksigen, memaksa mereka untuk 

melakukan respirasi anaerobik melalui fermentasi asam laktat untuk terus 

menghasilkan energi. Dalam proses mengubah glukosa menjadi dua asam piruvat 

selama fermentasi asam laktat, dua molekul ATP dibuat. NAD+ juga diubah 

menjadi NADH selama proses ini, dan dua asam piruvat kemudian diubah 

menjadi dua asam laktat. 

Kemampuan fosforilasi pengiriman/oksidasi O2 terlampaui, glikolisis 

anaerobik menyediakan cara untuk melakukan olahraga berat, tetapi 

menggunakan rute ini memiliki dua kelemahan, karena glikolisis jauh kurang 

efektif daripada fosforilasi oksidatif dalam mengubah nutrisi menjadi energi ATP, 

sejumlah besar nutrisi pertama-tama harus dicerna. Setiap molekul glukosa yang 

dipecah, glikolisis menghasilkan 2 molekul ATP, tetapi fosforilasi oksidatif dapat 

menghasilkan 36 molekul ATP bersih dari setiap molekul glukosa. Simpanan 

glikogen di otot, yang hanya dapat menampung glukosa dalam jumlah terbatas, 
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dengan cepat habis oleh glikolisis anaerobik. Kedua, asam piruvat, produk 

sampingan dari glikolisis anaerobik, diubah menjadi asam laktat ketika jalur 

fosforilasi oksidatif tidak dapat menggunakannya lebih lanjut, penumpukan asam 

laktat diyakini (Lauralee Sherwood, 2007). 

Menurut Brooks, 1986  menjelaskan bahwa setelah makan makanan yang 

kaya akan karbohidrat, glukosa diet mencapai otot rangka, dimana glukosa 

tersebut disimpan sebagai glikogen atau mengalami glikolisis, sekitar 40-50% 

teroksidasi, sedangkan sisanya dihilangkan dengan metabolisme asam laktat 

seperti: selama istirahat sekitar 40-50% laktat yang dihasilkan dihilangkan melalui 

oksidasi. Tingkat penampilan laktat dan oksidasi berkolerasi dengan konsentrasi 

laktat arteri dan tingkat konsumsi oksigen, selama latihan berkelanjutan baik 

produksi laktat dan pengangkatan terjadi dalam jaringan otot yang aktif, kemudian 

setelah latihan berkelanjutan, glikogen otot adalah sumber dari sebagian besar 

bahan bakar yang berasal dari karbohidrat yang dibakar dan selama latihan 

berkelanjutan, tingkat turnover dan exidation laktat melebihi glukosa, sehingga 

produksi laktat selama istirahat dan olahraga tidak selalu berhubungan dengan 

anaerobiosis otot. Jadi laktat yang bersirkulasi ke hati adalah precursor yang kuat 

untuk sintesis glikogen hati. 

Meningkatnya pemecahan glikogen menyebabkan piruvat yang terbentuk 

akan semakin banyak. Jika aktifitas terus ditingkatkan maka piruvat semakin 

tinggi. Pada kondisi ini tidak semua piruvat masuk ke siklus Kreb’s, sebagian 

piruvat berdisosiasi menjadi asam laktat. Asam laktat selanjutnya berdifusi keluar 

masuk cairan intracellular dan sistematik, sebagai kompensasi nya asam laktat 

yang ada dalam darah meningkat (Adelia, 2020).  
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D. Tinjauan Tentang Kurma  

1. Definisi Kurma Ajwa ( phoenix dactylifera L) 

Kurma merupakan salah satu tumbuhan yang penting yang ada didaerah 

gersang maupun panas. Di dalam buah kurma terdapat kandungan vitamin dan 

pengobatan selain itu juga mempunyai sifat dan anti bakteri serta jamur yang 

penting (Hamad et al., 2015).  

Di negara yang gersang buah kurma ini dimanfaatkan sebagai  

obat-obatan dan kosmetik, dapat konsumsi oleh manusia maupun hewan 

kemudian batang dan pohonnya seperti pelepah nya dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan masak ataupun atap rumah (Hamad et al., 2015). Kemudian dari pada itu 

selain di negara tersebut, buah kurma dapat di temukan di seluruh negeri salah 

satunya Indonesia buah kurma merupakan buah yang memiliki rasa manis, 

mempunyai banyak kandungan dan mudah dikonsumsi (Hariadi & Widodo, 

2018). 

Buah kurma memiliki warna yang banyak mulai dari coklat sampai hitam, 

memiliki bentuk yang beragam contohnya panjang, persegi, persegi panjang 

sampai bulat kecil. Kebanyakan kurma yang diperjual belikan yaitu berupa kurma 

yang kering. Buah ini memiliki kandungan yang akan kaya gizi, air, fitokimia 

dapat membuat tubuh menjadi sehat. Kemudian kurma juga memilki kandungan 

yang terdapat dalam buahnya seperti sumber energi yang mengandung banyak 

asam amino (Mukhlidah, 2012 dalam Prihartini, 2014). 

Kurma ajwa (Phoenix dactylifera L) mempunyai kontribusi penting dalam 

fungsinya sebagai obat serta makanan. Buah kurma merupakan makanan yang 

didalamnya terkandung zat gula, serat dan air. Berdasarkan jenisnya buah kurma 

mempunyai kandungan glukosa sekitar 88% (Hamad et al., 2015). Nama latin dari 

kurma ini berasal dari bahasa Yunani yaitu “Phoenix” (Phoenix) artinya buah 
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merah atau ungu, “dactylifera” dalam bahasa Yunani disebut “daktulus” yang 

artinya jari, mirip dengan kurma (Al-shahib & Marshall, 2003).  

Tanaman kurma merupakan tanaman palem yang termasuk dalam genus 

Phoenix. Ada 183 genera palem terkenal di seluruh dunia. Phoenix adalah sejenis 

keluarga Phoenix, subfamili dari Chlorophyceae, dan termasuk dalam keluarga 

arecae (Palmae) di seluruh dunia. Jujube juga merupakan salah satu pohon buah 

paling awal yang dikembangkan di dunia, dan buah ara serta zaitun adalah buah-

buahan kuno. Tempatnya dapat ditemukan di Mesopotamia, Irak, sekitar 5000 

tahun yang lalu.  

Kurma dapat ditanam di negara beriklim tropis dan kering (seperti Timur 

Tengah dan Afrika Utara), dan digunakan sebagai bahan baku utama industri 

makanan. Jujube juga dikenal sebagai pohon kehidupan dan dijuluki roti gurun 

karena dapat digunakan sebagai bahan obat dan bahan makanan. Penghasilan 

kurma telah meningkat 2,9 kali lipat dalam 40 tahun terakhir, sementara populasi 

dunia meningkat dua kali lipat. Dibandingkan dengan 40 tahun lalu, total volume 

ekspor kurma juga mengalami peningkatan sebesar 1,7% (Al-shahib & Marshall, 

2003).   

Klasifikasi buah kurma sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae (Tumbuhan) 

Sub Kingdom : Tracheobionta (Tumbuhan Berpembuluh)  

Super Divisi : Spermatophyta (Menghasilkan Biji)  

Divisi  : Magnoliophyta (Tumbuhan Berbunga) 

 Kelas   : Liliopsida (Berkeping Satu/Monokotil)  

Subkelas  : Arecidae 

Ordo   : Arecales 

Famili   : Arecaceae (Suku Palem) 



25 
 

 
 

Genus   : Phoenix 

Spesies : Phoenix dactylifera L 

 

 

 

 

 

 

     

Gambar 2.3 Buah Kurma 

 

2. Kandungan Gizi dalam buah Kurma 

Berikut ini Rincian kandungan gizi kurma (per100g) yaitu sebagai 

berikut: 

                                           Tabel 2.2 
Rincian kandungan gizi kurma (per100g) 

(sumber: Hamad et al. 2015) 

 Kurma ajwa memiliki kandungan polyphenol  yang ada di dalam kurma 

Ajwa memiliki fungsi sebagai antioksidan yang kandungannya lebih tinggi 

dibanding buah buahan kering lainnya. Kandungan polyphenol dalam kurma Ajwa 

Sample Nutriet Pheonix Dactylifera L (%) 

K 290.025 ± 4.6 

Ca 0.339  ± 0.030 

Mg 35.941  ± 2.18 

P 80.640  ± 5.46 

Na 7.01.  ± 0.782 

Cu 0.37  ± 0.30 

Fe 0.15 ± 0.113 

Mn 0.313  ± 0.020 

Cd 0.001  ± 0 

Zn 1.200  ± 0.07 
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sebesar 455,88 mg/100g lebih besar dibandingkan dengan kurma jenis lain. 

Kandungan flavonoid di dalam kurma Ajwa juga terbukti dapat menjadi anti 

inflamasi yang baik, menurut penelitian kandungan dalam kurma Ajwa seperti 

ethyl acetate, methalonic yang dapat menghambat enzim lipid perooxidation 

cyclooxygenasi COX-1 dan COX-2 (Rahmani et al., 2014). 

3. Definisi Kurma khalas 

Kurma khalas adalah sejenis tumbuhan palem yang buahnya dapat 

dimakan karena rasanya manis. Pohon kurma memiliki tinggi sekitar 15-25 meter 

dan daun yang menyirip dengan panjang 3-5 meter (Shutu S, 2010). Ada beberapa 

jenis kurma yang paling disukai di Indonesia yaitu, kurma Lulu, kurma Mesir, 

kurma Madinah, Tunisia dan Iran. Sedangkan yang paling mahal adalah kurma 

Nabi dan Sukkari. Kurma adalah buah yang paling banyak mengandung gula 

alami diantara semua jenis buah-buahan (Rosita, 2009). Buah kurma memiliki 

karakteristik bervariasi, antara lain memiliki berat dua hingga enam puluh gram, 

panjang tiga sampai tujuh sentimeter, konsistensi lunak sampai kering, berbiji dan 

berwarna kuning kecoklatan, coklat gelap dan kuning kemerahan (Sucipto, 2010).  

Buah kurma banyak disukai karena mengandung banyak manfaat untuk 

kesehatan yang dipengaruhi oleh banyaknya kandungan gizi di dalamnya. Berikut 

adalah kandungan nutrisi buah kurma secara lengkap (Rosita, 2009). 
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Tabel 2.3 Kandungan Gizi pada Kurma Khalas 

 

Unsur 

 

Nilai gizi 

Persen kecukupan 

gizi 

Energi 277 Kkal 14 % 

Karbohidrat 74,97g 58 

Protein 0,81 g 3 

Total lemak 0,15 g <1 

Kolestrol 0 mg 0 

Serat makanan 6,7 g 18 

Asam folat 15 mch 4 

Niacin 610 mg 10 

Asam pantotenat 0,805 mg 19 

Piridoksin 0,249 mg 19 

Riboflabin 0,60 mg 4,5 

Thiamin 0,50 IU 4 

Vitamin A 149 IU 5 

Vitamin C 0 mg 0 

Vitamin K 2,7 mg 2 

Sodium 1 mg 0 

Potassium 696 mg 16 

Kalsium 64 mg 6,5 

Tembaga 0,362 mg 40 

Besi 0,90 mg 11 

Magnesium 54 mg 13 

Mangan 0,296 mg 13 

Fosfor 62 mg 9 

Seng 0,44 mg 4 

Beta koten 89 mg - 

Lutein- zeaxanthin 23 mg - 

 (Sumber: USDA National Nutriet Database) 

 

E. Industri Panrita Lopi 

Kabupaten Bulukumba dikenal sebagai penghasil kapal Phinisi, para 

pembuatnya tetap menjaga kultur dalam proses pengerjaan kapal tersebut (Kamil 

Nurasyraf Jamil, 2016) . Pinisi adalah nama sebuah kapal/model layar yang 

menggunakan model karavan dengan dua tiang layar dan tujuh layar yang berarti 

nenek moyang bangsa Indonesia dapat mengarungi tujuh lautan dunia, dan berasal 
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dari provinsi Bugis dan Sulawesi Selatan Suku Makassar kebetulan berasal dari 

Desa Bira, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba (Ahmad, 2017). 

Selain itu, layar adalah nama layar yang didasarkan pada dua kalimat 

syahadat dan dua tiang utama dari tujuh layar, yaitu dalam Al- Quran Surah Al-

Fatihah (Ahmad, 2017). Kapal Pinisi merupakan alat transportasi laut tradisional 

masyarakat Bugis-Makassar. Ia memiliki sejarah ratusan tahun dan telah ada 

dalam naskah lontara I babad La Lagaligo sejak abad ke-14 (Ahmad, 2017). 

Menurut (Ahmad, 2017), Pinisi Nusantara berhasil berlayar ke Vancouver, 

AS, Kanada pada tahun 1986. Oleh karena itu, Bulukumba dijuluki Butta Panritta 

Lopi yang artinya tanah para ahli pembuat perahu Pinisi. Pusat Kerajinan Perahu 

Pinisi terletak di pesisir Pantai Bira di Kabupaten Bontobahari, sekitar 24 

kilometer dari kota Bulukumba. Pusat pembuatan perahu phinisi membuat para 

wisatawan lokal maupun mancanegara dapat melihat proses pembuatan kapal-

kapal phinisi dengan metode menggunakan alat-alat tradisional maupun modern. 

Secara garis besar, pembuatan perahu pinisi melalui tujuh proses utama 

yaitu persiapan bahan baku dan alat kerja, peletakan lantai dasar kapal (lunas, bos, 

linggi), dapul atau bodi kapal, gading atau rangka kapal, kalang dan buritan kapal 

(dek, lepe, pacocorang, ambing), pemasangan layar, hingga proses finishing  

(Lantara, 2014).  

1. Persiapan bahan baku dan alat kerja 

Kayu yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan perahu Pinisi 

awalnya diperoleh dari hasil hutan Kabupaten Bulukumba yaitu kayu suryan 

Naknasa yang berusia kurang lebih 40 tahun. Tetapi seiring berkembangnya 

zaman, ketersediaan kayu di Kabupaten Bulukumba juga menipis sehingga panrita 

lopi harus membeli kayu dari daerah lain seperti kayu Ulin, Bayam, atau Kesambi. 

(Ramadhani, 2017) 
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Pada proses persiapan ini dilakukan pemotongan pada kayu yang akan 

digunakan. Proses pemotongan kayu ini hanya dilakukan sekali tanpa henti 

sampai balok lunas terpotong sempurna. Sehingga dalam pembuatannya 

membutuhkan tenaga yang lebih, tetapi disisi lain juga memungkinkan panrita 

lopi mengalami kelelahan hingga gangguan muskuloskeletal jika posisi kerja yang 

lakukan tidak ergonomis. 

2. Peletakan lantai dasar kapal 

Proses selanjutnya yaitu meletakkan kayu yang berfungsi sebagai lunas 

kapal menghadap ke Timur Laut. Dalam bahasa daerah sekitar, lunas diistilahkan 

dengan sebutan kalabiseang. Untuk menghubungkan sisi kanan dan kiri kapal 

yang berada di dasar kapal, proses kerja pada lunas menggunakan alat kerja 

seperti alat ukur, pahat, gergaji, kapak, bor. Proses pengangkatan dan peletakan 

lunas ini memilki risiko panrita lopi mengalami cidera pada tulang belakang 

ataupun lutut jika tidak memperhatikan posisi kerja yang ergonomis dan tidak 

memperhitungkan beban kayu yang berlebih. Kemudian terdapat risiko serbuk 

kayu yang terhirup hingga panrita lopi terjatuh atau tersandung akibat alat/bahan 

kerja yang berserakan. 

 

Gambar 2. 4 Lunas Kapal Pinisi 

 

 

 

 

(Sumber: Saenong & Purnomo, 2013) 
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3. Pembuatan bodi kapal 

Pembuatan bodi kapal atau kadang juga diistilahkan sebagai pemasangan 

lambung kapal. Proses ini merupakan penyatuan kedua sisi kapal agar merekat 

pada bagian lunas kapal. Posisi kerja panrita lopi pada tahap ini jongkok, 

membungkuk, dan berdiri dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan 

pekerja mengalami kesemutan hingga nyeri. Alat kerja yang digunakan yaitu 

ketam, bor, dan palu. Risiko kerja yang dapat muncul yaitu tertusuk benda tajam, 

tertimpa bahan/alat kerja, dan bising dari alat kerja. 

Gambar 2. 5 Lambung atau Bodi Kapal Pinisi 

 

 

 

 

 

(Sumber: Saenong & Purnomo, 2013) 

 

4. Pembuatan gading atau rangka kapal 

Tahap kerja ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan proses 

sebelumnya. Jika pada pemasangan bodi kapal dilakukan perekatan pada kedua 

sisi kapal, tetapi pada pemasangan rangka kapal hanya pada sisi dalam kapal. 

Pada proses kerja ini menggunakan gergaji, bor, dan alat ukur. Karena pada proses 

kerja ini rangka kapal membentuk kemiringan, maka posisi kerja panrita lopi 

mayoritas dilakukan dengan berdiri dalam waktu yang cukup lama. Sehingga 

terkadang panrita lopi mengalami kesemutan, mata berkunang-kunang, hingga 

kelelahan. 
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Gambar 2. 6 Gading atau Rangka Kapal Pinisi 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Saenong & Purnomo, 2013) 

5. Pemasangan kalang dan buritan kapal 

Proses selanjutnya yaitu pembuatan lantai kapal atau kalang beserta 

buritan yaitu dek, lepe, pacocorang, ambing. Proses pemasangan ini menggunakan 

sekrup, paku, dan baut penghubung antar komponen. Risiko kerja yang dapat 

muncul yaitu serbuk kayu yang terhirup, tertusuk benda tajam, tertimpa bahan/alat 

kerja, getar dan bising dari alat kerja, hingga terjatuh atau tersandung akibat 

alat/bahan kerja yang berserakan. 

 

Gambar 2. 7  Kalang dan Buritan Kapal 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Saenong & Purnomo, 2013) 
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6. Pemasangan  layar 

Kapal Pinisi memiliki tujuh helai layar dan dua buah tiang. Tiga layar 

terdepan secara berurutan disebut cocoro pantara, cocoro tangnga, dan tarengke. 

Ketiga layar tersebut berbentu segitiga lancip. Sedangkan dua layar besar 

berbentuk trapezium disebut sombala bakka (di tiang depan) dan sombala ri boko 

(di tiang belakang. Pada puncak kedua tiang terdapat dua layar segitiga yang 

disebut tampasere. (Ramadhani, 2017) 

Alat kerja yang digunakan yaitu gergaji,ketam, bor,mesin jahit, dan tang. 

Potensi bahaya yang paling berisiiko pada proses kerja ini adalah panrita lopi 

dapat terjatuh dari ketinggian. Selain itu, panrita lopi juga berisiko tertusuk benda 

tajam, tertimpa bahan/alat kerja, getar dan bising dari alat kerja 

Gambar 2. 8 Layar Kapal Pinisi 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Saenong & Purnomo, 2013) 

 

7. Proses finishing 

Tahap akhir dalam alur kerja pembuatan perahu Pinisi adalah finishing 

yang umumnya sama dengan finishing pada meubel. Pekerjaan yang dilakukan 

yaitu penghalusan, pengamplasan, pengilapan, hingga pewarnaan pada permukaan 

kapal. Pada tahap ini pekerja terpapar oleh debu dari kayu, bahan kimia, jamur 

dan bakteri dari kayu, dan iritasi mata. Berbagai bahaya memiliki risiko pada 
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penyakit akibat kerja seperti kanker, katarak, gangguan penciuman, hingga 

masalah pada paru-paru. (Inah et al., 2019) 

F. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam Islam 

 Dalam proses pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari integral 

pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka 

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat 

Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga 

kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik 

material maupun spiritual (Nuryadi, 2017) 

 Agama Islam mengajarkan agar setiap muslim berupaya memperoleh dan 

memelihara kesehatan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Kebahagiaan hidup di 

dunia sangat erat hubungannya dengan kesehatan fisik jasmaniah seseorang, 

apalagi para pekerja yang senantiasa diharapkan untuk selalu sehat di dalam 

maupun di luar kerja. Ajaran Islam membimbing umat manUsia supaya 

memperhatikan beberapa faktor yang dapat menghantarkan menuju hidup sehat. 

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah/5:88 yaitu: 

 

َ الَّذِيْْٓ انَْتمُْ بِهٖ  اتَّقُوا اللّٰه ُ حَلٰلًا طَي ِباا ۖوَّ ا رَزَقكَُمُ اللّٰه  مُؤْمِنُوْنَ  وَكُلوُْا مِمَّ

Terjemahnya :  

Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki 

yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-

Nya kamu beriman. Qs. Almaidah/5: 88 (Departemen Agama RI, 2019) 

  

 Dari ayat diatas ditegaskan perintah memakan makanan yang halal dan 

dengan demikian, melalui ayat ini yang menghasilkan makna larangan bolehnya 

memakan makanan yang halal. Dan makanlah makanan yang halal yakni bukan 
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makanan haram lagi baik, lezat, bergizi dan berdampak positif bagi kesehatan dari 

apa yang telah Allah rezeki kan kepada kamu, dan bertakwalah kepada Allah 

dengan segala aktivitas yang kamu terhadap-Nya adalah mu’minun yakni orang-

orang yang mantap keimanan nya (Shihab, 2016). 

  Untuk menjaga kondisi badan yang sehat dan tidak mudah terserang 

penyakit agama Islam menganjurkan untuk makan makanan yang sehat dan halal, 

karena sesungguhnya tubuh dan anggota badan mempunyai hak yang harus di 

pelihara kesehatannya. 

 Dalam menjaga keselamatan kerja pekerja dibutuhkan pencegahan. 

Pencegahan inilah yang kemudian menjadi tanggung jawab perusahaan tempat 

bekerja sesuai standar operasional kerja yang diatur oleh perusahaan (Nuryadi, 

2017). Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2: 195 yang berbunyi: 

 

َ يحُِب   ِ وَلََ تلُْقوُْا بِايَْدِيْكُمْ اِلىَ التَّهْلكَُةِ ۛ وَاحَْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰه وَانَْفِقوُْا فيِْ سَبِيْلِ اللّٰه

نَ  الْمُحْسِنِي  ْْ 

Terjemahnya:  

Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam 

kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai  

orang-orang yang berbuat baik QS. Al-Baqarah/2: 195  (Departemen 

Agama RI, 2019). 
 

Abu Daud, At-Turmuzi, Ibn Hibban, Al-Hakim dll meriwayatkan dari Abu 

Ayyub Al- Anshori, yang mengatakan bahwa Ayat ini diturunkan berkaitan  

dengan jamaah Anshar. Ketika Allah telah memuliakan islam dan menolong 

rasul-Nya, diantara kami ada membisikkan ke telinga jamah  Anshar bahwa harta-

harta kita telah habis, sedangkan Allah telah memuliakan islam dan telah 

memperbanyak jumlah penolongnya, apakah tidak baik kita berusaha untuk 

mengembalikan harta-harta yang telah habis. Peperangan yang dilakukan Nabi 

dan para sahabatnya pada masa-masa awal kelahiran islam dimaksudkan untuk 
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membela dan melindungi umat islam, selain membela kebenaran dan kebenaran. 

Para mukmin memulai usahanya dengan seruan (ajakan menerima islam) yang 

didukung keterangan dan alasan yang kuat. Ketika mereka dihalangi dan para 

pendakwah diancam atau dibunuh, barulah umat islam melancarkan peperangan 

untuk melindungi barisan pendakwah dan bukan untuk memaksa manusia 

memeluk agama islam (Ash-Shiddieqy, 2000).  

Ayat ini menyiratkan bahwa menjaga keselamatan kerja merupakan suatu 

hal yang wajib, menjaga keselamatan kerja merupakan tindakan pencegahan 

terhadap kecelakaan akibat kerja yang dapat mengancam kehidupan pekerja 

tersebut dan dapat menurunkan produktivitas kerja.  

 Allah SWT juga menciptakan segala sesuatu di muka bumi dengan tidak 

ada yang sia-sia. Semua yang diciptakan Allah SWT pasti ada tujuan dan 

hikmanya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Saad/38:27 yang berbunyi: 

 

لَّذِيْنَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاۤءَ وَالَْرَْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۗذٰلِكَ ظَن   الَّذِيْنَ كَفرَُوْا فَوَيْلٌ ل ِ

 كَفرَُوْا مِنَ النَّارِۗ 

Terjemahnya :  

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di 

antara keduanya secara sia-sia. Itulah anggapan orang-orang yang 

kufur. Maka, celakalah orang-orang yang kufur karena (mereka akan 

masuk) neraka (Departemen Agama RI, 2019). 

 

Dari ayat diatas merupakan pesan Allah kepada Nabi Daud As. Yakni 

meluapkan atau mengingkari keniscayaannya. Dari ayat diatas menyatakan dan 

kami menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada diantara keduanya, seperti 

udara, dan tentu tidak juga kami menciptakan kamu semua dengan batil, yakni 

sia-sia tanpa hikmah. Yang demikian bahwa berakhir di dunia ini, tidak ada 

perhitungan, juga tidak ada surga dan neraka, maka kecelakaan yang amat besar 
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menimpa orang-orang kafir akibat dugaanya itu karena mereka masuk 

 neraka (Shihab, 2017).   

Semua yang diciptakan oleh Allah SWT memiliki banyak manfaat yang 

bagi umat manusia. Sebagai contohnya tumbuh-tumbuhan dapat memenuhi 

kebutuhan hidup manUsia salah satunya buah kurma yang begitu banyak manfaat 

bagi tubuh manUsia. Sesuai dengan yang saya gunakan dalam penelitian ini 

seperti pemanfaatan buah kurma dalam mencegah kelelahan kerja.  

Didalam Al-Qur’an satu kisah yang berhubungan dengan khasiat 

mengkomsumsi buah kurma, dimana salah satu khasiatnya secara tersirat 

diimplementasikan dalam bentuk memudahkan proses persalinan serta berkhasiat 

sebagai pengurang rasa sakit serta dapat mempercepat pemulihan tubuh. 

Sebagaimana dikisahkan dalam QS. Maryam/19:25 yang berbunyi: 

 

يْْٓ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تسُٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَباا جَنِيًّا ۖ   وَهُز ِ

 
Terjemahnya :  

Goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya (pohon) itu 

akan menjatuhkan buah kurma yang masak kepadamu (Departemen 

Agama RI, 2019).  

 Dalam ayat 25 ketika Maryam as. yang demikian sedih dan ucapannya 

yang menggambarkan kecemasan itu diketahui dan didengar juga oleh malaikat 

Jibril, as. Tidak lama kemudian, beliau melahirkan seorang anak laki-laki maka ia, 

yakni malaikat Jibril atau nabi Isa begitu juga dia lahir menyurunya dari tempat 

yang rendah di bawah dan berkata ”Janganlah wahai Maryam, engkau bersedih 

hati” karena ketersediaan atau ketiadaan makanan dan minuman serta 

kekhawatiran gunjingan orang, “Sesungguhnya Tuhan pemelihara dan 

pembimbing mu telah menjadikan anak sungai Telaga di bawahmu”. Dan 

goyangkan lah kekiri dan kekanan pangkal pohon kurma itu ke arahmu niscaya ia, 
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yakni pohon itu, akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu (Shihab, 

2016).   

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa buah kurma merupakan makanan yang 

sangat baik bagi wanita yang sedang dalam masa nifas atau selesai melahirkan 

karena ia mudah dicerna, lagi mengandung kalori yang tinggi. Selain itu ayat 

diatas, terlihat bagaimana Maryam as. yang dalam keadaan lemah itu masih 

diperintahkan untuk melakukan kegiatan dalam bentuk menggerakkan pohon guna 

memperoleh rezeki walaupun boleh jadi pohon itu tidak dapat bergerak karena 

lemahnya fisik Maryam setelah melahirkan. Ini sebagai isyarat kepada semua 

pihak untuk tidak berpangku tangan menanti datangnya rezeki, tetapi harus 

berusaha dan terus berusaha sepanjang kemampuan yang dimiliki (Shihab, 2016). 

Berdasarkan ayat diatas sehubungan dengan penelitian yang saya lakukan 

dimana ayat diatas menjelaskan tentang manfaat buah kurma bagi kesehatan 

terkhusus dalam mencegah kelelahan seperti pada kisah Mariam dimana kurma 

dapat mengandung kalori yang tinggi yang dapat mempercepat pemulihan energi.  

Dalam Shaahih Bukhari dan Shahih Muslim, diriwayatkan Hadis dari 

Sa’ad bin Abi Waqqash, dari Nabi Shalallahu alaihi wa sallam, bahwa beliau 

bersabdah:  

 

 

يَضُرّ هُ ذَ لِكَ الْيَوْ مَ سُمُّ وَ لاَ سِخرمَنْ تصََبَّحَ بِسَبْحِ تمََرَ ا تِ عَجْوَ ةً، لَمْ   
 

Artinya :  

“Barang siapa mengkonsumsi tujuh butir kurma ajwa  pada pagi hari, maka 

pada hari itu ia tidak akan terkena racun maupun sihir”(Muhammad Jazuri, 

2011).  

 

Hadis ini mempunyai banyak sekali kandungan faedahnya, sebagaimana 

yang dituturkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullaah dalam kitabnya Al-Thibb al 

Nabaw: “al-Maf‟uud” adalah sakit yang menyerang bagian liver atau hati.  
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Dan kurma memiliki khasiat yang menakjubkan untuk menyembuhkan penyakit 

ini terutama kurma dari Madinah, khususnya jenis ajwa. jumlah tujuh itu juga 

mengandung khasiat yang hanya diketahui rahasianya oleh Allah (Ibnul Qayyim 

al-Jaûziyyah dalam Maktabah Syamilah, 2011).   

Berikut ayat yang menjelaskan tentang kelelahan kerja, dalam hal ini telah 

dikemukakan dalam firman Allah SWT yaitu pada QS. An-Naba/78:9 yang 

berbunyi:  

جَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتاا  ْ  وَّ

Terjemahnya:  

Kami menjadikan tidurmu untuk beristirahat (Departemen Agama RI, 

2019) 

Kata subatan yang berarti memutus dan yang diputusnya adalah kegiatan 

sehingga pada akhirnya ia mengandung makna istirahat. Ada juga yang 

memahaminya dengan arti tenang, yakni tenangnya beberapa potensi yang tadinya 

giat yaitu saat sedang sadar. Dan disini kata tersebut diartikan sebagai tidur. Tafsir 

al- muntakhab menjelaskan bahwa tidur adalah berhentinya atau berkurangnya 

kegiatan saraf otak manUsia. Karena itulah, ketika tidur, energi dan panas badan 

menurun. Pada waktu tidur tubuh terasa lebih tenang dan rileks setelah otot atau 

syaraf letih bekerja. Semua kegiatan tubuh menurun di waktu tidur, kecuali proses 

metabolisme, aliran air seni dari ginjal dan keringat (Shihab, 2016). 

Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya waktu istirahat untuk setiap 

orang dimana yang dianjurkan bahwa tidur dalam selama 8 jam dalam semalam, 

istirahat yang cukup agar keesokan harinya tubuh terasa segar dalam menjalankan 

aktivitas sehari-hari dan istirahat yang cukup juga akan mencegah seseorang 

merasa lebih cepat lelah. 

 



 

 
 

Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sumber: Modifikasi Robbins 2006 & hurrayati 2005 (Waldanni 2012), Permenakertrans 2011, Almatsier, S 2011, 

Suma’mur 2009 

Faktor individu 

1. Usia 

2. Masa kerja 

3. Jenis kelamin 

4. Status pendidikan 

5. Status perkawinan 

Robbins 2006 & hurrayati 2005 

(Waldanni 2012) 

 

Faktor lingkungan 

1. Kebisingan  

2. Psikis terganggu 

3. Perasaan berat di kepala  

Permenakertrans 2011 

Asupan makanan  

1. Protein 

2. Karbohidrat 

3. Lemak 

4. Vitamin 

5. Mineral  

6. Air  

Almatsier, S 2011 

 

Kadar Asam Laktat 

 Faktor pekerjaan 

1. Lama kerja 

2. Beban kerja 

3. Shift kerja 

(Suma’mur 2009) 

1. Penurunan produkifitas 

2. Frekuensi angkat berlebih 

3. Pekerjaan diluar jam kerja  

    (Suma’mur 2009) 

 

 Rasa nyeri di punggung  

dan konsetrasi terganggu  

(Suma’mur 2009) 
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Kerangka konsep  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

keterangan :  

   : Variabel  independen 

 

  : Variabel dependen 

 

 

 

 

 

 

• Usia 

• Masa kerja 

• Lama kerja 

• Beban kerja  

     Kadar Asam Laktat 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian jenis penelitian kuantitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk 

mendeskripsikan objek atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui 

data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis 

dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. 

B. Waktu  dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah pengrajin perahu phinisi yang terletak di 

Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini dimulai dari  

pembuatan proposal penelitian pada bulan Maret 2021 sehingga pengolahan dan 

analisis data pada bulan November- Desember 2021. 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah pengrajin perahu Pinisi di Desa Tanah 

Beru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan hasil observasi 

awal, terdapat 15 perusahaan baik Perseroan terbatas (PT) maupun Usaha Dagang 

(UD) di wilayah kerja tersebut. Dari keseluruhan badan usaha tersebut ditemukan 

jumlah populasi sebanyak 48 pekerja/ panrita lopi. 

2. Sampel 

Sampel merupakan sebagian yang diambil dari keseluruhan objek penelitian 

dan dianggap mewakili seluruh populasi (Notoatmodjo,2018).  
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Teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik non probability 

melalui purposive sampling atas dasar pertimbangan agar data yang dibutuhkan 

representative. Penetapan sampel pada penelitian ini yaitu pekerja pembuat perahu 

Pinisi yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi.  

Adapun kriteria inklusi yang ditetapkan yaitu: 

a) Bersedia menjadi responden 

b) Masa kerja di atas 2 tahun 

c) Berusia 20-40 Tahun 

d) Sedang mengerjakan bodi kapal phinisi  

Kriteria eksklusi menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang tidak 

memenuhi kriteria inklusi adanya penyakit yang mengganggu, hambatan etis, dan 

subjek menolak berpartisipasi. Dalam penelitian ini kriteria eksklusi yang ditetapkan 

yaitu: 

1) Tidak bersedia menjadi Responden   

setelah melalui kriteria sampel inklusi dan eksklusi tersebut maka ditetapkan 

besar sampel dalam penelitian ini adalah 24 orang yang tersebar di Desa Tanah Beru 

Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba yang dimana 12 orang merupakan 

kelompok kurma ajwa dan 12 orang merupakan kelompok kurma khalas yang 

memenuhi syarat untuk menjadi responden. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan oleh peneliti yaitu dengan mengunjungi 

langsung ke lokasi pembuatan perahu phinisi. Sumber data yang diperoleh yaitu: 
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1. Data Primer  

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara kepada beberapa pekerja 

tentang keluhan atau kesehatan selama bekerja sebagai pengrajin perahu phinisi. 

Sehingga data  yang diperoleh bahwa sebagian besar pengrajin perahu phinisi 

mengalami gejala seperti kram, kesemutan, nyeri otot dan kelelahan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk mendukung dan 

melengkapi penelitian seperti gambaran umum lokasi penelitian, studi literature, atau 

laporan yang berkaitan dengan variable yang diteliti. 
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3. Alur Kerja Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Populasi n=48 

          Sampel n= 24 

         Pre test pengukuran kadar asam 

laktat sebelum pemberian 

Kurma 

         Pemberian Kurma Ajwa sebanyak 7 

butir pada pekerja selama 7 hari 
            Pemberian Kurma khalas sebanyak 7 

butir pada pekerja selama 7 hari  

Melakukan aktivitas pembuatan bodi 

kapal selama 30 menit 

          Pemberian Kurma setelah melakukan 

pre test pengukuran asam laktat 

 Pengukuran asam laktat (Post test 1) 

pada  menit ke 35 pada hari ke 7 

 

            Pemberian Kurma khalas sebanyak 7 

butir pada pekerja selama 7 hari  

         Pemberian Kurma Ajwa sebanyak 7 

butir pada pekerja selama 7 hari 
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4. Prosedur Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, untuk memperoleh data yang sesuai dengan 

tujuan penelitian maka digunakan alat dan bahan pengumpulan data serta 

pendukungnya, antara lain: 

a. Alat dan Bahan 

1) Accutrend lactate meter 

2) strip inlet lacto test. 

3) Jarum 

4) Kapas 

5) Alcohol 

6) Timbangan digital 

7) Kurma ajwa sebanyak 7 biji 

8) Kurma khalas sebanyak 7 biji 

9) Alat tulis untuk mencatat hasil pengukuran 

b. Cara kerja  

1) Prosedur pengukuran asam laktat. 

           Pengukuran asam laktat (post test 2) pada  

menit ke 35 pada hari ke 14 

          Analisis data 

Melakukan aktivitas pembuatan bodi 

kapal selama 30 menit 
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Mengenai cara menggunakan pengukur Accutrend lactate meter untuk 

mengukur asam laktat, yaitu: 

a) sebelum digunakan, peralatan harus disterilkan  

b) dimasukkan strip kalibrasi ke dalam strip inlet lacto test.  

c) Setelah calibration strip dimasukkan, F-7 akan muncul di layar, menandakan 

bahwa alat dalam keadaan normal dan siap digunakan. 

d) Gunakan kapas pembersih atau tisu untuk melepaskan strip kalibrasi dari lacto 

test. 

e)  Kemudian masukkan strip tersebut ke strip inlet. 

f) Setelah itu, masukkan jarum ke softclick. 

g) Darah yang keluar dari kapiler ditempelkan pada strip test (ujung bulatan) 

sehingga darah akan “dihisap” oleh strip test.  

h) Kemudian kadar asam laktat akan muncul di layar selama beberapa detik. 

i) Matikan monitor pengukur laktat. 

2) Pemberian intervensi Kurma Ajwa, dan Kurma khalas 

5. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

a. Peneliti dan sampel telah menyepakati waktu dan tempat pelaksanaan penelitian 

b. Dipilih sampel sesuai kriteria 

c. Dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok Ajwa dan kelompok khalas 

d. Pengambilan data pre test, pengukuran kadar asam laktat sebelum perlakuan 

e. Kelompok intervensi diberikan 7 biji kurma ajwa, dan kelompok kontrol akan di 

berikan intervensi 7 biji kurma khalas. 



48 
 

 
 

f. Pengambilan data pre test sebelum pemberian intervensi kurma ajwa dan kurma 

khalas diberikan selama 7 hari setelah pemberian intervensi selama 7 hari lalu 

peneliti melakukan pengambilan data post test 

g. Sampel melaksanakan aktivitas pembuatan kapal phinisi selama 30 menit, 5 

menit kemudian pengambilan data post test 1. 

h. Dan pada hari 14 pengambilan data post tes 2  

i. Pencatatan hasil   

 

6. Etik Penelitian  

Penelitian ini di laksanakan setelah mendapatkan persetujuan komite etik 

penelitian Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan nomor etik 

B.166/KEPK/FKIK/XI/2021. 

7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Hasil observasi yang telah dilakukan di lapangan, yaitu berupa pengukuran 

gambaran kadar asam laktat pekerja yang mendapatkan kurma ajwa   pada pengrajin 

perahu phinisi di Kabupaten Bulukumba tahun 2021 menggunakan alat Accutrend 

lactate meter Selanjutnya diolah dengan tujuan mendapatkan hasil dan kesimpulan. 

Maka dilakukan analisis data yaitu: 

a. Analisis Univariat 

Melakukan analisis univariat untuk setiap variabel hasil penelitian. Variabel 

yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah gambaran kadar asam laktat. 

 

 

 



49 
 

 
 

b. Analisis Bivariat  

Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui gambaran kadar asam laktat 

pekerja yang mendapatkan kurma (Phoenix Dactylifera)  pada pengrajin perahu 

phinisi di Kabupaten Bulukumba tahun 2021. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gasmbaran Umum Lokasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Bulukumba 

 

 Kabupaten Bulukumba adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi 

Sulawesi selatan, Indonesia. Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak pada 

koordinat antara 5°20” sampai 5°40” Lintang Selatan dan 119°50” sampai 120°28” 

Bujur Timur. Batas-batas wilayah adalah sebelah utara Kabupaten Sinjai, sebelah 

selatan Kepulauan Selayar, sebelah timur Teluk Bone dan sebelah barat Kabupaten 

Bantaeng. Secara kewilayahan, Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi ke empat 

dimensi, yakni dataran tinggi di kaki gunung Bawakaraeng-Lompobattang, dataran 

rendah, yaitu pantai dan laut lepas.  

 Ibu kota Kabupaten Bulukumba ini terletak di Kota Bulukumba. Kabupaten 

ini memiliki luas wilayah 1.154,67 Km2. Dengan jarak tempuh di Kota Makassar 
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sekitar 153 km. Kabupaten Bulukumba terletak di ujung bagian selatan ibu kota 

Provinsi Sulawesi Selatan, terkenal dengan industry perahu phinisi yang memberikan 

banyak tambahan ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah daerah.  

Bonto Bahari adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bulukumba. Kecamatan 

Bonto Bahari beranjak sekitar 24 km dari ibu kota Bulukumba. Ibu kota kecamatan 

ini berada di Tana Beru, wilayahnya terletak paling selatan yang dikelilingi Laut 

Flores, termasuk dua pulaunya yaitu Pulau Liukang Loe dan Pulau Sarotantang. Batas 

wilayahnya sebelah utara yaitu kecamatan Bonto tiro, sebelah selatan laut Flores, 

sebelah barat Kecamatan Ujung Loe dan sebelah timur yaitu laut Flores. Desa atau 

Kelurahan di dearah Bontobahari yaitu Ara, Benjala, Bira, Darubiah, Lembanna, 

Sapolohe, Tana Lemo dan Tana Beru.  

Industri pembuatan kapal phinisi tersebar pada tiga desa/kelurahan  

di kecamatan Bonto Bahari, salah satunya kelurahan Tana Beru adalah sektor utama 

atau sektor terbesar pembuatan kapal phinisi di kelurahan tanah beru. Hal tersebut 

dibuktikan dengan ditemukannya galangan kapal di sepanjang pesisir pantai tanah 

Beru, selain itu mayoritas atau sebagian besar industri rumahan baik berupa PT,CV, 

atau UD terletak di Tana Beru.  
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Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Data Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin  

Di Kecamatan Tanah Beru Kabupaten Bulukumba 

Tahun 2021 

No. 
Rentang Usia 

(Tahun) 

Laki-laki 

(Jiwa) 

Perempuan 

(Jiwa) 

Jumlah 

(Jiwa) 

Persentase 

(%) 

1 1-12 586 576 1.162 25,62 

2 13-24 532 591 1.123 24,76 

3 25-36 489 355 844 18,61 

4 37-48 415 365 780 17,20 

5 >49 249 378 627 13,82 

Jumlah 2.271 2.265 4.536 100 

(Sumber: Data Kependudukan Kelurahan Tanah Beru 2021) 

Berdasarkan tabel 4.1 data kependudukan, total penduduk kelurahan Tanah 

Beru berjumlah 4.536 orang, sebanyak 2.265 orang adalah berjenis kelamin 

perempuan. Mayoritas penduduk kelurahan Tanah Beru berusia 1-12 tahun dengan 

persentase sebesar (25,62%). Kemudian diikuti oleh rentang Usia 13-24 tahun dengan 

persentase (24,76%). Persentase terendah yaitu pada Usia >49 tahun sebesar 

(13,82%).  

Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan  

Di Kecamatan Tanah Beru Kabupaten Bulukumba 

Tahun 2021 

No. Tingkat Pendidikan 
Jumlah Penduduk 

(Jiwa) 

Persentase 

(%) 

1 Belum dan Putus Sekolah 1.185 26,12 

2 Tamat SD 1.101 24,27 

3 Tamat SMP 898 19,80 

4 Tamat SMA 788 17,37 

5 Strata 1 564 12,43 

Jumlah 4.536 100 

(Sumber: Data Kependudukan Kelurahan Tanah Beru 2021) 
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Berdasarkan tabel 4.2 tingkat pendidikan penduduk Tanah Beru didominasi 

oleh penduduk yang belum dan telah putus sekolah sebanyak 1.185 orang (26,12%). 

Selanjutnya diikuti oleh tamat SD sebesar 1.101 orang (24,27%). Sedangkan jumlah 

terendah yaitu penduduk dengan tingkat pendidikan strata-1 yang berjumlah 564 

orang atau dengan persentase sebesar (12,43)%. 

B. Hasil Penelitian≥ 

1. Analisis Univariat 

 Responden atau sampel pada penelitian ini adalah pekerja perahu phinisi yang 

memenuhi kriteria inklusi yang telah ditetapkan. Responden atau sampel penelitian 

ini yang menjadi sumber observasi dan informasi mengenai pengaruh pemberian 

kurma ajwa terhadap kelelahan kerja pada pengrajin perahu phinisi.  

 

a. Karakteristik Usia  

Tabel 4.3 

Distribusi Rentang Usia Responden Pada Pengrajin Perahu Phinisi  

Di Kabupaten Bulukumba 

Tahun 2021 

Rentang Usia 
Kurma Ajwa Kurma Khalas 

n % N % 

<35 6 50 3 25 

≥35 6 50 9 75 

Jumlah 12 100 12 100 

 Sumber: Data Primer, 2021 

 Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa distribusi responden atau pekerja 

perahu phinisi pada kelompok kurma ajwa didominasi oleh rentang usia ≥35 tahun 

sebanyak 6 orang (50%) dan diikuti oleh rentang usia <35 tahun sebesar (50%) atau  

6 orang. 
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 Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa distribusi responden atau pekerja 

perahu phinisi pada kelompok kurma khalas didominasi oleh rentang usia ≥35 tahun 

sebanyak  9 orang (75%) dan diikuti oleh rentang usia <35 tahun sebesar(25%) atau 3 

orang. 

b. Karakteristik Jenis Kelamin 

 Berdasarkan karakteristik jenis kelamin 100% berjenis kelamin 

 laki-laki. 

c. Karakteristik Masa Kerja  

Tabel 4.4 

Distribusi Masa kerja Responden pada Kelompok Kurma Ajwa Pada Pengrajin 

Perahu Phinisi Kabupaten Bulukumba  

Tahun 2021 

Masa Kerja (Tahun) 
Jumlah 

(Orang) 
Persentase % 

<6 tahun 5 41,7 

6-10 tahun 6 50,0 

>10 tahun 1 8,3 

Jumlah 12 100 

Sumber: Data Primer, 2021 

 Berdasarkan tabel 4.4  menunjukkan bahwa mayoritas responden pada 

kelompok kurma ajwa pada rentang waktu <6 tahun tahun sebanyak 5 orang (41,7%), 

kemudian diikuti oleh rentang waktu 6-10 tahun sebesar 33,3% atau 4 orang. 

Sedangkan persentase terendah yaitu masa kerja >10 tahun yaitu (25,0%) atau 

sebanyak 3 orang. 
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Tabel 4.5 

Distribusi Masa kerja Responden Pada Kelompok Kurma Khalas Pada 

Pengrajin Perahu Phinisi Kabupaten Bulukumba 

Tahun 2021 

Masa Kerja (Tahun) 
Jumlah 

(Orang) 
Persentase % 

<6 tahun 4 33,3 

6-10 tahun 6 50,0 

>10 tahun 2 16,7 

Jumlah 12 100 

Sumber: Data Primer, 2021 

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa mayoritas responden pada 

kelompok kurma khalas pada rentang waktu <6 tahun tahun sebanyak 4 orang 

(33,3%), kemudian diikuti oleh rentang waktu 6-10 tahun sebesar 50,0% atau 6 

orang. Sedangkan persentase terendah yaitu masa kerja >10 tahun yaitu (16,7%) atau 

sebanyak 2 orang. 

 

d. Karakteristik Lama Kerja 

 Berdasarkan karakteristik lama kerja pada pekerja pengrajin perahu phinisi di 

Kabupaten Bulukumba seluruh pengrajin perahu phinisi melakukan proses kerja 

selama 8 jam dalam sehari.  
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e. Pengukuran Kadar Asam laktat pada kelompok kurma ajwa 

Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Kadar Asam laktat Responden Kelompok Kurma Ajwa  

 Pada Pengrajin Perahu Phinisi Kabupaten Bulukumba 

Tahun 2021 

Kadar Asam 

Laktat 

Jumlah (Orang) 

Pre Test Post Test 1 Post Test 2 

    n            %     n         %        n         % 

Tidak Normal     6           50              3         25        0          0 

Normal      6           50     9         75       12       100 

Total 12            100    12       100       12       100 

Sumber: Data Primer, 2021 

Berdasarkan tabel 4.6  menunjukkan bahwa mayoritas responden pada pre test 

yang mempunyai kadar asam laktat normal sebanyak 6 orang (50%) dan terdapat 6 

responden (50%) yang mempunyai kadar asam laktat tidak normal. 

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa mayoritas responden pada Post 

test 1 yang mempunyai kadar asam laktat normal sebanyak 9 orang (75%) dan 

terdapat 3 responden (25%) yang mempunyai kadar asam laktat tidak normal. 

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa mayoritas responden pada Post 

test 2  yang mempunyai kadar asam laktat normal sebanyak 12 orang (100%). 
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f. Pengukuran Kadar Asam laktat pada kelompok Kurma Khalas 

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Kadar Asam laktat Responden Kelompok Kurma Khalas 

 Pada Pengrajin Perahu Phinisi Kabupaten Bulukumba 

Tahun 2021 

Kadar Asam 

Laktat 

Jumlah (Orang) 

Pre Post 1 Post 2 

n % n % n % 

Tidak normal 3 25,0  1 8,3 0 0 

Normal 9 75,0  11 91,7 12 12 

Total 12 100 12 100 12 100 

Sumber: Data Primer, 2021 

Berdasarkan tabel 4.7  menunjukkan bahwa mayoritas responden pada pre test 

yang mempunyai kadar asam laktat normal sebanyak 9 orang (75,0%) dan terdapat 3 

responden (25,0%) yang mengalami mempunyai kadar asam laktat tidak normal. 

Berdasarkan tabel 4.7  menunjukkan bahwa mayoritas responden pada Post 

tes1  yang mempunyai kadar asam laktat normal sebanyak 11 or ang (91,7%) dan 

terdapat 1 responden (8,3%) yang mengalami mempunyai kadar asam laktat tidak 

normal. 

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa mayoritas responden pada Post 

test 2 tidak terdapat kadar asam laktat tidak normal. 
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2. Analisis Bivariat 

a. Pengukuran kadar asam laktat pada karakteristik usia  

Tabel 4.8 

Distribusi Kadar Asam Laktat Responden Berdasarkan Usia Pada Kelompok 

Yang Diberi Kurma Ajwa Pada Pengrajin Perahu Phinisi Di Kabupaten 

Bulukumba Tahun 2021 

 Usia 

Pengukuran Kadar Asam Laktat 

  Pre Test             Post Tes 1            Post Test 2 

n % n % n % 

<35 tahun Normal 4 66,7 6 100 6 100 

 Tidak Normal 2 33,3 0 0 0 0 

≥ 35 tahun Normal 2 33,3 3 50 6 100 

  Tidak Normal 4 66,7 3 50 0 0 

Total 12 100 12 100 12 100 

Sumber: Data Primer, 2021 

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa pada responden yang mendapat 

kurma ajwa terdapat kadar asam laktat pada pengukuran pre test  yaitu usia <35 tahun 

terdapat 2 orang (33,3%) yang mempunyai kadar asam laktat tidak normal dan 

terdapat 4 responden (66,7%) yang mempunyai kadar asam laktat normal. Sedangkan 

pada usia ≥35 tahun terdapat 4 orang (66,7%) yang mempunyai kadar asam laktat 

tidak normal dan terdapat 2 responden (33,3%) yang mempunyai kadar asam laktat 

normal. 

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa pemberian kurma ajwa terdapat 

kadar asam laktat pada pengukuran post test 1  yaitu usia <35 tahun  tidak terdapat 

responden mempunyai kadar asam laktat tidak normal dan terdapat 6 responden 

(100%) yang mempunyai kadar asam laktat normal. Sedangkan pada usia ≥35 tahun 

terdapat 3 orang (50%) yang mempunyai kadar asam laktat tidak normal dan terdapat 

3 responden (50%) yang mempunyai kadar asam laktat normal. 

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa pemberian kurma ajwa terdapat 

kadar asam laktat pada pengukuran post test 2 tidak terdapat responden yang 
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memiliki kadar asam laktat tidak normal baik pada usia <35 tahun maupun pada usia 

≥35 tahun.  

 

Tabel 4.9 

Distribusi Responden Berdasarkan Usia terhadap kadar Asam  Laktat  

Pemberian Kurma Khalas Pada Pengrajin Perahu Phinisi Di Kabupaten 

Bulukumba Tahun 2021 

Usia 

Pengukuran Kadar Asam Laktat 

  Pre Test             Post Tes 1          Post Test 2 

n % n % n % 

<35 tahun Normal 2 16,67 3 25 3 25 

 Tidak Normal 1 8,33 0 0 0 0 

≥ 35 tahun Normal 7 58,33 8 66,7 9 75 

  Tidak Normal 2 16,67 1 8,3 0 0 

Total 12 100 12 100 12 100 

Sumber: Data Primer, 2021 

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa pemberian kurma khalas terdapat 

kadar asam laktat pada pengukuran pre test  yaitu usia <35 tahun terdapat 1 orang 

(8.33%) yang mempunyai kadar asam laktat tidak normal dan terdapat 2 responden 

(16,67%) yang mempunyai kadar asam laktat normal. Sedangkan pada usia ≥35 tahun 

terdapat 2 orang (16,67%) yang mempunyai kadar asam laktat tidak normal dan 

terdapat 7 responden (58,33%) yang mempunyai kadar asam laktat normal. 

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa pemberian kurma khalas terdapat 

kadar asam laktat pada pengukuran post test 1  yaitu usia <35 tahun tidak terdapat 

responden yang memiliki kadar asam laktat tidak normal dan terdapat 3 responden 

(25%) yang mempunyai kadar asam laktat normal. Sedangkan pada usia ≥35 tahun 

terdapat 1 orang (8,3%) yang mempunyai kadar asam laktat tidak normal dan terdapat 

8 responden (66,7%) yang mempunyai kadar asam laktat normal. 

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa pemberian kurma khalas terdapat 

kadar asam laktat pada pengukuran post test 2  yaitu usia <35 tahun tidak terdapat 

responden yang memiliki kadar asam laktat tidak normal dan terdapat 3 responden 

(25%) yang mempunyai kadar asam laktat normal. Sedangkan pada usia ≥35 tahun 
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tidak terdapat responden yang mempunyai kadar asam laktat tidak normal dan 

terdapat 9 responden (75%) yang mempunyai kadar asam laktat normal. 

 

b. Pengukuran kadar asam laktat pada karakteristik masa kerja  

Tabel 4.10 

Distribusi Responden Berdasarkan Masa Kerja  Terhadap Kadar Asam  Laktat  

Pemberian Kurma Ajwa Pada Pengrajin Perahu Phinisi Di Kabupaten 

Bulukumba Tahun 2021 

Masa kerja 

Kategori Asam Laktat 

Pre test  Post test 1 Post test 2 

n % n % n % 

<6 Tahun 
Normal 3 25 4 33,33 5 41,67 

Tidak Normal 2 16,67 1 8,33 0 0 

6-10 Tahun 
Normal 3 25 4 33,33 6 50 

Tidak Normal 3 25 2 16,68 0 0 

>10 Tahun 
Normal 1 8,33 1 8,33 1 8,33 

Tidak Normal 0 0 0 0 0 0 

Total 12 100 12 100 12 100 

 Sumber: Data Primer, 2021 

 

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa pemberian kurma ajwa terdapat 

kadar asam laktat pada pengukuran pre test  yaitu masa kerja <6 tahun terdapat 2 

orang (16,67%) yang mempunyai kadar asam laktat tidak normal dan terdapat 3 

responden (25%) yang mempunyai kadar asam laktat normal . Dan  pada masa kerja 

6-10 Tahun terdapat 3 responden (25%) yang mempunyai kadar asam laktat tidak 

normal  dan terdapat 3 responden (25%) yang mempunyai kadar asam laktat normal. 

Sedangkan masa >10 tahun tidak terdapat responden yang mengalami kadar asam 

laktat tidak normal. 

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa pemberian kurma ajwa terdapat 

kadar asam laktat pada pengukuran Post tes 1 yaitu masa kerja <6 tahun terdapat 

1 orang (8,33%) yang mempunyai kadar asam laktat tidak normal dan terdapat 4 

responden (33,33 %) yang mempunyai kadar asam laktat normal. Dan pada masa 
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kerja 6-10 tahun terdapat 2 responden (16,68%) yang mempunyai kadar asam laktat 

tidak normal dan terdapat 4 responden (33,33%) yang mempunyai kadar asam laktat 

normal. Sedangkan masa >10 tahun terdapat 1 responden (8,3%) yang mempunyai 

kadar asam laktat normal  dan tidak terdapat responden yang mempunyai kadar asam 

laktat tidak normal  

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa pemberian kurma ajwa terdapat 

kadar asam laktat pada pengukuran Post tes 2 yaitu masa kerja <6 tahun terdapat 5  

responden (41,67%), pada masa kerja 6-10 tahun terdapat 6 responden (50%) yang 

mempunyai kadar asam laktat normal. Sedangkan masa >10 tahun terdapat 1 

responden (8,33%) yang memiliki kadar asam laktat normal dan pada pengukuran pre 

test, post test 1 dan post tes 2 tidak terdapat responden yang memiliki kadar asam 

laktat tidak normal.   

Tabel 4.11 

Distribusi Responden Berdasarkan Masa Kerja  Terhadap Kadar Asam  Laktat  

Pemberian Kurma Khalas Pada Pengrajin Perahu Phinisi Di Kabupaten 

Bulukumba Tahun 2021 

Masa kerja 

Kategori Asam Laktat 

Pre test  Post test 1 Post test 2 

n % n % n % 

<6 Tahun 
Normal 2 16,67 4 33,33 5 41,67 

Tidak Normal 3 25 1 8,33 0 0 

6-10 Tahun 
Normal 3 25 4 33,33 6 50 

Tidak Normal 3 25 2 16,67 0 0 

>10 Tahun 
Normal 1 8,3n 1 8,33 1 8,33 

Tidak Normal 0 0 0 0 0 0 

Total 12 100 12 100 12 100 

Sumber: Data Primer, 2021 

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa pemberian kurma khalas terdapat 

kadar asam laktat pada pengukuran pre test  yaitu masa kerja <6 tahun terdapat  

3 orang (25%) yang mempunyai kadar asam laktat tidak normal dan terdapat 2 

responden (16,7%) yang mempunyai kadar asam laktat normal. Pada masa kerja 6-10 
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tahun terdapat 3 responden (25%) yang mempunyai kadar asam laktat tidak normal 

dan terdapat 3 responden (25%) yang mempunyai kadar asam laktat normal. 

Sedangkan masa >10 tahun tidak terdapat yang mempunyai kadar asam laktat tidak 

normal dan terdapat 1 responden (8,33%) yang mempunyai kadar asam laktat normal. 

Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan bahwa pemberian kurma khalas terdapat 

kadar asam laktat pada pengukuran Post tes 1 yaitu masa kerja <6 tahun terdapat  

1 responden (8,33%) yang mempunyai kadar asam laktat tidak normal dan terdapat  

4 responden (33,33%) yang mempunyai kadar asam laktat normal. Pada masa kerja 6-

10 tahun terdapat 2 responden (16,67%) yang mempunyai kadar asam laktat tidak 

normal dan terdapat 4 responden (33,33%) yang mempunyai kadar asam laktat 

normal. Sedangkan masa >10 tahun tidak terdapat responden yang memiliki kadar 

asam laktat tidak normal dan terdapat 1 responden (8,33%) yang mempunyai kadar 

asam laktat normal. 

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan bahwa pemberian kurma ajwa terdapat 

kadar asam laktat pada pengukuran Post tes 2 yaitu masa kerja <6 tahun, 6-10 tahun, 

dan masa >10 tahun tidak terdapat responden yang mempunyai kadar asam laktat 

tidak normal. 
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C. Pembahasan  

1. Karakteristik Usia 

 

Karakteristik usia kelompok ajwa terlihat bahwa pada kelompok yang diberi 

kurma ajwa,  pada kelompok < 35 tahun terjadi perubahan kadar asam laktat, karena 

pada pengukuran asam laktat saat pre tes, post test 1 dan post test 2, terdapat 2 

responden yang mengalami kadar asam laktat normal dan tidak terdapat  responden 

yang mengalami kadar asam laktat tidak normal pada pengukuran post test 1 dan post 

test 2. Sebaliknya pada kelompok ≥35 tahun, terlihat bahwa terjadi perubahan kadar 

asam laktat, dimana responden yang mempunyai kadar asam laktat tidak normal  

menunjukkan penurunan jumlah, pada pre test terdapat 4 responden pada post test 1 

menurun menjadi 3 responden dan pada post test 2 menurun lagi menjadi 0 

responden. Karakteristik usia pada kelompok yang diberi kurma khalas, pada 

kelompok <35 tahun terjadi perubahan kadar asam laktat, karena pada pengukuran 

asam laktat saat pre test terdapat (2 orang), post test 1 dan post test 2, responden (3 

orang) yang mempunyai kadar asam laktat normal sedangkan terdapat responden (1 

orang) yang memiliki kadar asam laktat tidak normal. Pada kelompok  

≥35 tahun, terlihat bahwa terjadi perubahan status kadar asam laktat, dimana 

responden yang mempuyai kadar asam laktat tidak normal menunjukkan penurunan 

jumlah, pada pre test terdapat 2 responden, pada post test 1 menurun menjadi 1 

responden dan pada post test terdapat 0 responden.  

Hal ini disebabkan oleh karakteristik usia berbanding lurus dengan kenaikan 

kadar asam laktat dimana semakin tua seseorang, maka semakin besar kemungkinan 

terjadi penumpukan kadar asam laktat sehingga berdampak terjadi kelelahan. Dapat 

dilihat bahwa dimana usia tenaga kerja cukup menentukan keberhasilan dalam 

melakukan suatu pekerjaan, baik sifatnya fisik maupun non fisik. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh (Naintikasari, 2016) pada umumnya tenaga kerja yang 

berusia tua 45 tahun ke atas mempunyai tenaga fisik yang lemah dan terbatas 
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sehingga dapat menurunkan produktivitas, sebaliknya tenaga kerja yang berusia muda 

24-45 tahun mempunyai kemampuan fisik yang dapat meningkatkan produktivitas 

kerjanya. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa terdapat beberapa pekerja 

pengrajin perahu pinisi yang mengalami kelelahan diantaranya pada kelompok kurma 

ajwa dan kelompok kurma khalas disebabkan karena usia para pekerja berkisar antara 

36-40 tahun dan memiliki masa kerja diatas 6 tahun hal menyebabkan para perkerja 

rentan mengalami kelelahan. Kemampuan fisik tubuh akan menurun secara bertahap 

sepanjang bertambahnya umur (Tarwaka, Sudiajeng, 2004). 

Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan dilapangan dapat 

disimpulkan bahwa pemberian perlakukan kepada pada pengrajin perahu phinisi 

bahwa kurma ajwa efektif dalam proses penurunan kadar asam laktat para pekerja 

perahu phinisi karena kurma ajwa terbukti mengandung nutrisi yang tinggi, hal 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mallapiang et al., 2015, dimana kurma 

ajwa memiliki kandungan unggul dibanding kurma lain yaitu kandungan glukosa 

yang lebih tinggi. Kelelahan disebabkan oleh akumulasi laktat darah akibat aktivitas 

fisik yang tinggi dalam waktu yang lama Kurma ajwa terbukti mengandung nutrisi 

yang tinggi, glukosa total 63,35 gram/100 gram buah energi 282 kkal, karbohidrat 

75,03 gram/100 gram buah,  kalium 696 mg, dan magnesium 54 mg . Dimana 

aktivitas yang menggunakan energi secara anaerobik  akan menghasilkan sejumlah 

asam laktat yang dihasilkan oleh otot kemudian diubah menjadi karbon dioksida dan 

H20 di mitokondria dengan kata lain, asam laktat dibawah dari darah ke hati untuk 

diubah menjadi glikogen melalui glikolisis. Glikogen di hati akan dipecah menjadi 

glukosa dan di angkut ke darah dan kembali otot untuk proses glikolisis. Pasokan 

glukosa yang optimal akan mempertahankan proses transportasi asam laktat dalam 
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siklus Cori yang mampu membuat konvensi asam laktat menjadi energi pada jalur 

anaerobik menjadi efisien. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiman et al., 

2016 bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara umur dan kelelahan atau kadar asam 

laktat. Tenaga kerja yang berumur diatas 35 tahun akan lebih cepat menderita kelelahan 

dibandingkan tenaga kerja yang relatif muda. Selain itu tenaga kerja tua akan mengalami 

penurunan kekuatan otot yang berdampak terhadap kelelahan kerja atau kadar asam laktat 

dalam melakukan pekerjaannya. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan Chaffin (1979) dan Guo el (1995) yang 

menyatakan bahwa ketidaknyamanan yang di  sebabkan oleh tulang biasanya dimulai 

sekitar usia 35 tahun dan masalah ini hanya akan bertambah buruk seiring 

berjalannya waktu. Kekuatan dan daya tahan otot mulai menurun pada pekerja diatas 

usia 35 tahun. Pernyataan ini sejalan dengan temuan Betti’e et al (1989) yang 

menemukan bahwa kekuatan otot yang masih cukup terpelihara pada usia 20-29 

tahun, tetapi kekuatan otot tersebut akan terus menurun seiring bertambahnya usia. 

Hal paling nyata yang terjadi ketika seseorang mencapai usia 60 tahun adalah vitalitas 

otot berkurang sekitar 20%, dengan demikian ketika ketidaknyamanan  

mengakibatkan dampak negatif yaitu menurunnya prestasi kerja yang disebabkan 

karena keluhan yang terjadi pada otot (Tarwaka & Bakri, 2016).  

Menurut Tarwaka, Sudiajeng, 2004 kemampuan fisik seseorang akan 

meningkat setelah beberapa tahun dari awal hingga mencapai puncaknya pada usia 

25-30 tahun. Kemampuan fisik tubuh akan menurun secara bertahap sepanjang 

bertambahnya usia setelah kemampuan fisik tubuh mencapai puncaknya. Sedangkan 

menurut Simanjuntak (2007) penurunan fungsi organ tubuh sebagai akibat dari 
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perubahan fisiologis tubuh, merupakan proses yang normal yang akan terjadi kepada 

setiap  manusia yang telah mencapai usia dewasa. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusgiyanto 

et al., 2017 bahwa memperoleh hasil sebagian besar pekerja yang berusia 20-24 

tahun. Usia seseorang berhubungan dengan kapasitas fisik dimana kekuatannya terus 

bertambah sampai batas tertentu dan mencapai puncaknya pada usia 25 tahun. Pada 

usia 50-60 tahun terjadi berbagai penurunan kemampuan tubuh, kekuatan otot, dan 

kemampuan sensoris motoris menurun. 

Biasanya orang sering kali menyepelekan tentang kesehatan tubuh, salah satu 

cara agar tetap menjaga kebugaran tubuh yaitu melakukan aktifitas fisik seperti 

berolahraga secara teratur, hal ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh 

sahabat Abdullah Ibnu Abbas RA bahwa dalam sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi 

wa sallam pernah menasehati seseorang:  

 

تكََ قَبْلَ سَقمَِكَ   اِغْتنَِمْ خَمْساا قَبْلَ خَمْس شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّ

  

 وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ  وفرََاغَكَ قَبْلَ سُغْلِكَ وحَيَا تكََ قَبْلَ مَوْتِكَ 
 

Artinya:  

“manfaatkanlah lima perkara sebelum lima perkara: (1) waktu mudamu 

sebelum datang waktu tuamu, (2) waktu sehatmu sebelum datang waktu 

sakitmu, (3) masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, (4) masa 

luangmu sebelum datang masa sibukmu, (5) hidupmu sebelum datang matimu.” 

 Menurut Abdullah Ibnu Abbas RA hadist bagian nomor 2 “waktu sehatmu 

sebelum datang waktu sakitmu” mengatakan bahwa kita sebagai kaum muslimin 
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dianjurkan untuk memelihara kesehatan baik itu sehat jasmani maupun rohani agar 

terhindar dari berbagai penyakit.  

Dikatakan oleh Adz Dzahabiy dalam tafsir At-Talkhish berdasarkan syarat 

Bukhari-Muslim bahwa hadis tersebut shahih. Hadist tersebut menjelaskan tentang 

memanfaatkan masa muda dalam melakukan hal-hal yang berguna dimana masa 

muda merupakan masa keemasan yang dapat digunakan untuk mengembangkan diri 

dan bekerja keras untuk sukses sebab pada masa muda kemampuan seseorang berada 

di tingkat maksimal, bahkan banyak potensi diri yang dapat digali ketika muda selain 

itu tubuh masih rentan terhdap penyakit dibanding usia tua.  

Hidup hanyalah sekali, maka dari itu manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya 

untuk terus memperbaiki diri agar menjadi manusia pilihan Allah Swt. Untuk 

mencapai itu semua tentu tidaklah mudah, butuh usaha yang keras agar dunianya 

bahagia dan akhiratnya surga terutama dalam hal mengelola waktu agar waktu yang 

dimiliki tidak terbuang sia-sia. 

2. Karakteristik Masa Kerja 

Karakteristik masa kerja pada kelompok ajwa terlihat bahwa pada kelompok 

yang diberi kurma ajwa, pada kelompok <6 tahun terjadi perubahan kadar asam 

laktat, karena pada pengukuran asam laktat saat pre tes, post test 1 dan post test 2, 

terdapat responden yang memiliki kadar asam laktat tidak normal yaitu 3 responden 

menurun menjadi 1 dan menurun sehingga tidak terdapat responden yang mengalami 

kadar asam laktat tidak normal. Pada masa kerja 6-10 tahun terdapat 3 responden 

yang mengalami kadar asam laktat tidak normal menurun menjadi 2 responden dan 

menurun lagi sehingga tidak terdapat responden yang mengalami kadar asam laktat 

normal. Sedangkan pada masa kerja >10 tahun tidak terdapat responden yang 
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memilki kadar asam laktat tidak normal. Dapat lihat bahwa pada pengukuran kadar 

asam laktat berdasarkan masa kerja pada kelompok ajwa terdapat perubahan 

penurunan kadar asam laktat, dilihat bahwa masa kerja berpengaruh terhadap tingkat 

kadar asam laktat yang cenderung akan menyebabkan terjadinya kelelahan tubuh. Hal 

ini disebabkan oleh semakin lama masa kerja seseorang dalam bekerja dapat 

menyebabkan lebih cepat merasa bosan terhadap pekerjaannya. Dapat dilihat pada 

tabel 4.10  bahwa kurma ajwa dan khalas berpengaruh dalam menurunkan kadar asam 

laktat terdapat pada masa kerja 6-10 tahun hal ini disebabkan oleh masa kerja sangat 

berhubungan baik dengan kinerja positif maupun negatif. Akan tetapi masa kerja 

akan memberikan pengaruh negatif semakin lama seseorang bekerja maka akan 

semakin berpengalaman dalam melakukannya tetapi juga dapat menimbulkan 

kelelahan dan kebosanan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mauludi, 2010 adanya 

hubungan masa kerja pekerja dengan kelelahan, masa kerja yang lama yaitu diatas 8 

tahun berhubungan dengan kelelahan sebesar 52,3%. Selain itu masa kerja akan 

mempengaruhi stamina tubuh pekerja, sehingga akan menurunkan ketahanan tubuh 

(Tarwaka, 2014). Hal ini yang menyebabkan kurma ajwa lebih berpengaruh 

menurunkan kadar asam laktat pada mas kerja 6-10 tahun dibanding masa kerja <6 

tahun.  

 Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Maharani, dkk, 

2018 dimana masa kerja 2 tahun  merupakan waktu yang cukup lama untuk pekerja 

beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan aktifitas sehari-hari di tempat kerja.  

Penelitian ini sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Oley et al., 

2018) mengemukakan bahwa semakin lama masa kerja seseorang maka lama pula 

keterpaparan terhadap waktu dan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja, 
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sehingga akan menimbulkan berbagai keluhan-keluhan fisik akibat pekerjaannya. 

Sedangkan klasifikasi masa kerja menurut Tulus (1992) juga menyebutkan bahwa 

secara garis besar masa kerja dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu masa kerja baru 

<6 tahun, masa kerja sedang 6-10 tahun dan masa kerja lama >10 tahun.  

Karakteristik masa kerja pada kelompok khalas terlihat bahwa pada kelompok 

yang diberi kurma khalas, pada kelompok masa kerja <6 tahun terjadi perubahan 

kadar asam laktat, karena pada pengukuran asam laktat saat pre tes, terdapat 1 

responden yang mengalami kadar asam laktat tidak normal, pada post test 1 tidak 

mengalami perubahan hal ini sebabkan oleh masa kerja yang terbilang masih baru  

<6 tahun hal ini dapat menyebabkan tubuh seorang pekerja belum beradaptasi 

dilingkungan kerjanya selain itu intervensi yang diberikan berupa kurma khalas yang 

dibandingkan dengan kurma ajwa memiliki daya serap lebih cepat dalam menurunkan 

kadar asam laktat. Hal ini didukung dengan penelitian Hidayah, 2018 yaitu hasil 

penelitian menunjukkan besar responden yang mempunyai masa kerja <8 tahun 

memiliki kecenderungan lebih mudah mengalami kelelahan atau kadar asam laktat 

tinggi dibandingkan dengan sebagian kecil responden yang mempunyai masa kerja  

>8 tahun. Setyawati, 2010 menyatakan bahwa apabila seseorang yang bekerja dengan 

masa kerja yang lama akan lebih banyak memiliki pengalaman dibandingkan dengan 

masa kerja baru. Orang yang bekerja lama sudah terbiasa dengan pekerjaan yang 

dilakukan sehingga tidak menimbukan kelelahan kerja bagi dirinya. 

Pada masa kerja 6-10 tahun terdapat 2 responden yang mengalami kadar asam 

laktat tidak normal menurun menjadi 1 responden dan menurun lagi sehingga tidak 

terdapat responden yang mengalami kadar asam laktat normal. Sedangkan pada masa 

kerja >10 tahun tidak terdapat responden yang memilki kadar asam laktat tidak 
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normal. Hal ini disebabkan pemberian intervensi kurma yang dapat menyebabkan 

penurunan kadar asam laktat. Selain itu berdasarkan hasil pengamatan dan hasil 

pengukuran dilapangan pada saat penelitian dilakukan, ditemukan bahwa pada 

pekerja yang sedang aktif membuat perahu phinisi tidak melakukan aktifitas secara 

terus menerus dan memiliki banyak waktu curian. Selain itu sistem kerja yang 

dilakukan secara gotong royong sehingga apabila salah satu pekerja tidak dapat 

melakukan bagian dalam pekerjaannya sendiri, maka rekan kerja membantu 

pekerjaan tersebut seperti pada saat pengangkatan papan pada saat pemasangan bodi 

kapal yang dilakukan secara bersama-sama sehingga pada saat pengukuran asam 

laktat dilakukan hasil dari pengukuran banyak pekerja yang mengalami pengukuran 

asam laktat.  

Asam laktat tidak hanya dianggap sebagai suatu zat metabolit laktat tetapi 

juga merupakan sumber energi dari energi kimia yang terakumulasi di dalam tubuh 

selama melakukan latihan fisik. Asam laktat siap dikonversi dalam tubuh menjadi 

asam piruvat dan digunakan sebagai salah satu sumber energi. Jalur metabolisme 

yang menghasilkan asam laktat dalam tubuh adalah jalur emden-mayerhoff (E-M). 

asam laktat dibuat dari asam piruvat dengan bantuan katalis lacatate dehydrogenase. 

Berdasarkan siklus Cori, asam laktat ang diproduksi melalui jalur E-M dalam 

sitoplasma akan ber difusi ke dalam darah dan diangkut ke hati untuk diubah kembali 

menjadi asam piruvat. Asam laktat yang terbentuk di dalam otot selama latihan atau 

berkerja dan diubah  didalam hati melalui siklus Cori (Corycicle) (MC.Ardele, 1986). 

Metabolisme glukosa menjadi piruvat juga terjadi sebagai akibat reduksi dari 

cofactor enzim yang mengoksigenesi bentuk NAD+ menjadi NADH, bentuk ke 

reduksi. Laktat di produksi melalui proses glikolisis dan dibentuk didalami sitosol 
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yang dikatalisasi oleh enzim laktat dehidrogenasi seperti yang diperlihatkan yaitu 

Piruvat+ NADH + H+ = Laktat + NADH+ (Guyton, 2006).   

 Semakin lama masa kerja seseorang, maka produktivitas akan semakin tinggi, 

sedangkan masa kerja pendek maka produktivitas kerja juga rendah. Pekerja perahu 

phinisi yang memiliki masa kerja yang cukup lama akan memiliki pengalaman kerja 

yang banyak sehingga menghasilkan produktivitas kerja yang tinggi (Widyanti & 

Febriyanto, 2020). Dalam penelitian ini menggunakan kurma ajwa dan kurma khalas 

sebanyak 7 butir yang diberikan selama 14 hari dimana kurma ini bertujuan untuk 

mencegah atau menurunkan asam laktat pada pekerja perahu phinisi pada saat 

mengerjakan bodi kapal selama penelitian berlangsung. 

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mallapiang 

et al., 2015 yang menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara kurma 

ajwa berdasarkan dosis dalam laktat darah pada menit ke 5 setelah aktivitas fisik dan 

pada menit ke-30 setelah aktivitas fisik. Kurma ajwa memberikan efek pemulihan 

laktat darah pada tikus wistar betina, dari dosis efektif kurma ajwa dalam 

mempercepat pemulihan adalah dosis sedang yang setara dengan 7 biji kurma ajwa. 

 Penelitian lain juga sejalan dengan penelitian ini yg dilakukan oleh 

 Retno et al., 2015 bahwa terdapat perbedaan pemberian kurma (Phoenix dactylifera) 

terhadap kelelahan kerja pada pekerja bagian finishing di PT. PP (Persero), Tbk 

namun tidak signifikan. 

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Rachmati Reni, 2018 

bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pemberian jus kurma sebelum 

intervensi dan setelah intervensi terhadap kecepatan lari dan kelelahan otot atlet sepak 

bola. 
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BAB V 

          PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian telah dilakukan tentang gambaran kadar asam 

laktat pekerja yang mendapatkan kurma (phoenix dactylifera) pada pengrajin perahu 

phinisi di Kabupaten Bulukumba tahun 2021 disimpulkan bahwa:  

1. Gambaran kadar asam laktat pekerja yang mendapatkan kurma ajwa (phoenix 

dactylifera L) pada pre test kadar asam laktat normal sebanyak 6 orang (50%), 

dan post test 1 menjadi 9 orang (75%) serta pada post test 2 menjadi 12 orang 

(100%).  

2. Gambaran kadar asam laktat pekerja yang mendapatkan kurma khalas 

(phoenix dactylifera) pada pre test kadar asam laktat normal sebanyak 9 orang 

(75%), dan post test 1 menjadi 11 orang (91,7%) serta pada post test 2 

menjadi 12 orang (100%).  

3. Penelitian ini menunjukkan bahwa kurma ajwa dan kurma khalas berpengaruh 

dalam menurunkan kadar asam laktat  

B. Saran  

 

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada industri 

pembuatan perahu phinisi di Kelurahan Tanah Beru Kabupaten Bulukumba, Maka 

saran dari penulis yaitu: 

1. Memberikan makanan tambahan berupa makanan selingan yang kaya akan 

gula alami kepada para pekerja untuk menurunkan derajat kelelahan 

contohnya kurma. 

2. Menyediakan wadah air minum bagi pekerja agar terhindar dari dehidrasi dan 

merasa cepat lelah.  
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3. Pekerja melakukan peregangan otot disela-sela pekerjaan untuk menghindari 

terjadinya kelelahan. 

C. Keterbatasan penelitian 

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini 

ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor yang lebih 

diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dan lebih menyempurnakan 

penelitiannya, karena penelitian ini sendiri memiliki kekurangan yang perlu 

diperhatikan oleh penelitian-penelitian ke depannya. Beberapa keterbatasan dalam 

penelitian ini antara lain: 

1. Alat yang digunakan kurang berfungsi secara maksimal disebabkan karena                

suhu panas pada tempat penelitiaan.  

2. Kesulitan dalam mengatur responden pada saat penelian berlangsung 

3. Sampel penelitian yang sedikit yang sehingga menyebabkan data tidak 

terdistribusi dengan normal 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 : Pengukuran asam laktat  

PENGUKURAN ASAM LAKTAT KERJA PADA PENGRAJIN PERAHU 

PHINISI DI KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021 

I. Identitas Responden 

Nama    :  

Usia   : .............Tahun  

Jenis Kelamin   : *Laki-laki/ perempuan  

Lama Kerja  :………...Jam 

Masa Kerja  : .............Tahun 

 

II.  Pada penelitian ini pengukuran asam laktat akan diukur mengggunakan 

Accutrend Lactate Meter.  

1.  Tabel Pengukuran Asam Laktat Pada Kelompok intervensi 

 

Pengukuran Asam Laktat Pada Kelompok intervensi  
Pre test Post test 

 
  

2. Tabel Pengukuran Asam Laktat Pada Kelompok Kontrol 

 

Pengukuran Asam Laktat Pada Kelompok 

 Kontrol  
Pre test Post test 

  

  

 
 



 

 

No. 
Nama Usia 

kategori 

usia 

jenis 

kelamin 

masa  

kerja 

kategori masa 

                kerja 

Lama 

             kerja 

            Jenis                     

             Kurma      

Pre 

tes 

Post 

test 1 

Post tes 

2 
Kat. Pre  Kat. Pos1 

Kat. 

Post 2 
      

1 Sarsono 25 <35 laki-laki 9 tahun 6-10 tahun 8 Jam Ajwa 1.8 0 0 Normal Normal Normal       
2 Ancu 39 >35 laki-laki 2 tahun <6 tahun 8 Jam Ajwa 1.3 0 0 Normal Normal Normal       
3 Iswan 40 >35 laki-laki 2 tahun <6 tahun 8 Jam Ajwa 2.1 0 0 Tidak Normal Normal Normal       
4 A. Alba 30 <35 laki-laki 10 tahun 6-10 tahun 8 Jam Ajwa 0 0 0 Normal Normal Normal       
5 Sainal 36 >35 laki-laki 10 tahun 6-10 tahun 8 Jam Ajwa 2.5 2.1 0 Tidak Normal Tidak Normal Normal       
6 Jahari 40 >35 laki-laki 20 tahun >10 tahun 8 Jam Ajwa 1.1 0 0 Normal Normal Normal       
7 Aldi 21 <35 laki-laki 3 tahun <6 tahun 8 Jam Ajwa 1.9 0.3 0 Normal Normal Normal       
8 Asri 29 <35 laki-laki 8 tahun 6-10 tahun 8 Jam Ajwa 4 1.8 0 Tidak Normal Normal Normal       
9 Seinal 30 <35 laki-laki 9 tahun 6-10 tahun 8 Jam Ajwa 1.8 0 0 Normal Normal Normal       

10 Amirudd 39 >35 laki-laki 5 tahun <6 tahun 8 Jam Ajwa 2.1 2.0 0 Tidak Normal Tidak Normal Normal       
11 Suardi 40 >35 laki-laki 6 tahun 6-10 tahun 8 Jam Ajwa 2.7 2.1 0 Tidak Normal Tidak Normal Normal       
12 Ilman 26 <35 laki-laki 2 tahun <6 tahun 8 Jam Ajwa 2.4 0.9 0 Tidak Normal Normal Normal       
13 Nasrul 40 >35 laki-laki 7 tahun 6-10 tahun 8 Jam Khalas 0 0 0 Normal Normal Normal       
14 H. Anri 39 >35 laki-laki 20 tahun >10 tahun 8 Jam Khalas 1.7 1.0 0 Normal Normal Normal       
15 Lau 37 >35 laki-laki 5 tahun <6 tahun 8 Jam Khalas 0 0 0 Normal Normal Normal       
16 Sahir 36 >35 laki-laki 10 tahun 6-10 tahun 8 Jam Khalas 0 0 0 Normal Normal Normal       
17 Rudi 34 <35 laki-laki 10 tahun 6-10 tahun 8 Jam Khalas 0 0 0 Normal Normal Normal       
18 Irfan 21 <35 laki-laki 4 tahun <6 tahun 8 Jam Khalas 0 0 0 Normal Normal Normal       
19 Samsir 38 >35 laki-laki 9 tahun 6-10 tahun 8 Jam Khalas 2.1 1.0 0 Tidak Normal Normal Normal       
20 Sakarud 38 >35 laki-laki 10 tahun 6-10 tahun 8 Jam Khalas 0 1.0 0 Normal Normal Normal       
21 Umar 37 >35 laki-laki 12 tahun >10 tahun 8 Jam Khalas 1.8 0 0 Normal Normal Normal       
22 Mahnur 40 >35 laki-laki 5 tahun <6 tahun 8 Jam Khalas 1.3 2.0 1.0 Normal Tidak Normal Normal       
23 Rudian 26 <35 laki-laki 2 tahun <6 tahun 8 Jam Khalas 2.4 1.0 0 Tidak Normal Normal Normal       

Lampiran 2: Master Tabel  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Amir 35 >35 laki-laki 7 tahun 6-10 tahun 8 Jam Khalas 2.3 0 0 Tidak Normal Normal Normal       



 

 

 

Lampiran 3: Hasil uji Univariat 

a. Frekuensi kurma ajwa 

1. Usia  

 

 

 

 

 

 

2. Masa kerja 

 

Kategori Masa Kerja 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <6 tahun 5 41.7 41.7 41.7 

6-10 tahun 6 50.0 50.0 91.7 

>10 tahun 1 8.3 8.3 100.0 

Total 12 100.0 100.0  

3. Pengukuran kadar asam laktat 

 

 

 

 

 

 

 

Kategori Umur 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <35 tahun 6 50.0 50.0 50.0 

>35 tahun 6 50.0 50.0 100.0 

Total 12 100.0 100.0  

Prekategori 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Valid Normal 6 50.0 50.0 50.0 

Tidak normal 6 50.0 50.0 100.0 

Total 12 100.0 100.0  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Frekuensi kurma khalas  

a. Usia  

 

Kategori umur 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <35 tahun 3 25.0 25.0 25.0 

>35 tahun 9 75.0 75.0 100.0 

Total 12 100.0 100.0  

b. Masa kerja 

 

KMK 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <6 tahun 4 33.3 33.3 33.3 

6-10 tahun 6 50.0 50.0 83.3 

>10 tahun 2 16.7 16.7 100.0 

post2kategori 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Normal 12 100.0 100.0 100.0 

post1kategori 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Normal 9 75.0 75.0 75.0 

Tidak Normal 3 25.0 25.0 100.0 

Total 12 100.0 100.0  



 

 

KMK 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <6 tahun 4 33.3 33.3 33.3 

6-10 tahun 6 50.0 50.0 83.3 

>10 tahun 2 16.7 16.7 100.0 

Total 12 100.0 100.0  

 

 

c. Pengukuran asam laktat  

 

prekategori 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Normal 9 75.0 75.0 75.0 

tidak Normal 3 25.0 25.0 100.0 

Total 12 100.0 100.0  

 

 

post1kategori 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Normal 11 91.7 91.7 91.7 

tidak Normal 1 8.3 8.3 100.0 

Total 12 100.0 100.0  

 

 

pos2kategori 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Normal 12 100.0 100.0 100.0 



 

 

 

Lampiran 3 Analisis bivariat  

1. Kurma ajwa  

a. Usia  

 

kUMUR * prekategori Crosstabulation 

   prekategori 

Total    Normal Tidak normal 

kUMUR <35 tahun Count 4 2 6 

% within prekategori 66.7% 33.3% 50.0% 

% of Total 33.3% 16.7% 50.0% 

>35 tahun Count 2 4 6 

% within prekategori 33.3% 66.7% 50.0% 

% of Total 16.7% 33.3% 50.0% 

Total Count 6 6 12 

% within prekategori 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 50.0% 50.0% 100.0% 

 

kUMUR * prekategori Crosstabulation 

   prekategori 

Total    Normal Tidak normal 

kUMUR <35 tahun Count 4 2 6 

% within prekategori 66.7% 33.3% 50.0% 

% of Total 33.3% 16.7% 50.0% 

>35 tahun Count 2 4 6 

% within prekategori 33.3% 66.7% 50.0% 

% of Total 16.7% 33.3% 50.0% 

Total Count 6 6 12 

% within prekategori 100.0% 100.0% 100.0% 



 

 

kUMUR * prekategori Crosstabulation 

   prekategori 

Total    Normal Tidak normal 

kUMUR <35 tahun Count 4 2 6 

% within prekategori 66.7% 33.3% 50.0% 

% of Total 33.3% 16.7% 50.0% 

>35 tahun Count 2 4 6 

% within prekategori 33.3% 66.7% 50.0% 

% of Total 16.7% 33.3% 50.0% 

Total Count 6 6 12 

% within prekategori 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 50.0% 50.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kUMUR * post2kategori Crosstabulation 

   post2kategori 

Total    Normal 

kUMUR <35 tahun Count 6 6 

% within post2kategori 50.0% 50.0% 

% of Total 50.0% 50.0% 

>35 tahun Count 6 6 

% within post2kategori 50.0% 50.0% 

% of Total 50.0% 50.0% 

Total Count 12 12 

% within post2kategori 100.0% 100.0% 

% of Total 100.0% 100.0% 



 

 

b. Masa kerja  

 

kmk * prekategori Crosstabulation 

   prekategori 

Total    Normal Tidak normal 

kmk <6 tahun Count 2 3 5 

% within prekategori 33.3% 50.0% 41.7% 

% of Total 16.7% 25.0% 41.7% 

6-10 tahun Count 3 3 6 

% within prekategori 50.0% 50.0% 50.0% 

% of Total 25.0% 25.0% 50.0% 

>10 tahun Count 1 0 1 

% within prekategori 16.7% .0% 8.3% 

% of Total 8.3% .0% 8.3% 

Total Count 6 6 12 

% within prekategori 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 50.0% 50.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kmk * post1kategori Crosstabulation 

   post1kategori 

Total    Normal Tidak Normal 

Kmk <6 tahun Count 4 1 5 

% within post1kategori 44.4% 33.3% 41.7% 

% of Total 33.3% 8.3% 41.7% 

6-10 tahun Count 4 2 6 

% within post1kategori 44.4% 66.7% 50.0% 

% of Total 33.3% 16.7% 50.0% 

>10 tahun Count 1 0 1 

% within post1kategori 11.1% .0% 8.3% 

% of Total 8.3% .0% 8.3% 

Total Count 9 3 12 

% within post1kategori 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 75.0% 25.0% 100.0% 

kmk * post2kategori Crosstabulation 

   post2kategori 

Total    Normal 

kmk <6 tahun Count 5 5 

% within post2kategori 41.7% 41.7% 

% of Total 41.7% 41.7% 

6-10 tahun Count 6 6 

% within post2kategori 50.0% 50.0% 

% of Total 50.0% 50.0% 

>10 tahun Count 1 1 

% within post2kategori 8.3% 8.3% 

% of Total 8.3% 8.3% 

Total Count 12 12 



 

 

 

 

2. Kurma khalas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% within post2kategori 100.0% 100.0% 

% of Total 100.0% 100.0% 

kmk * post2kategori Crosstabulation 

   post2kategori 

Total    Normal 

kmk <6 tahun Count 5 5 

% within post2kategori 41.7% 41.7% 

% of Total 41.7% 41.7% 

6-10 tahun Count 6 6 

% within post2kategori 50.0% 50.0% 

% of Total 50.0% 50.0% 

>10 tahun Count 1 1 

% within post2kategori 8.3% 8.3% 

% of Total 8.3% 8.3% 

Total Count 12 12 

% within post2kategori 100.0% 100.0% 

% of Total 100.0% 100.0% 

kmk * post2kategori Crosstabulation 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   post2kategori 

Total    Normal 

kmk <6 tahun Count 5 5 

% within post2kategori 41.7% 41.7% 

% of Total 41.7% 41.7% 

6-10 tahun Count 6 6 

% within post2kategori 50.0% 50.0% 

% of Total 50.0% 50.0% 

>10 tahun Count 1 1 

% within post2kategori 8.3% 8.3% 

% of Total 8.3% 8.3% 

Total Count 12 12 

% within post2kategori 100.0% 100.0% 

% of Total 100.0% 100.0% 

kmk * post2kategori Crosstabulation 

   post2kategori 

Total    Normal 

kmk <6 tahun Count 5 5 

% within post2kategori 41.7% 41.7% 

% of Total 41.7% 41.7% 

6-10 tahun Count 6 6 

% within post2kategori 50.0% 50.0% 

% of Total 50.0% 50.0% 

>10 tahun Count 1 1 

% within post2kategori 8.3% 8.3% 

% of Total 8.3% 8.3% 

Total Count 12 12 



 

 

 

c. Masa kerja  

 

KMK * prekategori Crosstabulation 

   prekategori 

Total    Normal tidak Normal 

KMK <6 tahun Count 3 1 4 

% within prekategori 33.3% 33.3% 33.3% 

% of Total 25.0% 8.3% 33.3% 

6-10 tahun Count 4 2 6 

% within prekategori 44.4% 66.7% 50.0% 

% of Total 33.3% 16.7% 50.0% 

>10 tahun Count 2 0 2 

% within prekategori 22.2% .0% 16.7% 

% of Total 16.7% .0% 16.7% 

Total Count 9 3 12 

% within prekategori 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 75.0% 25.0% 100.0% 

% within post2kategori 100.0% 100.0% 

% of Total 100.0% 100.0% 



 

 

 

 

d.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KMK * post1kategori Crosstabulation 

   post1kategori 

Total    Normal tidak Normal 

KMK <6 tahun Count 3 1 4 

% within post1kategori 27.3% 100.0% 33.3% 

% of Total 25.0% 8.3% 33.3% 

6-10 tahun Count 6 0 6 

% within post1kategori 54.5% .0% 50.0% 

% of Total 50.0% .0% 50.0% 

>10 tahun Count 2 0 2 

% within post1kategori 18.2% .0% 16.7% 

% of Total 16.7% .0% 16.7% 

Total Count 11 1 12 

% within post1kategori 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 91.7% 8.3% 100.0% 

KMK * pos2kategori Crosstabulation 

   pos2kategori 

Total    Normal 

KMK <6 tahun Count 4 4 

% within pos2kategori 33.3% 33.3% 

% of Total 33.3% 33.3% 

6-10 tahun Count 6 6 

% within pos2kategori 50.0% 50.0% 

% of Total 50.0% 50.0% 

>10 tahun Count 2 2 

% within pos2kategori 16.7% 16.7% 

% of Total 16.7% 16.7% 

Total Count 12 12 

% within pos2kategori 100.0% 100.0% 

% of Total 100.0% 100.0% 



 

 

Lampiran 4: Etik Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 5: Surat Izin Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 5: Surat Izin Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 6: Surat Izin Penelitian Dari PTSP Provinsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 7: Surat Izin Penelitian Dari PTSP Daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 8: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 9: Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Alat dan Bahan penelitian    Alat dan Bahan penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penerimaan oleh Pak dusun Desa Tanah Beru Kabupaten Bulukumba 

                                               

                                            (3 Desember 2021) 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observasi lapangan dengan teknik wawancara pada pekerja perahu phinisi  

                                          (3 Desember 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengukuran pre test 1 

(4 Desember 2021) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengukuran data Post Test 1 

(10 Desember 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Pengukuran Data Post Test 2 

(18 Desember 2021) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembagian kurma kepada pekerja perahu phinisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembagian kurma kepada pekerja perahu phinisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembagian kurma kepada pekerja perahu phinisi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemberian surat selesai penelitian (18 Desember  2021) 

  

 

 


