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ABSTRAK 

Nama  : Andriyanti Putri H 
NIM  : 70200117012 
Judul : Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko K3 dengan 

Menggunakan Metode Job Safety Analysis (JSA) pada Petani 
Sayur di Desa Bontomangape Kec. Galesong Kab.Takalar Tahun 
2022 

 
Petani sayur merupakan pekerja sektor informal yang berisiko 

memperoleh potensial hazard dari pekerjaannya. Penilaian Risiko tersebut diukur 
dengan metode Job Safety Analysis (JSA). Penelitian ini bertujuan untuk  
mengetahui identifikasi potensi bahaya K3, menilai besarnya risiko K3 dengan 
metode JSA dan  memberikan rekomendasi pengendalian potensi bahaya K3 pada 
petani sayur dari seluruh tahapan kerja. 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif-
observasional dan jumlah populasi sebesar 157 petani sayur sedangkan sampel 
yang dipilih sebanyak 94 petani menggunakan teknik purposive sampling. 

Hasil penelitian menunjukkan identifikasi bahaya paling berisiko yang 
ditemukan pada penyiapan lahan adalah petani sayur bekerja dalam postur yang 
janggal, tahap pembibitan yaitu tidak menggunakan topi sehingga terpapar sinar 
matahari, tahap penanaman adalah postur janggal (jongkok dan kaki menekuk), 
tahap pemupukan yaitu bekerja posisi penaburan yang salah dan melakukan 
gerakan berulang, tahap penyiraman petani sayur terkena kebisingan pada alat 
kerja (mesin air),tahap penjarangan adalah posisi kerja petani yang janggal 
(jongkok dan kaki menekuk), tahap perlindungan tanaman adalah memanggul 
beban alat kerja (tangki semprot) dan tahap panen yang paling berisiko adalah 
postur janggal (membungkuk) disertai perasaan cemas akibat hasil panen tidak 
sesuai dengan harga pasar. 

Rekomendasi pengendalian yang diterapkan pada tahap penyiapan lahan 
yaitu Substitusi. Sedangkan pembibitan, pemupukan dan penjarangan 
menggunakan teknik Rekayasa. Tahap penyiraman menggunakan APD dan teknik 
eliminasi, Tahap perlindungan tanaman menggunakan teknik rekayasa dan 
substitusi sedangkan tahap panen menggunakan teknik administratif. 

 
 

Kata Kunci :  Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, K3, Job Safety Analysis (JSA), 
Petani sayur  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hak setiap pekerja untuk kesehatan dan keselamatan kerja memerlukan 

kondisi kerja yang nyaman, kesehatan yang baik, dan lingkungan kerja yang 

menyenangkan. Namun, setiap pekerjaan memiliki beberapa tingkat risiko 

terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja. Jika risiko kesehatan dan 

keselamatan tidak dikelola dengan tepat, pekerja dapat menyebabkan kecelakaan 

atau penyakit di tempat kerja, yang dapat membahayakan setiap pekerja yang 

tidak dilindungi secara memadai dari bahaya kesehatan dan keselamatan kerja 

(Priyandi, 2017). 

Secara ekonomi, moral, dan hukum, kesehatan dan keselamatan sangat 

penting. Dalam pasar global yang semakin kompetitif, agensi berusaha untuk tetap 

menguntungkan, itulah sebabnya lembaga ini mengadopsi kesehatan dan 

keselamatan kerja untuk memastikan bahwa proses kerja terus berfungsi dengan 

lancar. (Hamzah & Sari, 2019). 

Menurut International Labour Organization (ILO) Setiap hari, 6000 

insiden kecelakaan industri fatal terjadi di tempat kerja. International Labour 

Organization  (ILO) melaporkan bahwa pada tahun 2018 terdapat 2,78 juta orang 

meninggal di seluruh dunia sebagai akibat dari kecelakaan terkait pekerjaan, 

terhitung 86,3% dari semua kematian, serta insiden penyakit akibat kerja 

sebanyak 13,7%. Sementara 2/3 kematian kerja di seluruh dunia terjadi di Asia, 

Kawasan Asia-Pasifik memiliki sekitar 1,8 juta kematian akibat kerja per tahun. 

(ILO, 2018). 

International Labour Organization (ILO) tahun 2000 menyatakan bahwa 

Pertanian adalah salah satu pekerjaan yang 2 kali lebih berbahaya dari sektor lain 

di seluruh dunia. Setiap tahun, ada 250 juta kejadian kecelakaan kerja, terdapat 

335.000 kecelakaan tempat kerja dan 170.000 jiwa yang meninggal dibidang 
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pertanian. Hal ini disebabkan oleh industri dan masyarakat yang tidak 

memperhatikan masalah kesehatan dan keselamatan kerja (ILO, 2000). 

Menurut Teagasc National Farm Survey (NFS) dalam 5 tahun terakhir 

kecelakaan pertanian telah meningkat sebesar 13%, dan dalam 10 tahun terakhir 

mengalami peningkatan sebesar 31%. Menurut data, pada tahun 2012-2017 

terdapat 2.814 insiden, terhitung 11% dari semua kecelakaan. Menurut survei, alat 

pertanian atau mesin terlibat dalam 42% kecelakaan, dengan tersandung atau jatuh 

sebanyak 13%. Menurut survei, sekitar 2/3 kecelakaan pertanian terjadi di 

lingkungan pertanian sebanyak 64% dan 1/5 terjadi di ladang. (Dillon, Moran, 

Lennon, & Donnellan, 2018). 

Pada Bulan Juni 2020, telah terjadi 108.573 kejadian kecelakaan kerja di 

Indonesia, yang merupakan angka yang signifikan. Jika dibandingkan dengan 

85.109 insiden kecelakaan kerja pada tahun 2019, jumlah ini meningkat 28%. 

Menurut Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia (Kemenaker RI), terdapat 

114.000 kasus kecelakaan kerja pada tahun 2019 dan 177.000 kasus pada tahun 

2020, meningkat hampir 64,4%.(Kementerian Kesehatan RI dalam Suhartoyo, 

Sumampouw, & Rampengan, 2022). 

Jumlah kecelakaan kerja di wilayah kerja Sulawesi-Maluku terus 

meningkat, menurut statistik mikro BPJS Wilayah Sulawesi dan Maluku. Pada 

tahun 2015, terdapat 780, pada tahun 2016 terjadi penurunan menjadi 747 kasus; 

dan pada tahun 2017 terjadi peningkatan menjadi 943 kasus. Terdapat 2.315 

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) untuk wilayah Sulawesi-Maluku pada tahun 

2018.(BPJS, 2018). 

Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan aspek yang dapat 

melindungi dan memelihara sumber daya atau input yang dimiliki, seperti 

peralatan, fasilitas, dan sumber daya manusia, dari kecelakaan yang dapat 

merugikan diri sendiri dan industri, sehingga perlu ada aspek yang perlu 

diperhatikan. pertimbangan dalam sistem manajemen industri. Dengan 

menggunakan inisiatif untuk keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga berusaha 

untuk meminimalisir  kecelakaan di tempat kerja. Kecelakaan di tempat kerja 

dapat mengakibatkan kerugian finansial seperti biaya pengobatan dan perawatan. 
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Kecelakaan di tempat kerja dapat menyebabkan cedera fisik yang serius dan 

bahkan kematian. Industri melihat penurunan produktivitas sebagai akibat dari 

kecelakaan (Ponda & Fatma, 2019). Sementara itu, penyakit atau kecelakaan yang 

terkait dengan tempat kerja mengalami korban jiwa sebanyak 2,2 juta orang setiap 

tahunnya. (Susanto et al., 2019). 

Setiap pekerja berhak dilindungi dari kecelakaan kerja dan/atau penyakit 

akibat kerja yang mengakibatkan kematian atau kecacatan (Undang-Undang 

Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970). Manajemen risiko adalah salah satu 

metode untuk menurunkan risiko kecelakaan dan gangguan terkait pekerjaan. 

Manajemen risiko dimulai dengan mengidentifikasi bahaya di tempat kerja, 

diikuti dengan penilaian risiko, yang kemudian digunakan untuk menentukan 

saran kontrol yang sesuai dengan risiko bahaya/bahaya (Rehacek & Bazsova, 

2018).  

Petani adalah kelompok kerja terbesar di Indonesia, mereka beroperasi di 

ruang terbuka dan dianggap sebagai pekerja informal. Menurut Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 petani adalah warga negara Indonesia 

atau anggota keluarganya yang menjalankan perusahaan pertanian di bidang 

tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan (Fauzi, 2009). Hal ini 

dikarenakan penggunaan keselamatan dan kesehatan kerja petani masih rendah 

karena dipandang kurang bermanfaat, kurang nyaman, bahkan mengganggu 

proses kegiatan ekonomi pertanian. Kurangnya kesadaran akan bahaya yang 

dihadapinya berdampak pada kesehatan dan keselamatannya, yang mengakibatkan 

cedera, kecelakaan, dan kecacatan, serta kemungkinan kematian. Akibatnya, 

petani telah mengabaikan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja ke dalam 

operasi pertanian. (Farid, Pratiwi, & Fitri, 2019). 

Indonesia merupakan negara agraris didominasi oleh petani, tenaga kerja 

Indonesia dalam bisnis pertanian menempati urutan kedua atau ketiga di antara 

industri lainnya. Petani tanaman pangan dan hortikultura harus mewaspadai 

kemungkinan ancaman yang dihadapi industri ini, salah satunya penggunaan 

pestisida. Manusia akan berada dalam bahaya akibat penggunaan pestisida yang 

berlebihan dan tidak tepat, termasuk keracunan (Sudiadnyana, 2019). 
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Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar  (BPS, 2020) Kegiatan 

perekonomian di Kabupaten Takalar sebagian besar ditopang oleh sektor 

pertanian. Pada tahun 2020, kontribusi sektor pertanian Kabupaten Takalar 

mencapai 49,11%. Namun, untuk kondisi di Kabupaten Takalar tanaman 

holtikultura yang banyak ditanam di masyarakat hanya dua jenis yaitu tanaman 

sayur-sayuran dan buah-buahan.  

Berdasarkan data tiga tahun terakhir produksi sayur-sayuran di 

Kabupaten Takalar mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2018 

sebanyak 2.629,4 ton, kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan 

sebanyak 5.282,2 ton dan pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan 

menjadi 5.560,85 ton. Di antara 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Takalar, 

produksi sayuran terbanyak berada di Kecamatan Galesong dengan jumlah 

produksi sebesar 20,42 ton/Ha (BPS, 2020). 

Salah satu desa di kecamatan Galesong dengan luas lahan kebun terbesar 

adalah desa Bontomangape dengan luas mencapai 41,10 ha. Luasnya lahan 

perkebunan ini memiliki peranan penting dalam penambahan jumlah produksi 

sayuran di Kecamatan Galesong karena satu per dua wilayah Desa Bontomangape 

adalah lahan pertanian sayur. Selain itu mayoritas penduduk Desa Bontomangape 

bekerja di lahan perkebunan yang dilakukan pada musim penghujan maupun 

musim kemarau (BPS, 2019). 

Penggunaan pendekatan Job Safety Analysis (JSA) merupakan salah satu 

cara yang efisien untuk menerapkan strategi manajemen risiko. Hal ini disebabkan 

karena memiliki instruksi dan implementasi yang lebih sederhana, 

mengidentifikasi potensi risiko dan bahaya secara lebih mendalam, dan 

kompatibel dengan memutuskan pengendalian risiko (Albrechtsen, Solberg, & 

Svensli, 2019). 

Berdasarkan survey awal yang telah dilakukan di Desa Bontomangape 

pada bulan Maret 2022  melalui observasi dan wawancara dengan 56 orang petani 

sayur, diperoleh hasil bahwa kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada 

petani sayur masih sering terjadi seperti luka sayatan dari bahan/alat kerja sebesar 

70%, cedera sebesar 43%, risiko sakit punggung sebesar 67%, sebagian besar 
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petani sayur menggunakan pestisida sebanyak 91%. Menurut informasi 

menunjukkan bahwa penyemprotan tanaman dilakukan lebih dari 2 kali dalam 

seminggu dan petani tidak menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan 

dan masker hal itu disebabkan karena adanya petani sayur yang memiliki 

pengetahuan yang kurang dalam pengelolaan pestisida sehingga dapat 

menyebabkan keracunan peptisida (Data Primer, 2022). Berdasarkan hal tersebut 

menunjukkan adanya indikator potensi bahaya pada petani serta kurangnya 

kesadaran terkait kesehatan dan keselamatan kerja (K3). 

Manajemen risiko untuk kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dapat 

digunakan untuk mengatasi kurangnya perilaku. Oleh karena itu, Job Safety 

Analysis (JSA) merupakan analisis keselamatan kerja petani sayuran untuk 

mengendalikan risiko. Berdasarkan pertimbangan dasar bahwa dalam metode Job 

Safety Analysis (JSA) adalah langkah pertama dalam mengembangkan prosedur 

operasi standar yang aman yang harus diikuti dalam semua kegiatan yang 

dilakukan oleh petani sayuran. Diharapkan dengan memanfaatkan manajemen 

risiko, produsen sayuran akan dapat memaksimalkan budaya keselamatan kerja 

dan menanamkan nilai K3 pada petani sayur.  

Dengan masih ditemukannya kasus kecelakaan kerja maka penulis 

tertarik mengangkat judul penelitian “Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko K3 

dengan Menggunakan Metode Job Safety Analysis (JSA) pada Petani Sayur Desa 

Bontomangape Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar Tahun 2022”.  

B. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana mengidentifikasi 

bahaya dan penilaian risiko K3 dengan menggunakan metode Job Safety Analysis 

(JSA) pada Petani Sayur Desa Bontomangape Kec. Galesong Selatan Kab. 

Takalar Tahun 2022? 



 

 

C. Definisi Operasional  Penelitian 

1. Definisi Operasional 
No Variabel Penelitian Definisi Operasional Cara Pengukuran Kriteria penilaian 

1. Identifikasi bahaya Menemukan segala bentuk 
bahaya/hazard yang bersumber dari 
unsafe act dan unsafe condition yang 
berpotensi mengakibatkan 
kecelakaan kerja atau penyakit akibat 
kerja, dimulai dari proses 
penanaman, proses pemupukan, 
hingga proses pengumpulan dengan 
menggunakan metode JSA. 

Observasi lapangan dan 
wawancara pada petani 

Identifikasi potensi 
bahaya/hazard 

2. Penilaian risiko Penilaian risiko dan bahaya yang 
telah diidentifikasi pada tahap 
pemilihan lokasi, penyiapan lahan, 
pembuatan pupuk organik, 
penyiapan benih, pembibitan, 
penanaman, pemupukan, 
penyiraman, penjarangan, 
perlindungan tanaman, dan proses 
finishing atau panen dengan metode 

Risk Matriks untuk 
mempertimbangkan 
gambaran: 
kemungkinan/probability, 
pajanan/exposure, dan 
dampak/consequences 

a. Kemungkinan/Probability 
Almost certain: skor 10, 
Likely: skor 6, Unusual: 
skor 3, Remotely Possible: 
skor 1, Conceivable: skor 
0.5, Practically 
Impossible: skor 0.1 

b. Pajanan/Exposure 
Catastropic: skor 100, 
Disaster: skor 50, Very 
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JSA dan tabel AS/NZS 4360:2004 Serious: skor 25, Serious: 
skor 15, Important: skor 5, 
Noticeable: skor 1 

c. Dampak/Consequences 
Continously: skor 10, 
Frequently: skor 6, 
Occasionally: skor 3, 
Infrequent: skor 2, Rare: 
skor 1, Very Rare: skor 0.5 

3. Evaluasi Risiko Hasil penilaian risiko yang diperoleh 
dari setiap proses atau tahapan kerja 
petani sayur 

Rumus William T. Fine: 

Pajanan×kemungkinan×da
mpak 

(E×P×C) 

Very High (˃350), 

Priority 1 (181-350), 

Substansial (71-180), 

Priority 3 (20-70), 

Acceptable (˂20) 

4.  Pengendalian 
Risiko 

Langkah untuk mengurangi atau 
meminimalisir potensi bahaya yang 
terjadi dilingkungan kerja 
berdasarkan hasil tingkat penilaian 
risiko yang telah diukur. 

Observasi lapangan dan 
hasil penilaian risiko  

Hierar pengendalian : 
substitusi, eliminasi, rekayasa, 
administrasi dan alat pelindung 
diri. 
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5. Petani Sayur Pekerja sektor informal petani sayur 
berjumlah ± 157 orang. Proses pada  
petani sayur dimulai dari pemilihan 
lokasi, penyiapan lahan, pembuatan 
pupuk organik, penyiapan benih, 
pembibitan, penanaman, pemupukan, 
penyiraman, penjarangan, 
perlindungan tanaman, dan proses 
finishing atau panen 

Observasi lapangan dan 
wawancara pada petani 

Petani sayur yang sedang 
dalam penanaman sayuran. 
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2. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Bontomangape, Kecamatan Galesong, Kabupaten 

Takalar dengan petani sayur sebagai objek penelitian. Objek yang akan diiteliti 

adalah Identifikasi Bahaya Dan Penilaian Risiko pada setiap proses pekerjaan Petani 

Sayur dengan menggunakan metode Job Safety Analysis (JSA) yang acuannya 

menggunakan AS/NZS 4360:2004. Penelitian ini adalah mengidentifikasi potensi 

bahaya di tempat kerja melalui observasi dan wawancara. Kemudian menggunakan 

matriks risiko standar AS/NZS 4360:2004 untuk melakukan penilaian risiko dengan 

mempertimbangkan kemungkinan (probability), pajanan (exposure), dampak 

(consequence), serta tingkatannya pada risk matriks standar AS/NZS 4360:2004. 

Ruang lingkup waktu penelitian ini dilaksanakan pada Februari 2022. 
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D. Kajian Pustaka 
No Judul/Peneliti/Tahun Tujuan Karakteristik Hasil Implikasi 

Penelitian 
Subjek Instrumen Metode 

1. Job Safety Analysis 
(Human & Equipment) 

(Asl, 2017) 

Penerbit: Universal 
Journal of Management 

Vol. 5 

Untuk menyajikan 
studi yang 
mengidentifikasi 
dan mengendalikan 
potensi bahaya da 
keselamatan 
manusia dan 
peralatan. 

Pekerja 
Industri 
Kelautan 
dan kapal 

Observasi 
JSA 
(H&E) 
meetings 
dengan 5 
langkah 
penilaian 
risiko 

Job 
Safety 
Analysis 
(JSA) 

Berdasarkan hasil 
observasi, JSA 
digunakan dalam 
menentukan 
langkah-langkah 
mengidentiikasi 
kecelakaaan serta 
pencegahan terkait 
dengan tindakan 
keselamatan. 

Secara teoritis, 
teknik JSA 
dipilih sebagai 
metode terbaik 
untuk 
mengidentifikasi 
dan menganalisis 
risiko pekerjaan 
bagi petani 
sayuran 
berdasarkan 
temuan 
penelitian ini. 

2. Job Safety Analysis in 
Large Construction 
Projects – An Inter-
organizational Approach 
to Risk Analysis and 

Sebagai alat 
penilaian risiko 
untuk perencanaan 
dan pembelajaran 
secara luas proyek 

Industri 
kontruksi 
Norwegia 

Observasi 
dan 
Wawancar
a 

Job 
Safety 
Analysis 
(JSA) 

Berdasarkan hasil 
perbandingan, JSA 
dapat 
meningkatkan 
ketelitian untuk 

Untuk 
menerapkan 
analisis risiko 
yang tepat, 
informasi yang 
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Learning 

(Helledal, Gould, & 
Holte, 2019) 

Penerbit: Research 
Publishing, Singapore 

dalam industri 
kontruksi 

mengambil 
keputusan dalam 
perubahan situasi 
dan mengarah 
untuk manfaat 
tambahan seperti 
mencegah 
kecelakaan 
berulang dan 
meningkatkan 
produktivitas. 

mengenai teknik 
kerja dan tujuan 
yang diantisipasi 
harus disediakan. 

3. Kriteria Identifikasi 
Bahaya, Penilaian Risiko 
Dan Pengendalian Risiko 
Departemen Fabrikasi 
PT. Unindo Pasifik 

(Poniman, 2020) 

Penerbit :Jurnal Ilmiah 
Teknik Dan Manajeen 
Industri Universitas 
Kadiri 

Untuk menyajikan 
studi hubungan 
pengetahuan 
pekerja tentang 
potensi bahaya 
dengan perilau 
penggunaan alat 
pelindung diri 

Mesin, 
sikap atau 
perilaku 
tenaga 
kerja, 
proses 
kerja dan 
lingkunga
n kerja 

Observasi HIRAD
C 

Analisis 
menggunakan 
metode HIRADC 
Terdapat 4 kategori 
bahaya, yaitu 
ektrim terdapat 3 
Kriteria bahaya, 
high terdapat 10 
kriteria bahaya, 
Moderate terdapat 
8 kriteria bahaya 
dan low terdapat 2 

Prosedur 
identifikasi 
kemungkinan 
risiko K3 yang 
akan dikaji 
dalam penelitian  
ini dapat 
mempertimbangk
an aspek-aspek 
yang menjadi 
penilaian risiko. 
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kriteria bahaya 

4. Hazard Identification, 
Risk Analysis and Risk 
Assessment on High-Rise 
Building Construction 
Project 

(Ratnaningsih, 
Dhokhikah, & Fitria, 
2018) 

Penerbit : AIP publishing 

Untuk menyajikann 
studi 
mengidentifikasi 
risiko teknis 
manajemen pada 
kontruksi dan 
menetapkan risiko 
kepada pihak yang 
tepat 

Tenaga 
kerja, 
material 
dan 
peralatan, 
area kerja 
dan 
keuangan 

Observasi HIRA 

 

berdasarkan hasil 
menunjukkan 
bahwa dari 35 
variabel risiko ada 
8 riisiko dalam 
dampak waktu dan 
ada 7 risiko dalam 
dampak biaya 
sehingga sanga 
berdampak pada 
produktivitas. 

Pendekatan 
HIRA disajikan 
sebagai penilaian 
risiko dalam 
jurnal penelitian 
ini sehingga 
memilih metode 
terbaik untuk 
penelitian ini 
dapat 
mempertimbangk
an penilaian. 

5. Analisa Risiko K3 
Dengan Pendekatan 
Hazard and Operability 
Study (HAZOP) 

(Nurhuda, Sutrisno, & 
Galuh, 2019) 

Penerbit: Engineering 
and Sains Journal 

untuk menyajikan 
studi analisis risiko 
tentang 
keselamatan dan 
kesehatan kerja 
untuk mengambil 
tindakan 
pengendalian dan 
pencegahan 
terhadap potensi 

Proses 
produksi 

Observasi HAZOP 
dan 
HAZAR
D 

Di bidang proses 
produksi paving, 
terdapat lima 
potensi penyebab 
terjadinya bahaya 
kecelakaan kerja, 
sesuai dengan 
kajian dan sintesa 
yang telah 
dilakukan. 

Data yang efektif 
harus 
dikumpulkan 
mengenai 
metode yang 
paling cocok 
untuk sifat 
pekerjaan yang 
dilakukan dan 
hasil yang 
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Vol. 1 bahaya di tempat 
kerja 

Konveyor material, 
sikap pekerja, 
prosedur bongkar 
muat, pengaduk 
semen, dan mesin 
press adalah lima 
potensi penyebab 
bahaya. Konveyor 
material memiliki 
risiko terbesar dari 
lima sumber 
bahaya potensial, 
menjadikannya 
prioritas utama 
untuk perbaikan. 
Membuat tampilan 
yang terlihat 
dengan peringatan 
untuk tidak 
meletakkan tangan 
Anda di area 
konveyor material 
adalah perubahan 
yang disarankan 

diinginkan untuk 
menerapkan 
strategi analisis 
risiko yang tepat. 
Secara 
konseptual, 
memilih cara 
terbaik untuk 
mengidentifikasi 
dan menganalisis 
risiko K3 bagi 
petani sayuran 
mempertimbangk
an kombinasi 
metodologi ini. 
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yang dapat 
dilakukan. 

6.  Identifikasi Bahaya dan 
Risiko pada Area 
Produksi CV. Mebel 
Internasional, Semarang 
dengan Metode Job 
Safety Analysis 

 (Putri & Ulkhaq, 2017) 

Penerbit: Universitas 
Diponegoro 

untuk menilai 
risiko atau 
kemungkinan 
risiko dan 
menentukan skor 
risiko di area 
produksi. 

Data 

kecelakaa
n kerja 
pada tahun 
2012-2014 
di CV 
Mebel 
Internasio
nal 

Risk 
assesment 
form 

Job 
Safety 

Analysis 

hasil analisis 
perhitungan 
keselamatan kerja 
bahaya paling 
berbahaya di CV 
Mebel International 
antara lain 
kebisingan dari 
mesin, keadaan 
berantakan, dan 
tindakan/kondisi 
tidak aman dari 
karyawan. 

Subjek penelitian 
ini adalah 
pekerja mebel 
serta 
menggunakan 
JSA dalam 
penilaian 
risikonya, jurnal 
ini secara 
metodologi 
memiliki 
kesesuaian yang 
signifikan 
dengan penilaian 
risiko melalui 
metode JSA 
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E. Tujuan Penelitian 
a. Tujuan Umum 

Untuk mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja (K3) dengan menggunakan metode Job Safety Analysis 

(JSA) pada Petani Sayur Desa Bontomangape Kec. Galesong Selatan Kab. 

Takalar Tahun 2022. 

b. Tujuan Khusus 

1. Untuk mengidentifikasi potensi bahaya kesehatan dan keselamatan 

kerja (K3) pada 8 proses tahapan kerja petani sayur. 

2. Untuk menilai besarnya risiko K3  menggunakan metode JSA pada 8 

proses tahapan kerja petani sayur  

3. Untuk memberikan rekomendasi pengendalian potensi bahaya K3 

pada 8 proses tahapan kerja petani sayur.  

F. Manfaat 
a. Manfaat Ilmiah 

Dapat digunakan sebagai media mengenai indentifikai bahaya dan 

analisis manajemen risiko kesehatan dan keselamatan kerja (K3) pada 

Petani Sayur di Takalar. 

b. Manfaat institusi 

Dapat menjadi kajian pustaka dan referensi bagi instirusi Universitas 

Islam Negeri Alauddin khususnya pada program studi Kesehatan 

Masyarakat. 

c. Manfaat Praktis 

Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan 

pengelola K3. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Manajemen Risiko K3 

Manajemen Risiko K3 adalah upaya untuk mengelola risiko secara sistematis, 

terorganisir, dan terorganisir untuk menghindari kecelakaan yang tidak 

diinginkan. Akibatnya, manajemen akan dapat meningkatkan kinerja dengan 

mengenali dan menganalisis ancaman saat ini (Soputan, Sompie, & Mandagi, 

2014).  

Manajemen risiko merupakan strategi manajemen untuk komunikasi tugas, 

definisi konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, pemantauan, dan 

tinjauan risiko dikenal sebagai manajemen risiko (Cantino, Vincentiis, & Racca, 

2016). 

Manajemen risiko sebuah pendekatan sistematis untuk menilai risiko dan 

menentukan tindakan terbaik. Ini adalah metode untuk mengidentifikasi sumber 

risiko, memperkirakan dampak yang akan dimilikinya, dan mengembangkan 

reaksi yang harus diterapkan untuk mengurangi risiko. Dalam manajemen risiko, 

responden mengambil dua jenis tindakan mencegah dan meningkatkan (Bayu 

Dharma, Adnyana Putera, & Parami Dewi, 2017). 

Berdasarkan definisi yang di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen 

risiko keselamatan kerja adalah proses substansial dan menyeluruh yang 

digunakan untuk menentukan tindakan perbaikan berdasarkan kemungkinan 

bahaya di tempat kerja dan penilaian risiko. 

Internasional Standar Organization (ISO)  telah membuat standar 

manajemen risiko, serta standar manajemen risiko lainnya dan manajemen risiko 

global. Standar ini diluncurkan sebagai standar internasional setelah melalui 

prosedur pemungutan suara dan revisi anggota ISO. Ruang lingkup ISO 31000 

lebih besar dan lebih konseptual daripada standar manajemen risiko lainnya. 

bagian dari proses manajemen risiko Ada lima yaitu komunikasi, konsultasi, 

penentuan konteks, penilaian risiko, perlakuan risiko, pemantauan, dan tinjauan 

(Yuna, 2018). 
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Gambar 2. 1 Bagan Manajemen Risiko AS/NZS 4360:2004 

Sumber : (AS/NZS 4360, 2004) 

1. Identifikasi Bahaya 

Salah satu langkah dalam manajemen risiko adalah mengidentifikasi 

potensi bahaya di setiap tingkat pekerjaan. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), Bahaya didefinisikan sebagai sesuatu yang berpotensi 

menyebabkan kecelakaan, kerugian, ketidakbahagiaan, tragedi, dan sebagainya. 

Mengidentifikasi bahaya bekerja di lingkungan berisiko tinggi dengan tingkat 

ketegangan yang tinggi. Semua hal yang berpotensi mengganggu proses 

produksi harus dihindari dan diatasi. Faktor manusia (unsafe act) adalah sumber 

bahaya yang paling umum, namun faktor lingkungan / kondisi yang tidak aman 

juga dapat menjadi faktor (unsafe condition). Identifikasi risiko adalah dasar dari 

manajemen risiko untuk mengelola risiko secara efektif (Erliana & Azis, 2020). 

Pekerja harus mempromosikan pelaksanaan rencana pencegahan risiko 

profesional setelah mengidentifikasi semua bahaya pekerjaan yang berasal dari 
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aktivitas perusahaan. Karakterisasi perusahaan melalui kebijakan (jika 

ditetapkan), perencanaan kegiatan (identifikasi, penilaian, dan pengendalian 

risiko pekerjaan, analisis kecelakaan kerja, inspeksi internal dan audit, dan 

pekerja, antara lain) dan dokumentasi semuanya harus menjadi bagian dari 

program pengendalian risiko (Morgado, Silva, & Fonseca, 2019).  

 Identifikasi bahaya memberikan berbagai manfaat antara lain: 

a. Mengurangi risiko kecelakaan dengan menentukan penyebab kecelakaan. 

b. Untuk mendidik semua pihak tentang kemungkinan bahaya yang 

ditimbulkan setiap aktivitas perusahaan, untuk meningkatkan 

kewaspadaan dan kesadaran karyawan akan keselamatan di tempat kerja. 

untuk memilih solusi pengendalian dan penanganan yang terbaik dapat 

menentukan tindakan pengendalian sesuai dengan potensi risiko terbesar 

sebagai dasar dan masukan.  

c. Menyebar luaskan informasi tentang sumber bahaya perusahaan. 

Cara melakukan identifikasi bahaya adalah: 

1) Mengidentifikasi pekerjaan yang perlu dilakukan. 

2) Urutkan langkah kerja dari awal hingga akhir. 

3) Kemudian, berdasarkan bahaya fisik, kimia, mekanik, biologis, 

ergonomiss, psikologis, listrik, dan kebakaran, evaluasi jenis bahaya 

apa yang terkandung di setiap tingkat. 

4) Setelah potensi ancaman telah diidentifikasi, hitung dampak / 

kerugian yang dapat dihasilkan oleh potensi bahaya.. 

5) Tuliskan semua informasi yang di kumpulkan dalam tabel. Salah 

satu cara untuk mengidentifikasi bahaya adalah dengan 

menggunakan pengendalian risiko. Identifikasi adalah teknik untuk 

mengenali dan mengevaluasi bahaya pekerjaan yang berbeda (Ramli, 

2010 dalam Utami, 2017). 
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Metode dan teknik yang dapat digunakan untuk identifikasi risiko 

antara lain yaitu: 

a) Brainstorming 

Brainstorming adalah objek yang dapat mempengaruhi 

responden untuk bertindak sesuai dengan pesan atau substansi 

diskusi (Wahyurin, Aqmarina, Rahmah, Hasanah, & Silaen, 

2019). 

Menurut (Jasamarga, 2020) Brainstorming ini 

memungkinkan pekerja yang memiliki pengetahuan dan 

keterampilan untuk menemukan, menilai, dan memahami solusi 

penanganan risiko untuk secara bebas mendiskusikannya serta 

mempromosikan debat, mengarahkannya ke arah yang benar, 

dan menangkap masalah yang terjadi selama diskusi, teknik ini 

harus cukup dikelola. 

Brainstorming ini dapat di implementasikan  secara formal 

atau informal. Dalam brainstorming formal, peserta diharapkan 

siap dengan tujuan dan hasil yang telah ditentukan namun secara 

informal brainstorming tidak terstruktur.  

Brainstorming dapat digunakan sendiri atau dalam 

kombinasi dengan pendekatan lain untuk mengatasi setiap aspek 

manajemen risiko. Brainstorming adalah cara yang efektif untuk 

mengungkap bahaya dalam bisnis atau teknologi baru yang 

memerlukan pemikiran inovatif. 

Empat peraturan dasar brainstorming:  

 Suspend Judgment, Setiap orang dalam tim harus 

menahan diri dari membuat asumsi atau membuat saran 

untuk anggota tim lainnya. 

 Record all Ideas, pendapat dan saran yang tidak 

digunakan harus mengumpulkan ide, pandangan dan 

saran yang sedang berjalan.  
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 Encourage "Piggy-backing" ideas, fasilitator dan 

kordinator mampu mendorong mengembangkan ide, 

sudut pandang yang sudah diaplikasikan sebelumnya. 

 Think out of the box, yaitu mendorong pekerja untuk 

memberikan ide-ide yang terbaru daripada mengulangi 

ide yang lama. 

Brainstorming akan berhasil apabila bekerja, setiap orang 

bebas untuk mengeksplorasi ide-ide kreatif dalam lingkungan 

yang tidak menghakimi dan siap untuk mendengarkan beragam 

sudut pandang dari kita sendiri. Proses Brainstorming formal 

adalah sebagai berikut: 

  Sebelum brainstorming dimulai, fasilitator menyiapkan 

instruksi dan konteks pengantar. 

  Pastikan bahwa semua peserta brainstorming menyadari 

tujuan brainstorming terlebih dahulu sehingga semua 

orang dapat mempersiapkan diri. 

 Pastikan bahwa semua peserta brainstorming menyadari 

luasnya masalah yang harus dieksplorasi.  

 Lingkungan harus santai dan menyenangkan sehingga 

peserta dapat dengan bebas mengekspresikan pikiran dan 

pendapat mereka. 

 Pastikan bahwa semua peserta pasif dengan dasar-dasar 

brainstorming. 

 Buatlah catatan yang jelas tentang semua ide sehingga 

seluruh tim dapat melihatnya. 

 Setelah selesai, semua anggota tim berbagi pemikiran, 

ide, dan pendapat mereka. Seluruh tim melewati semua 

ide dan memastikan bahwa semua orang mengerti apa 

yang dikatakan. Mereka kemudian menganalisis daftar 

lengkap, menghapus duplikat dan menggabungkan yang 

terkait. 
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b) What If 

Untuk menemukan bahaya, metode seperti brainstorming 

dan menyelidik digunakan. Dalam urutan pertanyaan yang 

diajukan, Bagaimana jika menggunakan frasa "bagaimana-jika." 

Ini adalah strategi paling tradisional untuk identifikasi bahaya. 

Analisis What If semakin umum digunakan untuk melacak 

kemajuan proyek atau untuk menghindari penundaan dalam 

penyelesaiannya (Silvianita, Firmansyah, Rosyid, Suntoyo, & 

Chamelia, 2018). 

Mempercepat aktivitas adalah salah satu strategi untuk 

menghindari penundaan. Metode yang dikenal sebagai metode 

What If dapat digunakan untuk mempercepat proyek. 

Pendekatan ini adalah referensi yang dapat digunakan untuk 

membuat penilaian terbaik dan terbaik jika jadwal sebenarnya 

tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan (Radevi, Unas, & 

Negara, 2000). 

Tujuan metode ini adalah untuk menemukan kemungkinan 

hasil yang tidak diinginkan dan memberikan pengaruh yang 

signifikan. Analisis potensi penyimpangan desain, konstruksi, 

atau perubahan yang tidak diinginkan dapat dilakukan dengan 

menggunakan teknik ini. 

Menurut (Radevi et al., 2000) Untuk membangun jadwal 

proyek dengan perangkat lunak Microsoft Project, metode CPM 

(Critical Path Methode) akan digunakan untuk pengolaan data. 

Prosedur pendekatan What If :  

1) Tambahkan aktivitas ke model proyek MS. 

2) Menggunakan Ms. Project, tentukan efek 

keterlambatan pada durasi keseluruhan dan lintasan 

penting yang terjadi. 

3) Identifikasi tindakan yang akan dianalisis agar total 

panjang tidak terpengaruh. 
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4) Hitung produktivitas alat berat untuk menganalisis 

operasi. 

5) Hasil analisis diperiksa untuk melihat apakah jumlah 

hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jumlah 

pekerjaan dapat dikurangi dari waktu yang 

dimaksudkan, atau jika perlu dijadwal ulang dengan 

memasukkan jumlah hari yang dianalisis. Jika ini 

tidak mungkin, pilihan lain adalah memasukkan alat 

berat dalam kegiatan berikut atau penerus yang tidak 

memiliki lintasan penting. 

6) Dalam proyek Microsoft, temuan penjadwalan baru 

dari analisis di atas ditampilkan dalam bentuk bagan. 

c) HAZOPS 

HAZOP singkatan dari Hazard and Operability Study, yang 

merupakan Metode untuk mengenali ancaman dan masalah yang 

dapat menghambat operasi menjadi lebih efisien disarankan. 

Ketika unit proses menyimpang dari desain, HAZOP mencoba 

untuk mengidentifikasi sebab dan akibat. Dengan kata lain, 

Salah satu bahaya akan muncul jika proses menyimpang dari 

desain, tetapi bahaya dapat diminimalkan jika proses ditangani 

sesuai dengan batasan desain. Prinsip dasar penelitian hazops 

adalah untuk memeriksa semua tinjauan/deskripsi proses dan 

mengajukan pertanyaan pada setiap tahap untuk 

mengidentifikasi potensi penyimpangan dari tujuan desain serta 

penyebab dan efeknya (A. P. Utami, 2017). 

Menurut (Prakoso, 2016) Prosedur yang dijalankan oleh 

Hazop secara garis besar: 

1) Gambaran menyeluruh tentang proses masing-masing 

pabrik. 
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2) Memecah sistem menjadi subsistem yang lebih kecil. Untuk 

partisi sistem ini, tidak ada peraturan atau prosedur 

eksplisit. 

3) Menggunakan kata kunci atau kata panduan untuk 

membantu proses analisis, lihat penyimpangan dalam 

subsistem. 

4) Menentukan sumber penyimpangan – penyimpangan yang 

muncul.  

5) Mengevaluasi implikasi atau dampak yang tidak diinginkan 

yang mungkin timbul sebagai akibat dari penyimpangan apa 

pun. Jumlah efek negatif kecil ditentukan oleh pengaturan 

operasional pabrik, yang aman dan efisien dalam kondisi 

normal. 

6) Penentuan perlindungan yang diperlukan untuk setiap 

elemen yang menunjukkan penyimpangan. 

Beberapa metrik menjadi khas dalam menilai nilai dan 

tingkat bahaya masing-masing komponen saat mempelajari 

HAZOP. likelihood, consequence, dan  risk matrix adalah salah 

satu parameter yang digunakan (Prakoso, 2016) 

Adapun langkah-langkah metode Hazop yaitu:  

1) Studi P&ID, serta diagram alur, lembar data, proses, dan 

pemilihan bahan 

2) Detail sistem menjadi titik utama. 

3) Penggunaan kata-kata panduan untuk mengidentifikasi 

varian dalam proses untuk mengidentifikasi potensi 

penyimpangan. 

d) FMEA 

Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) Ini adalah 

pendekatan untuk menganalisis kegagalan sistem, desain, 

proses, atau layanan. Potensi kegagalan diidentifikasi dengan 

menetapkan skor untuk setiap mode kegagalan berdasarkan 
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frekuensi kejadian. (occurrence), tingkat keparahan (severity), 

dan tingkat deteksi (detection) (Stamatis, 1995 dalam 

Faturrahman, 2014). 

FMEA adalah sistem, desain, proses, atau layanan 

menjangkau pelanggan, teknik rekayasa digunakan untuk 

membangun, mendeteksi, dan menghilangkan kesalahan, 

masalah, kesalahan, dan sejenisnya yang diketahui darinya 

(Hanif, Rukmi, & Susanty, 2015).  

Secara umum desain FMEA dan proses FMEA adalah dua 

jenis FMEA yang berbeda. Pengamatan desain FMEA 

terkonsentrasi pada desain produk. Selama prosedur FMEA, 

kegiatan proses produksi menjadi fokus pengamatan.. Tujuan 

menggunakan strategi ini adalah untuk mengurangi 

kemungkinan cacat. (defect) (Faturrahman, 2014). 

Berikut ini adalah beberapa tujuan yang dapat dicapai 

perusahaan melalui penggunaan FMEA. 

1) Tentukan mode kegagalan dan besarnya konsekuensinya. 

2) Untuk menentukan fitur mana yang penting dan mana yang 

patut diperhatikan. 

3) Untuk mengidentifikasi pesanan desain potensial serta 

kekurangan proses. 

4) Untuk membantu pekerja dalam berfokus pada penurunan 

perhatian pada produk dan proses sementara juga membantu 

dalam pencegahan masalah (Jasamarga, 2020). 

e) FTA 

Fault Tree Analisys (FTA) adalah strategi dalam 

melakukan analisis kesalahan untuk mendeteksi bahaya atau 

mengungkap penyebab masalah yang berperan dalam terjadinya 

kegagalan (Ardiansyah & Wahyuni, 2019). 

Menurut (Hanif et al., 2015) Pendekatan yang digunakan 

untuk menentukan risiko yang mengarah pada kegagalan adalah 
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metode Fault Tree Analisys (FTA). Metode ini menggunakan 

metodologi top-down, dimulai dengan anggapan kegagalan dari 

peristiwa puncak (Top Event), kemudian masuk ke detail tentang 

penyebab Top Event hingga mencapai root cause.Struktur Fault 

Tree Analysis (FTA) berisi gerbang logika, terutama gerbang 

AND dan gerbang OR, yang mewakili kriteria yang memicu 

kegagalan, baik kondisi tunggal maupun kombinasi dari kondisi 

yang beragam. 

Adapun langkah-langkah FTA sebagai berikut :  

1) Mengidentifikasi kejadian untuk menemukan kegagalan 

sistem, identifikasi jenis kerusakan yang terjadi 

(peristiwa yang tidak diinginkan) pada langkah ini. 

2) Memahami sistem memerlukan pemeriksaan 

menyeluruh terhadap semua data yang tersedia pada 

sistem dan ruang lingkupnya. 

3) Buat diagram pohon kesalahan atau grafik pohon 

kesalahan menggambarkan bagaimana peristiwa tingkat 

atas. 

4) Periksa kesalahan dalam pohon analisis kesalahan 

digunakan untuk mendapatkan informasi yang jelas 

tentang suatu sistem dan untuk membuat modifikasi 

yang diperlukan..  

f) JHA 

Job Hazard Analysis (JHA) adalah metode menganalisis 

dan menyortir langkah-langkah pekerjaan ke dalam daftar. 

Masing-masing langkah ini diperiksa untuk mengidentifikasi 

potensi bahaya. Bahaya yang dimaksud adalah situasi atau 

tindakan yang, jika tidak diatur dengan tepat, dapat 

mengakibatkan cedera atau penyakit. JSA adalah teknik untuk 

mengidentifikasi bahaya sebelum muncul yang berfokus pada 

tugas-tugas dalam pekerjaan. Interaksi antara pekerja, tugasnya, 
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peralatan yang digunakan, dan lingkungan kerja adalah 

penekanan dari teknik ini. Setelah bahaya telah ditentukan, 

strategi ini sering ditindaklanjuti dengan upaya untuk 

mengurangi atau menghilangkan risiko, membawanya dalam 

batas-batas yang dapat dikelola (OSHA3071, 2002 dalam 

Sukapto, Djojosubroto, & Permana, 2018). 

Islam sangat menganjurkan keselamatan umat manusia dalam kehidupan 

ini dan di akhirat. Manusia tidak dapat dihilangkan dari risiko yang 

membahayakan diri mereka sendiri dan keluarga mereka dalam kehidupan 

sehari-hari. Tidak ada bencana  yang menimpa seseorang tanpa izin Allah. 

Menurut Ibnu Abbas juga menyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di 

muka  ini tergantung pada kehendak dan kekuasaan Allah, dan bahwa siapa pun 

yang percaya kepada Allah memberi petumjuk kepada hatinya. Dalam hadist 

riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda : 

Arti kata dharar dan dhirar masih bisa diperdebatkan. Dharar, menurut 

beberapa orang, adalah tindakan yang menempatkan kehidupan sendiri dalam 

bahaya, sedangkan dhirar menempatkan kehidupan orang lain dalam bahaya. 

Interpretasi lain adalah bahwa dharar adalah tindakan yang berpotensi 

membahayakan orang lain, sedangkan dhirar adalah membalas bahaya dengan 

bahaya lain, apakah dimaksudkan atau tidak. Dharar, menurut Al-Khasyani 

adalah tindakan yang menguntungkan individu tetapi merugikan orang lain, 

sedangkan dhirar adalah tindakan yang tidak membantu individu tetapi dapat 

membahayakan orang lain (Thaib, 2020). 

Penerapan hadits ini pada petani sayur adalah bahwa sebelum kita 

bekerja, kita harus terlebih dahulu mempertimbangkan apakah pekerjaan kita 

dapat merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Jika ada sesuatu yang 

berpotensi berbahaya, kita harus meminimalisir bahaya tersebut.  

Misalnya seorang petani bekerja dalam keadaan tergesa-gesa, lelah dan 

tidak sehat. Jelas hal ini bisa membahayakan diri kita ataupun orang lain maka 

langkah preventif sesuai hadist itu yang bersangkutan melakukan  pekerjaannya 
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dengan memperhatikan bahaya-bahaya yang akan terjadi disekitar lingkungan 

pekerjaan.  

2. Penilaian risiko 

Menurut AS/NZS 4360:2004 risiko K3 adalah kejadian yang 

mempengaruhi suatu objek. Dalam konteks ini, objek mengacu pada target yang 

dapat diukur melalui sebab dan akibat. Nilai kemungkinan (Probability) dan 

dampak (consequences) digunakan untuk menghitung risiko. Jika ada interaksi 

antara panjanan/paparan bahaya dengan pekerja/peralatan/bahan kerja, 

dampaknya dihasilkan (AS/NZS 4360, 2004). 

Setelah mengidentifikasi ancaman risiko K3, langkah selanjutnya adalah 

menilai risiko dengan memeriksa kemungkinan keparahan dan probabilitas 

risiko. Menggunakan alasan dan pengalaman untuk menentukan probabilitas 

suatu peristiwa sangat subjektif. Beberapa risiko mudah untuk dinilai, tetapi 

mungkin sulit untuk menghitung kemungkinan kejadian yang sangat tidak biasa. 

Oleh karena itu, sangat penting untuk mengambil tindakan untuk 

memprioritaskan penerapan langkah-langkah manajemen risiko secara efektif. 

Karena informasi statistik tidak selalu tersedia untuk risiko tertentu, menghitung 

kemungkinan risiko terjadi sangat menantang. Selain itu, menentukan tingkat 

kerugian aset immaterial sering menantang. Penentuan risiko adalah hasil akhir 

dari Penilaian risiko (Novia Rilyani, Firdaus W ST, & Dwi Jatmiko, 2015). 

Ada berbagai metode Penilaian risiko yang tersedia, yang masing-masing 

disesuaikan dengan tuntutan sektor tertentu. Pilihan metode dalam Penilaian 

risiko sama pentingnya, karena hasil Penilaian risiko berubah berdasarkan 

pendekatan yang digunakan (Gul, 2018).  

Metode dalam Penilaian risiko berdasarkan AS/NZS 4360: 2004 yaitu: 

a. Kualitatif 

Pengukuran risiko dilakukan dengan menggunakan skala deskriptif 

dalam metodologi kualitatif, seperti konsep risiko kecil, menengah, dan 

tinggi. Dalam prosedur kerja di mana tingkat prioritas risiko bahaya 

harus didahulukan, metodologi kualitatif umumnya diterapkan. Metode 

ini memberikan perspektif yang luas pada tingkat penilaian risiko, 



28 
 

 
 

memungkinkan nilai dampak (concequences) dan probabilitas 

(probability) ditentukan semata-mata berdasarkan persepsi dan 

interpretasi penilai (Austalian Standart/New Zealand Standart, 2004), 

Tabel 2. 1 Ukuran Kualitatif dari keparahan (Consequence) 
Level Penjelasan Contoh penjelasan rinci 

1 Insignificant Tidak terjadi cidera, kerugian 
financial kecil 

2 Minor P3K, penanganan di tempat, 
kerugian financial sedang 

3 Moderate Memerlukan perawatan medis, 
penanganan di tempat dengan 
bantuan pihak luar, kerugian besar 

4 Major Cedera berat, kehilangan 
kemampuan produksi, kerugian 
besar 

5 Catastrophic Kematian, efek gangguan hingga ke 
luar area, kerugian sangat besar. 

    Sumber : (Austalian Standart/New Zealand Standart, 2004) 

Tabel 2. 2 Ukuran Kualitatif dari kemungkinan (Probability) 
Level Penjelasan Contoh penjelasan rinci 

1 Almost certain Terjadi hampir di semua keadaan 
2 Likely Sangat mungkin terjadi hampir di 

semua keadaan 
3 Possible Dapat terjadi sewaktu-waktu 
4 Unlikely Kemungkinan terjadi jarang 
5 Rare Hanya dapat terjadi pada keadaan 

tertentu 
    Sumber : (Austalian Standart/New Zealand Standart, 2004) 

Tabel 2. 3 Matriks Penilaian Risiko Kualitatif (level risiko) 
Probability Consequence 

Insignific
ant 
1 

Minor 
2 

Moderate 
3 

Major 
4 

Catastroph
ic 
5 

A (Almost 
Certain) 

H H E E E 

B (Likely) M H H E E 
C (Moderate) L M H E E 
D (Unlikely) L L M H E 
E (Rare) L L M H H 

  Sumber : (Austalian Standart/New Zealand Standart, 2004) 
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Keterangan: 

E : Sangat berisiko, dibutuhkan tindakan secepatnya 

H : Berisiko, dibutuhkan perhatian dari manajemen puncak 

M : Risiko sedang, tanggung jawab manajemen harus spesifik 

L : Risiko rendah, ditangani dengan prosedur rutin 

b. Semi Kuantitatif 

Dalam penilaian risiko, semi-kuantitatif adalah metode untuk 

mengidentifikasi skenario peristiwa / kecelakaan dan mengukur risiko 

(Sommeng, Adhitya Saputra, & Anondho Wijanarko, 2019). Skala 

kualitatif yang ditunjukkan kemudian diberi nilai dalam analisis semi-

kuantitatif. Setiap nilai harus mewakili tingkat keparahan risiko serta 

kemungkinannya. Skala kualitatif yang ditunjukkan kemudian diberi 

nilai dalam analisis semi-kuantitatif. Setiap nilai harus mewakili tingkat 

keparahan risiko serta kemungkinannya (Luri & Rinawati, 2019). 

Tabel 2. 4 Kriteria dan Nilai Probability 
Tingkatan Deskripsi Rating 
Almost Certain Kejadian yang paling sering terjadi 10 
Likely Kemungkinan terjadi kecelakaan 50% 6 
Unusual but 
Possible 

Tidak biasa terjadi namun memiliki 
kemungkinan terjadi 

3 

Remotely Possi Suatu kejadian yang sangat kecil 
kemungkinan terjadinya 
 

1 

Conceivable Tidak pernah terjadi kecelakaan tetapi 
mungkin terjadi 

0,5 

Practically 
Impossible 

Sangat tidak mungkin terjadi 0,1 

    Sumber : (Austalian Standart/New Zealand Standart, 2004) 

Tabel 2. 5 Kriteria dan Nilai Exposure 
Tingkatan Deskripsi Rating 

Continuously Sering terjadi dalam satu hari 10 
Frequently Terjadi kira-kira satu kali dalam sehari 6 
Occasionally Terjadi satu kali seminggu sampai satu 

kali sebulan 
3 

Infrequent Satu kali dalam sebulan sampai satu 
kali dalam setahun 

2 

Rare Tidak diketahui kapan terjadinya 1 
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(jarang) 
Very rare Sangat tidak diketahui kapan terjadinya 

(sangat jarang) 
0,5 

Sumber : (Austalian Standart/New Zealand Standart, 2004) 

Tabel 2. 6 Kriteria dan Nilai Consequence 
Tingkatan Deskripsi Rating 
Catastrophe Kematian banyak orang, aktivitas 

dihentikan, terjadi kerusakan lingkungan 
yang sangat luas 

100 

Disaster kematian satu hingga beberapa orang, 
kerusakan permanen yang bersifat lokal 
terhadap lingkungan 

50 

Occasionally Terjadi satu kali seminggu sampai satu kali 
sebulan 

25 

Infrequent Satu kali dalam sebulan sampai satu kali 
dalam setahun 

15 

Rare Tidak diketahui kapan terjadinya (jarang) 5 
Very rare Sangat tidak diketahui kapan terjadinya 

(sangat jarang) 
1 

    Sumber : (Austalian Standart/New Zealand Standart, 2004) 

c. Kuantitatif 

Analisis kuantitatif menggunakan nilai numerik untuk hasil dan 

pemanfaatan data secara teratur dari banyak sumber. (Luri & Rinawati, 

2019). Penilaian risiko dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif pada daftar bahaya yang telah diidentifikasi secara kualitatif 

dan memiliki potensi untuk berdampak negatif terhadap kinerja proyek. 

Teknik mengukur dampak peristiwa risiko yang terjadi dan 

menghasilkan peringkat angka pada daftar risiko dikenal sebagai 

Penilaian risiko kuantitatif. Teknik yang akan digunakan dalam 

Penilaian risiko secara kuantitatif dan teknik adalah Expected Monetary 

Value Analysis, Metode ini adalah ide statistik yang menentukan output 

rata-rata ketika serangkaian kejadian nanti mungkin terjadi atau 

mungkin tidak terjadi (Nurhuda et al., 2019). 
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3. Evaluasi Risiko 

Membandingkan tingkat risiko dengan standar yang telah ditetapkan, 

target tingkat risiko, dan kriteria lainnya adalah metode khas untuk menilai 

manajemen risiko  (Novia Rilyani et al., 2015). Interpretasi evaluasi yang 

tepat untuk menangani bahaya keselamatan yang dievaluasi adalah tahap 

akhir dalam pendekatan penilaian risiko keselamatan yang komprehensif. 

Analisis bahaya, yang terdiri dari penilaian pada tingkat yang dapat 

ditoleransi dan, sebagai panduan, perbandingan yang berkaitan dengan 

kode, standar, undang-undang, dan kebijakan, menghasilkan evaluasi 

(Sadeghi et al., 2020). Mengetahui siapa yang memiliki tingkat prioritas 

terbesar hingga terendah dan menentukan risiko mana yang ditangani dan 

risiko mana yang hanya perlu diawasi adalah tujuan evaluasi (Novia Rilyani 

et al., 2015). 

Setelah dilakukan analisis nilai risiko untuk setiap tahapan pekerjaan, 

dilakukan penilaian risiko dan dikategorikan lebih lanjut menggunakan 

rumus William T. Fine dengan mempertimbangkan variabel kemungkinan 

(probability), paparan (exposure), dan konsekuensi (consequences) 

Eksposur×Kemungkinan× Dampak (Los Pinos & González-García, 2020). 

Hasil dari perkalian tersebut selanjutnya dijabarkan dalam beberapa 

kategori yaitu: 

Tabel 2. 7 Matriks Evaluasi Risiko Metode Semi-Kualitatif 
Tingkat Risiko Comment Action 
>350 Very High Penghentian aktivitas, risiko dikurangi 

hingga mencapai batas yang dapat 
diterima. 

181-350 Priority 1 Perlu dilakukan penanganan secepatnya. 
71-180 Substansial Mengharuskan adanya perbaikan secara 

teknis. 
20-70 Priority 3 Perlu diawasi dan diperhatikan secara 

berkesinambungan. 
<20 Acceptable Intensitas kegiatan yang menimbulkan 

risiko dikurangi seminimal mungkin. 
Sumber : (Austalian Standart/New Zealand Standart, 2004) 
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4. Pengendalian Risiko 

Menurut AS/NZS 4360 (2004) dalam Ernawati & Tualeka, 2013) 

pengendalian merupakan metode,teknik,alat atau prosedur untuk 

mengurangi efek berbahaya dan meningkatkan produktivitas.  

Dalam proses manajemen risiko total, pengendalian risiko adalah fase 

kritis dan penting. Pengendalian risiko berkaitan dengan meminimalkan atau 

mengurangi tingkat risiko ke tingkat serendah atau dapat ditoleransi 

(Soputan et al., 2014). pengendalian risiko adalah strategi untuk 

menghindari potensi risiko di tempat kerja. Dengan menetapkan skala 

prioritas, yang kemudian penentuan prioritas, membantu dalam memilih 

rekomendasi. Pengendalian risiko yang dikenal sebagai hierarki 

pengendalian, potensi bahaya ini dapat dikelola. Penting untuk menerapkan 

langkah-langkah pengendalian risiko untuk mengurangi risiko yang dapat 

diterima sesuai dengan kriteria dan standar peraturan yang berlaku setelah 

risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja telah diidentifikasi dan dinilai 

(Wijaya, Panjaitan, & Palit, 2015).  

Pengendalian risiko adalah proses langkah demi langkah untuk 

mencegah dan mengendalikan potensi risiko. Ini terdiri dari beberapa 

tingkatan (Restuputri & Sulaksmi, 2016).  

Menurut (Ahyadi, Abdunnaser, & Safrijal, 2018) Strategi pengendalian 

risiko yang terdiri dari rencana yang dipilih pada langkah sebelumnya, harus 

diterapkan untuk setiap risiko yang tidak dapat diterima. Untuk mencegah 

kecelakaan yang tidak diinginkan sehingga diperlukan pengawasan. Salah 

satunya adalah memastikan semua peralatan dalam keadaan baik sebelum 

dan sesudah melakukan tugas kerja. Memeriksa pekerja untuk memastikan 

kesejahteraan fisik dan mental pekerja. Pastikan sisa perlengkapan kerja 

disimpan dengan benar dan diberi tempat yang lebih aman dan sebelum 

melakukan aktivitas kerja, memastikan pekerja menggunakan alat pelindung 

diri (APD). 
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Cara pengendalian risiko dilakukan melalui: 

a. Eliminasi (Elimination)  

Istilah "eliminasi" mengacu pada tindakan mencoba 

menghilangkan ancaman. Eliminasi adalah pengendalian risiko yang 

permanen. harus dicoba untuk diadopsi sebagai pilihan prioritas 

utama. Eliminasi dapat dilakukan dengan cara memindahkan segala 

sistem kerja atau benda yang terhubung dengan tempat kerja dan 

keberadaannya melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) dari persyaratan, 

peraturan, atau standar K3. Eliminasi adalah strategi manajemen risiko 

efektif karena mengurangi kemungkinan kecelakaan dan gangguan 

kerja (Septia, 2011). 

b. Substitusi (Substitution)  

Substitusi adalah Sebuah upaya pengendalian berbahaya diganti 

dari yang sangat berbahaya menjadi yang kurang berbahaya. 

mengganti sumber risiko dengan metode atau peralatan yang lebih 

aman atau kurang berisiko adalah tujuan dari pengendalian ini 

(Ramadhan, 2017). Ketika sumber bahaya tidak dapat menghilangkan 

sepenuhnya, opsi kedua harus digunakan sebagai rencana cadangan 

dengan mengembangkan prosedur atau sumber daya alternatif. Proses 

penggantian membutuhkan banyak percobaan dan kesalahan sebelum 

dapat ditentukan apakah suatu teknik pengganti akan berfungsi 

seefektif aslinya. Penting untuk memastikan bahwa bahaya telah 

diinformasikan dan memiliki tingkat toksisitas yang lebih tinggi dari 

rata-rata (Ratnasari, 2009).  

c. Rekayasa (Engineering)  

Teknik adalah metode mengurangi risiko dengan mendesain ulang 

tempat kerja, mesin, peralatan, atau proses industri untuk membuatnya 

lebih aman. Pemikiran yang lebih dalam tentang bagaimana 

membangun situs kerja yang mengubah peralatan, melakukan 

campuran tugas, mengubah prosedur, dan meminimalkan frekuensi 

melakukan kegiatan berbahaya adalah elemen khas dari tingkat ini 
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(Ramadhan, 2017). Pengendalian rekayasa alternatif terdapat tiga 

bagian: ventilasi, menjaga, dan isolasi. Dimana isolasi mencegah 

sirkulasi bahaya dengan mendirikan partisi atau penghalang antara 

bahaya dan pekerja, Penjagaan mengurangi jarak antara pekerja dan 

titik kontak, dan ventilasi mengurangi polusi udara, yang diperlukan 

untuk kenyamanan, stabilitas suhu, dan manajemen kontaminasi 

(Ratnasari, 2009).  

d. Administrasi 

Untuk mengurangi risiko, administrasi berkonsentrasi pada 

penggunaan prosedur khusus seperti SOP (Standard Operating 

Procedures) (Restuputri & Sulaksmi, 2016). Penyediaan lingkungan 

kerja yang dapat mengurangi kemungkinan seseorang terpapar potensi 

bahaya adalah bagaimana pengendalian administratif dilakukan. 

Sistem manajemen administrasi ini terutama bergantung pada perilaku 

pekerja dan memerlukan pengawasan rutin agar efektif. Perekrutan 

pekerja baru berdasarkan jenis pekerjaan yang harus dilakukan, 

menetapkan jam kerja dan istirahat, merotasi pekerjaan untuk 

mencegah kebosanan dan kejenuhan, menciptakan proses kerja, 

menyesuaikan jadwal kerja, pengembangan keterampilan, dan 

pelatihan K3 semua termasuk dalam strategi ini (Ernawati & Tualeka, 

2013). 

e. Alat Pelindung Diri (APD)  

Alat pelindung diri adalah tahap akhir dalam mengurangi 

keparahan bahaya yang ditimbulkan oleh lingkungan kerja 

(Ramadhan, 2017). alat pelindung diri (APD) adalah mode kontrol 

sementara yang dapat digunakan dalam waktu jangka pendek. APD 

merupakan pilihan terakhir pada sistem pengendalian risiko di tempat 

kerja (Septia, 2011).  

APD juga memiliki sejumlah kelemahan, antara lain sebagai 

berikut:  
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1) APD hanya mengurangi paparan tubuh terhadap potensi 

risiko, bukan risiko sebenarnya itu sendiri. Jika APD tidak 

digunakan dengan benar, risiko akan langsung berdampak pada 

tubuh pekerja. 

2) Ketidakmampuan untuk bergerak bebas saat bekerja 

membuat pemakaian APD menjadi tidak nyaman, dan kenyataan 

bahwa APD harus dipakai saat bekerja menambah beban. 

Dalam penggunaan APD tetap dibutuhkan pelatihan atau training 

bagi tenaga kerja yang menggunakannya, termasuk pemeliharaannya. 

Tenaga kerja juga harus mengerti bahwa penggunaan APD tidak 

menghilangkan bahaya yang akan terjadi. Jadi bahaya akan tetap 

terjadi jika ada kecelakaan (Septia, 2011). 

5. Jenis-jenis Bahaya  

Menurut (Ramli 2009 dalam UNY, 2014) bahaya adalah Segala sesuatu 

yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan, cedera manusia, kerusakan 

properti, atau gangguan lainnya.  

Adapun Jenis bahaya yaitu:  

a. Bahaya Mekanis 

Bahaya mekanis timbul dari penggunaan alat mekanis atau 

pemindahan barang secara manual atau otomatis. seperti dalam 

penggilingan, pembubutan, pengepresan, penempaan, pengadukan, 

dan proses lainnya. Bahaya seperti pengeboran, pemotongan, 

penempaan, penjepitan, pengepresan, dan bentuk gerakan lainnya 

ada di bagian mesin yang bergerak. Gerakan mekanis ini 

berpotensi melukai atau merusak orang dengan cara memotong, 

mencubit, memotong, atau cara lainnya (UNY, 2014).  

b. Bahaya Kimia  

Bahan kimia adalah risiko dapat menyebabkan keracunan 

racun, peradangan, kebakaran, ledakan, polusi, dan pencemaran 

lingkungan tergantung pada jenis dan isinya, bahan kimia mungkin 
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memiliki berbagai kemungkinan risiko. Risiko kimia berkontribusi 

pada banyak kecelakaan (UNY, 2014). 

c. Bahaya Biologi  

Menurut (ILO, 2012) Ada banyak penyebab biologis yang 

berbeda dari penyakit akibat kerja. pekerja juga sering menghadapi 

penyakit yang disebabkan oleh produk pertanian, virus, atau 

bakteri.  

Bahaya biologi adalah agen infeksius atau produk 

sampingannya yang menyebabkan penyakit pada manusia. 

Kehadiran patogen di tempat kerja atau senyawa yang terbuat dari 

mikroorganisme yang membahayakan kesehatan manusia dapat 

menimbulkan risiko biologis (Romadhoni & Widowati, 2017).  

d. Bahaya Ergonomis  

Bahaya ergonomis merupakan bahaya yang disebabkan oleh 

hubungan antara aktivitas kerja, penggunaan alat/fasilitas, dan 

lingkungan kerja yang tidak baik sehingga menyebabkan cedera 

atau penyakit pada pekerja (UNY, 2014).  Tujuan ergonomi adalah 

menyesuaikan alat pekerja dengan pekerjaannya. Ini memerlukan 

penyesuaian tugas dan ruang kerja dengan persyaratan tenaga kerja 

daripada mengharapkan semua orang untuk menyesuaikan diri. 

Stasiun kerja, peralatan, dan peralatan dengan desain ergonomis 

yang efektif nyaman dan efektif untuk digunakan pekerja. 

Hal  ini juga mendorong lingkungan kerja yang sehat karena 

mengendalikan atau menghilangkan potensi bahaya dengan 

mengatur prosedur kerja. Keserasian antara orang, lingkungan, cara 

melakukan sesuatu, dan proses kerja akan tercapai. Lingkungan 

kerja harus diatur sedemikian rupa untuk mencegah ketegangan 

otot, kelelahan yang berlebihan, atau masalah kesehatan lainnya 

(ILO, 2012).  
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e. Bahaya Fisik  

Faktor fisik adalah meliputi kebisingan, penerangan, 

getaran, lingkungan kerja, gelombang mikro, dan radiasi UV. 

Pertimbangan fisik juga mencakup unsur lingkungan. Elemen-

elemen ini dapat berupa produk sampingan spesifik dari proses 

produksi atau komponen yang tidak diinginkan (ILO, 2012). 

Bahaya fisik termasuk suhu yang tidak nyaman, tingkat 

kebisingan, pencahayaan yang buruk, getaran yang parah, dan 

radiasi. Karena hilangnya garam dan kelembaban, tenaga kerja 

menjadi cepat lelah dalam keadaan kerja yang terlalu panas. Suhu 

tubuh akan meningkat sebagai respons terhadap peningkatan panas 

lingkungan, yang akan berdampak negatif bagi kesehatan. Dalam 

keadaan yang parah, suhu tubuh yang tinggi dapat menyebabkan 

pingsan atau bahkan kematian. Kondisi yang terlalu dingin juga 

akan membuat kru lebih rentan terhadap penyakit yang akan 

menurunkan daya tahan mereka (Septia, 2011).  

f. Bahaya Psikologi  

Bahaya psikologik seperti penyakit jiwa yang dapat 

berkembang sebagai akibat dari keadaan sosial tempat kerja yang 

tidak sesuai dan menimbulkan ketegangan mental pada tenaga 

kerja, seperti harus memenuhi target produksi yang terlalu tinggi 

dan di luar kapasitasnya, dan hubungan yang kurang baik antara 

atasan dan bawahan. Penyakit mental ini dapat bermanifestasi 

sebagai kondisi fisik seperti tekanan darah tinggi. Penyakit ini 

dikategorikan sebagai psikosomatis contohnya gejala umum stres 

di tempat kerja (Septia, 2011).  

Salah satu syariat Islam adalah mempertahankan diri dari segala macam 

bahaya dan ancaman. bahaya baik bagi kehidupan di dunia maupun di 

akhirat, baik fisik maupun psikis. 
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Dalam QS. Al-Baqarah/2: 195:  

 

 
 

Terjemahnya: . . . janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat 
baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.  

 
Penggalan ayat ini dititik beratkan pada kalimat “janganlah jerumuskan 

dirimu ke dalam kebinasaan”. Dalam Al-Azhar menafsirkan bahwa 

kebinasaan merujuk pada kekuatan yang tidak mampu dikalahkan oleh diri 

sendiri (Hamka, 1990). 

Sementara itudi tegaskan kembali dalam tafsir Al-Mishbah bahwa 

pekerjaan harus diselesaikan secara tuntas dan penuh pertimbangan. Ayat 

tersebut terintegrasi, dan dijelaskan bahwa setiap tindakan harus 

mempertimbangkan potensi kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. 

Khususnya dalam tugas pekerjaan di mana berbagai kemungkinan risiko 

dapat terjadi dan membahayakan kesehatan dan keselamatan pekerja.. 

B. Penilaian risiko K3 dengan metode JSA 
JSA sering disebut juga dengan analisis kesehatan dan keselamatan 

kerja yang merupakan sistem penilaian risiko dan identifikasi bahaya yang 

berkonsentrasi pada identifikasi risiko yang ada pada setiap tahapan pekerjaan 

atau aktivitas yang dilakukan oleh tenaga kerja. Saat membangun tempat 

kerja, fasilitas/peralatan kerja, mesin yang digunakan, dan proses kerja, 

analisis keselamatan adalah strategi yang digunakan untuk melihat dan 

mengidentifikasi bahaya yang sebelumnya diabaikan (Fauzi, 2009). 

Menurut OSHA 2002 JSA adalah metode analisis bahaya kerja yang 

berfokus pada tugas-tugas pekerjaan untuk mendeteksi bahaya sebelum 

kecelakaan di tempat kerja atau kecelakaan di tempat kerja. Interaksi antara 

pekerja, tugas, alat, dan lingkungan kerja adalah fokus dari buku ini. Setelah 

identifikasi bahaya yang tidak terkendali, tindakan atau tindakan harus 
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dilakukan untuk menghilangkan atau meminimalkannya ke tingkat risiko 

yang dapat diterima oleh pekerja (Wahyudi, 2018). 

Job Safety Analysis (JSA) Ini adalah salah satu instrumen yang paling 

penting untuk mengurangi cedera dan kecelakaan di tempat kerja dan 

menghilangkan bahaya  (Abidin & Ramadhan, 2019). JSA adalah salah satu 

langkah paling penting dalam menganalisis bahaya dan insiden untuk 

meningkatkan keselamatan di tempat kerja. Setelah ancaman diidentifikasi, 

langkah-langkah manajemen seperti perubahan fisik atau perbaikan dalam 

praktik kerja dapat diterapkan untuk mengurangi bahaya pekerjaan. Metode 

analisis keselamatan kerja memerlukan pelatihan, pemantauan, dan 

pembuatan deskripsi pekerjaan yang dikenal sebagai JSA agar pekerja dapat 

memahami prosedur kerja (Nurkholis & Adriansyah, 2017).  

Job Safety Analysis (JSA) Ini melibatkan mengamati dan 

mendokumentasikan setiap aspek pekerjaan, mengidentifikasi bahaya 

pekerjaan saat ini atau potensial (termasuk kesehatan dan keselamatan) dan 

memutuskan strategi terbaik untuk mengurangi dan menghilangkan bahaya 

ini (Dharaka, 2011).  

1. Langkah-Langkah JSA 

  Ada empat langkah-langkah dasar yang wajib dilakukan dalam 

melakukan program JSA (Septiadi, 2021): 

a. Menentukan pekerjaan yang akan dianalisis. 

  Langkah ini menentukan keberhasilan program. Hal ini didasarkan 

pada program tradisional yang menganalisis setiap tugas dalam suatu 

perusahaan dalam hitungan waktu. Untuk mengatasi masalah ini, 

upaya harus dilakukan untuk mengidentifikasi tugas-tugas utama 

dengan mengklarifikasi tindakan yang memiliki dampak kecelakaan 

atau melihat daftar statistik kecelakaan untuk menentukan apakah 

kecelakaan itu menyebabkan kerusakan properti, kerusakan manusia, 

kehilangan kualitas, atau kehilangan produksi. 
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b. Menguraikan pekerjaan menjadi langkah dasar 

 Masing-masing pekerjaan yang tercantum di atas dapat dipecah 

menjadi beberapa bagian atau proses, yang kemudian dapat 

digabungkan menjadi metode kerja. Tahap-tahap ini akan dievaluasi 

untuk efektivitasnya serta kemungkinan kerugian dalam hal 

keamanan, kualitas, dan output. 

c. Menganalisis bahaya pada setiap pekerjaan 

Ini akan dapat menilai, mendeteksi dampak  bahaya apa pun yang 

terjadi dari setiap langkah pekerjaan selama proses pembuatan tahapan 

pekerjaan. Baik aturan ilmiah maupun tuntutan standar atau hukum 

diharapkan dapat dikurangi atau diminimalisir dengan jumlah yang 

dapat diterima dan ditoleransi sebagai bagian dari prosedur yang 

diharapkan. 

d. Mengendalikan bahaya 

 Tahap akhir dalam mengembangkan JSA adalah membuat prosedur 

kerja yang aman yang dapat direkomendasikan untuk menghindari 

kecelakaan. Metode alternatif untuk melaksanakan tugas-tugas 

penting, mengubah kondisi fisik yang berpotensi berbahaya, 

mengganti prosedur kerja yang tidak aman, melakukan operasi 

pemeliharaan atau perbaikan rutin, dan menilai rencana kerja saat ini 

adalah semua jawaban yang dapat diterapkan. 

2. Metode JSA 

Teknik  yang digunakan dalam metode Job Safety Analysis (JSA) meliputi: 

a. Metode observasi (pengamatan) 

Wawancara observasional yaitu metode pertama dalam analisis 

keselamatan kerja, berupaya mengumpulkan informasi tentang tempat 

kerja, lingkungan kerja, jam kerja, dan penerapan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja.. 

b. Metode diskusi (konsultasi) 

Strategi kedua ini biasanya digunakan untuk tenaga kerja yang 

hanya dilakukan sesekali. Strategi ini banyak digunakan dengan 
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pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan dan memungkinkan 

mereka untuk berbagi pemikiran mereka tentang proses pekerjaan dan 

potensi bahaya. 

c. Metode peninjauan kembali prosedur yang sudah ada 

Ketika prosedur sedang dilakukan namun pekerja menolak untuk 

berpartisipasi, taktik ini dapat digunakan. Setiap orang yang terlibat 

dalam proses didorong untuk mencatat pengamatan mereka terhadap 

langkah-langkah dan potensi risiko yang mungkin terjadi dari tugas 

pekerja (Li, Cao, He, & Sun, 2018). 

3. Kelebihan menerapkan JSA  

Menurut (Dharaka, 2011) Diprediksi bahwa menggunakan metode analisis 

keselamatan kerja akan membawa manfaat dan keuntungan tersendiri bagi 

proses kerja yang terjadi di perusahaan. Ada hal-hal yang dilakukan dalam 

pelaksanaan Job Safety Anaysis seperti :  

a. Dapat mengidentifikasi potensi bahaya yang terkait dengan setiap 

langkah pekerjaan yang dapat mengakibatkan kerusakan serius. 

b. Dapat meninjau kembali bahaya yang terjadi. 

c. Sebagai training pekerja dalam hal keselamatan serta prosedur kerja 

efisiensi. 

d. Komunikasi dengan pekerja untuk memastikan keselamatan kerja. 

e. Dapat mempersiapkan keselamatan apabila terjadi bahaya.  

f. Prosedur kerja dapat dilakukan setelah terjadi kecelakaan 

g. Dapat meninjau kembali pekerjaan yang harus ditingkatkan. 

h. Dapat mengidentifikasi upaya keselamatan di tempat kerja . 

i. Keterlibatan pekerja dalam keselamatan. 

C. Petani Sayur 
Sayuran merupakan salah satu komoditas hortikultura di Indonesia 

yang cepat berkembang, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Tanaman 

sayuran merupakan salah satu produk hortikultura yang bernilai ekonomis 

tinggi. Dibandingkan dengan tanaman pangan dan perkebunan, 

pengembangan hortikultura berpotensi meningkatkan kesejahteraan manusia, 
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sehingga memungkinkan agribisnis hortikultura menjadi sumber pendapatan 

bagi lingkungan dan petani kecil dan menengah. Keunggulan tersebut antara 

lain nilai jual yang tinggi, keanekaragaman jenis, aksesibilitas terhadap 

sumberdaya lahan, dan teknologi.. Istilah "Sayuran" bukanlah ilmiah. Banyak 

pernyataan tentang tanaman sayuran dapat diperiksa dari berbagai perspektif, 

oleh karena itu tidak ada kendala yang jelas pada tanaman sayuran seperti 

sekarang (Susilawati, 2017). 

Di Indonesia, pembangunan pertanian telah difokuskan untuk 

mencapai target produksi yang tinggi sementara mengabaikan unsur-unsur 

lain seperti pemasaran produk, akibatnya salah satu subsistem sistem 

agribisnis, pemasaran hasil, tertinggal. Akibatnya, pemerintah telah berusaha 

untuk membuat produk pertanian kompetitif di pasar lokal, nasional, dan 

internasional melalui berbagai langkah. Petani pada kenyataannya masih 

memiliki pemahaman yang buruk tentang sistem pemasaran pertanian, yang 

menempatkan mereka dalam posisi tawar yang lemah. Salah satu masalah 

yang paling serius adalah kurangnya pemahaman petani tentang bagaimana 

mengadopsi strategi pemasaran pertanian. (Pujihartono, 2014). 

Data statistik Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian 

berdasarkan konsumsi pangan Sulawesi Selatan dari tahun 2015-2016 

mengalami peningkatan sebesar 44,6% dari 42,1%, pada tahun 2017 

mengalami penurunan sebesar 36,8%, pada tahun 2018-2019 mengalami 

peningkatan sebesar 48,8% dari 45,4% kemudian pada tahun 2020 mengalami 

penurunan sebesar 43,9%  (BKP, 2021). 

Adapun jenis-jenis sayuran yaitu: 

1. Jenis Pertanian Sayur 

Sayuran dibagi menjadi dua jenis yaitu sayuran non organik atau 

konvensional dan sayuran organik. 

a. Pertanian Sayuran Organik 

Pertanian organik adalah jenis pertanian yang hanya 

menggunakan bahan alami dan menghindari penggunaan bahan 

kimia sintetis. Sayuran adalah salah satu jenis tanaman yang bisa 
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mendapatkan keuntungan dari strategi ini (seperti petsai, kubis 

merah, cabai, jagung manis). Prinsip-prinsip pengolahan 

pertanian organik meliputi kesehatan, ekologi, keadilan, dan 

perlindungan. Hati-hati dan teliti diperlukan untuk mencapai 

pertanian organik yang baik untuk melindungi kesehatan dan 

kesejahteraan manusia (Hemon & Hanafi, 2021). Sayuran sehat 

adalah mereka yang telah dikondisikan untuk aman untuk 

dimakan karena mereka tidak memiliki pestisida, pupuk sintetis, 

dan bahan kimia. Pertanian organik menghasilkan tanaman 

bergizi (Nugroho & Dewi, 2007). 

b. Sayuran Non Organik atau Konvensional 

 Sistem pertanian konvensional menggunakan sedikit atau 

tanpa pupuk organik dan menggabungkan teknologi modern 

seperti herbisida dan pupuk kimia sintetis untuk meningkatkan 

hasil pertanian. (Seufertet al., 2012; Reijntjeset al., 1999 dalam 

Sardiana, 2017). 

2. Sifat-sifat Sayuran 

Sayuran sebagai tanaman pertanian memiliki sifat-sifat tertentu 

yang membedakannya dengan tanaman pertanian lainnya.  

Menurut (Rahardi 2000 dalam Arifin, 2021) sayuran memiliki 

sifat-sifat sebagai berikut : 

a. Tidak tergantung musim, Sayuran dapat dibagi menjadi sayuran 

musiman dan tahunan tergantung pada musim. Konsumen lebih 

cenderung menemukan sayuran musiman di pasar, tetapi tanaman 

tahunan lebih sulit didapat. Sayuran yang hanya tersedia setahun 

sekali biasanya lebih mahal. Sayuran dapat ditanam kapan saja dan 

di lokasi mana pun jika kondisi pertumbuhan yang tepat terpenuhi. 

b. Memiliki risiko yang tinggi, Produk sayuran sering rapuh, rentan 

membusuk, dan berukuran besar. Karena produk sayuran 

menimbulkan risiko yang signifikan, perawatan pasca panen yang 

tepat diperlukan untuk memastikan bahwa sayuran tetap segar dan 
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memerintahkan harga premium. Untuk alasan ini, lebih baik untuk 

menemukan perusahaan sayuran lebih dekat dengan produsen dan 

konsumen, karena ini lebih menguntungkan, terutama dalam hal 

biaya transportasi. 

c. Perputaran modalnya lebih cepat, Perusahaan sayuran memiliki 

perputaran modal yang lebih cepat daripada perusahaan di 

komoditas pertanian lainnya, terlepas dari kenyataan bahwa mereka 

lebih berisiko. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tanaman 

sayuran memiliki umur yang lebih pendek daripada tanaman lain 

dan permintaan itu terus meningkat. 

3. Penggunaan pestisida pada petani  

Menurut (Maranata & Cahaya, 2014) Sebagian besar petani yang 

dapat bertahan hidup pada pertanian yang dipertahankan selama hidup 

mereka berdasarkan usaha mereka. Jika hama menyerang barang-

barang pertanian, hasil pertanian dapat berkurang dan bahkan petani 

mungkin tidak dapat mengkonsumsi produk pertanian itu sendiri. Oleh 

karena itu, di dua bidang pertanian, petani memanfaatkan bahan kimia 

sebagai penolong untuk melestarikan hasil pertanian mereka dalam 

upaya untuk memperpanjang eksistensi mereka. Pestisida adalah nama 

khas untuk bahan kimia yang sering digunakan petani. 

Keracunan adalah salah satu efek berbahaya yang dapat 

diakibatkan oleh penggunaan pestisida yang tidak tepat. Keracunan 

pestisida terkait pertanian memiliki sejumlah penyebab, termasuk 

variabel internal dan eksternal (eksternal) (eksternal). Usia, jenis 

kelamin, genetika, status diet, kadar hemoglobin, tingkat pendidikan, 

dan status kesehatan adalah contoh faktor internal tubuh. Sedangkan 

variabel eksternal memegang peranan penting. Variabel-variabel 

tersebut meliputi jumlah pestisida yang digunakan, jenis pestisida yang 

digunakan, dosis pestisida yang digunakan, frekuensi penyemprotan, 

waktu yang digunakan untuk bekerja sebagai penyemprot, lamanya 

waktu penyemprotan, penggunaan alat pelindung diri, penanganan 
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teknik yang digunakan untuk menangani pestisida, kontak terakhir 

dengan pestisida, ketinggian tanaman, suhu lingkungan, waktu 

penyemprotan, dan tindakan yang dilakukan untuk melawan arah angin 

(Ridha hidayanti, kasman, 2018).  

Menurut (Yuantari, 2009) Bahan kimia, kombinasi kimia, dan zat 

bioaktif lainnya membentuk pestisida. Pada dasarnya pestisida bersifat 

racun. Karena toksisitasnya, pestisida diproduksi, didistribusikan, dan 

dimanfaatkan untuk meracuni OPT (Organisme Pengganggu 

Tumbuhan). Setiap racun memiliki potensi untuk menjadi berbahaya. 

Oleh karena itu, penggunaan pestisida pertanian tidak sesuai dengan 

ketentuan dapat menimbulkan dampak yang kurang baik. Efek 

Terhadap Kesehatan Petani Dengan langsung mencemari pengguna, 

penggunaan pestisida dapat menyebabkan keracunan. Dalam hal ini, 

ada tiga kategori keracunan: keracunan akut sedang, keracunan akut 

berat, dan keracunan kronis. Pusing, sakit kepala, iritasi kulit ringan, 

nyeri tubuh, dan diare adalah gejala keracunan akut ringan. Gejala 

keracunan akut yang parah termasuk mual, kedinginan, kram perut, 

kesulitan bernapas, air liur, pupil menyempit, dan detak jantung 

meningkat. Selain itu, keracunan yang sangat serius dapat menyebabkan 

pusing, kejang, dan bahkan kematian. Karena keracunan kronis tidak 

menghasilkan gejala langsung atau indikator tanda, lebih sulit untuk 

didiagnosis. Keracunan kronis jangka panjang, bagaimanapun, mungkin 

memiliki efek kesehatan yang negatif. Beberapa masalah kesehatan 

D. Alur Proses Kerja Petani Sayur  
Menurut (Situmeang & Udayana, 2012) Standar Operasional Prosedur 

(SOP) berdasarkan Good Agriculture Practices (GAP) harus diikuti ketika 

menerapkan budidaya organik sepenuhnya, yang mencakup beberapa 

kegiatan seperti pemilihan lokasi, pembuatan pupuk organik, pembuatan 

pestisida nabati, persiapan lahan, persiapan benih, pemuliaan, penanaman, 

pemupukan, penyiraman, penjarahan, perlindungan tanaman, dan panen.  
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Adapun alur proses kerja tahapan petani sayur yaitu: 

a. Pemilihan lokasi 

Frasa "pemilihan lokasi" mengacu pada proses memilih dan 

menentukan tempat penanaman yang memenuhi kebutuhan sayuran 

organik yang akan dibudidayakan. Tujuannya adalah untuk 

memilih lokasi yang memenuhi persyaratan untuk budidaya 

sayuran organik. Proses pemilihan lokasi ini dilakukan selama 

waktu yang tidak ditentukan sehinga dalam pemilihan lokasi 

membutuhkan tenaga yang lebih.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 2 Pemilihan Lokasi 
Sumber : (Wuryantoro & Ayu, 2020) 

b. Penyiapan Lahan 

Kegiatan pengolahan tanah dilakukan agar struktur tanah 

membaik, tanah mengendur, aerasi dan drainase membaik, dan 

tempat tidur dibentuk sebagai tempat menanam tanaman sayuran 

organik, memungkinkan lahan ditanam sesuai dengan kebutuhan 

tanaman yang sedang tumbuh.  
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Gambar 2. 3 Penyiapan Lahan 
Sumber : (Wuryantoro & Ayu, 2020) 

c. Pembuatan Pupuk Organik 

Produksi pupuk organik merupakan kegiatan pemecahan pupuk 

kandang dengan tujuan memproduksi pupuk organik untuk 

meningkatkan kesuburan tanah di lahan budidaya sayuran organik. 

Menurut (Rahmawati & Dony, 2014). Sampah makanan, sisa 

masakan sayur, dan kulit buah dikumpulkan dan dipisahkan dari 

sampah anorganik berupa sampah plastik, dalam proses pembuatan 

pupuk organik. Batang tanaman, sayuran berdaun, dan kulit buah 

keras yang menjadi sampah harus dipotong terlebih dahulu. 

Sampah yang terkumpul kemudian dicampur dengan tanah, 

kompos yang sudah setengah matang, atau kotoran hewan. 

Kemudian, untuk mempercepat proses pengomposan, ditambahkan 

EM4 (efektif mikroorganisme 4) sebagai mikroorganisme awal. 

Sampai kompos matang dan menjadi kompos hitam, gembur, dan 

harum, tidak diaduk. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. 4 Pembuatan Pupuk Organik 

Sumber : (Wuryantoro & Ayu, 2020) 
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d. Penyiapan Benih 

Menyediakan bibit yang luar biasa dan sehat dengan tujuan 

untuk dapat menghasilkan sesuai dengan manfaat varietas, 

sekaligus sehat dan mudah beradaptasi.  

 

 

 

 
 
 

 
Gambar 2. 5 Penyiapan Benih 

Sumber : (Wuryantoro & Ayu, 2020) 
e. Pembibitan 

Hamburan bibit untuk menanam tanaman dari biji hingga 

siap diangkut ke lahan.  

 

 

 

 

 

                     

     

 Gambar 2. 6 Pembibitan 
Sumber : (Wuryantoro & Ayu, 2020) 

f. Penanaman 

Penanaman adalah salah satu aspek terpenting dari 

budidaya tanaman sayuran. Secara umum, petani mengadopsi 

metode metode tradisional untuk merendam bibit dalam air, yang 

dilakukan dengan tangan mereka. Tanam bibit di area lahan untuk 

membantu tanaman tumbuh sampai siap panen. Penanaman 
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manual membutuhkan banyak tenaga kerja, memiliki efisiensi 

rendah, dan dibatasi oleh kemauan pekerja.  

 

 

 

 

 

  Gambar 2. 7 Penanaman 
Sumber : (Wuryantoro & Ayu, 2020) 

g. Pemupukan 

Memberikan nutrisi tambahan atau tindak lanjut untuk 

tanaman untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka dan menjamin 

pertumbuhan tanaman yang optimal untuk menghasilkan tanaman 

berkualitas tinggi.  

 

 

 

 

 

Gambar 2. 8 Pemupukan 
Sumber : (Wuryantoro & Ayu, 2020) 

h. Penyiraman 

Tanaman air di area sesuai dengan kebutuhan mereka 

dengan air yang memenuhi kriteria pada waktu yang tepat, 

dengan metode yang tepat, dan dalam jumlah yang tepat untuk 

memastikan bahwa pertumbuhan dan proses produksi mereka 

berjalan lancar. 
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Gambar 2. 9 Penyiraman 
Sumber : (Wuryantoro & Ayu, 2020) 

i. Penjarangan 

Untuk menjaga pertumbuhan dan output tanaman yang 

optimal, keluarkan tanaman sayuran dengan tanda-tanda yang 

tidak diinginkan seperti dwarfisme, hama / penyakit, perubahan 

warna, dan lain-lain.  

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. 10 Penjarangan 

Sumber : (Wuryantoro & Ayu, 2020) 
j. Perlindungan Tanaman 

Tindakan yang menggabungkan satu atau lebih teknik 

pengendalian OPT dalam bentuk hama, patogen, dan gulma yang 

dikembangkan dalam satu unit atau dengan Pengendalian Hama 

Terpadu (PHT) untuk mencegah kerugian ekonomi dalam bentuk 

hasil produk (kuantitas) dan pengurangan kualitas (kualitas) 

dengan menggabungkan satu atau lebih teknik pengendalian OPT 

dalam bentuk hama, patogen,  dan gulma dikembangkan dalam 

satu unit atau dengan Pengendalian Hama Terpadu (PHT).  
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Gambar 2. 11 Perlindungan Tanaman 
Sumber : (Wuryantoro & Ayu, 2020) 

k. Panen 

Panen adalah langkah terakhir dalam produksi tanaman, 

tetapi juga menandai dimulainya persiapan pasca panen seperti 

penyimpanan dan pemasaran. Memetik/memanen sayuran yang 

siap panen sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan agar 

menghasilkan hasil yang memenuhi kebutuhan pasar.  

 

 

        

 

 

 

Gambar 2. 12 Panen 
Sumber : (Wuryantoro & Ayu, 2020)
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Tabel 2. 8 Hasil Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko pada Tahapan Pertanian 

Aktivitas Jenis Bahaya Potensi Bahaya Risiko Bahaya Pengendalian 

Pemilihan lokasi  Bahaya ergonomis Berjalan membungkuk MSDs, Nyeri Punggung 
dan keluhan pada kaki 
(Peripheral Nerve 
Entrapment Syndrome). 

APD dengan 
menggunakan sepatu 
boots dan masker  

 

 

 

 

 

 

Gerakan berulang  

Bahaya psikologi Kelelahan kerja Mengantuk, Tekanan 
mental dan otot lemah 

Bahaya Fisik Jalanan licin Terpeleset 

jalan yang tidak rata 

Bahaya Biologi Menghirup debu Gangguan Pernapasan 

 

Penyiapan lahan Bahaya Ergonomis Posisi yang tidak netral  Gangguan 
musculoskeletal Rekayasa (Engineering) 

yang mengubah tata 
letak tempat kerja, 
beserta mesin, peralatan, 
dan prosedur kerja, agar 
lebih aman. Teknik 

gerakan berulang MSDs 

Bahaya fisik  Paparan radiasi sinar 
matahari 

Dehidrasi dan cepat 
lelah 
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Benda tajam (cangkul) Terluka pada bagian 
bagian tubuh 

adalah pendekatan yang 
lebih mendalam untuk 
merancang lingkungan 
kerja yang 
menyesuaikan van, 
menjalankan kombinasi 
prosedur, mengubah 
aktivitas, dan 
mengurangi frekuensi 
melakukan tugas 
berbahaya.Penggunaan 
APD (Sepatu boots, 
masker, sarung tangan, 
kacamata pelindung). 

 

getaran dari mesin 
traktor  

 

Kelainan saraf dan 
pembuluh darah pada 
tangan 

 

tanah yang licin Terpeleset 

Bahaya Biologi Bakteri dan kuman pada 
paerit serta cacing 

Diare dan cacingan  

 

Pembuatan pupuk 
organik 

Bahaya biologi Menghirup campuran 
pupuk 

Dapat menyebabkan 
gangguan pernapasan 

Rekayasa (Engineering) 
dimana mengganti 
desain tempat kerja, 
mesin, perlatan dan 
proses kerja menjadi 
lebih aman contohnya 
menggunakan gerobak 
dorong 

Tangan kontak langsung 
dengan bakteri dari 
pupuk 

Kutu air, gatal,  alergi 
dan diare 

 Bahaya ergonomis  Posisi mengangkat yang 
salah 

Pegal pada bahu sakit 
punggung 
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Penggunaan APD 
(Sepatu boots, masker, 
sarung tangan, kacamata 
pelindung). 

Penyiapan benih Bahaya psikologi Kelelahan Mengantuk, Tekanan 
mental dan otot lemah 

 

 

APD seperti Topi 
Bahaya fisik  Paparan radiasi sinar 

matahari 
Dehidrasi dan cepat 
lelah 

Pembibitan  Bahaya ergonomis  Posisi membungkuk MSDs, nyeri punggung 
(LBP) 

APD seperti topi, sarung 
tangan, masker, sepatu 
boots 

Bahaya Biologi Bakteri dan kuman pada 
parit 

Kutu air, gatal dan iritasi 

Bahaya fisik Sinar UV Kanker kulit dan katarak 

Penanaman  Bahaya ergonomis Posisi membungkuk MSDs, nyeri punggung 
(LBP) 

APD seperti topi, sarung 
tangan, masker, sepatu 
boots 

Bahaya Biologi Bakteri dan kuman pada 
parit 

Kutu air, gatal dan iritasi 
pada kaki 

Bahaya fisik Sinar UV Kanker kulit dan katarak 
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Benda tajam pada 
sendok tanaman 

Tertusuk/teriris 

Pemupukan Bahaya kimia Tangan kontak langsung 
dengan zat kimia 

Iritasi pada kulit APD seperti sarung 
tangan, masker.  
Eegenering atau 
rekayasa dimana 
mengunakan mesin dan 
alat kerja  

 

 

 

Bahaya ergonomis Posisi mengangkat yang 
salah 

Pegal di bahu dan sakit 
punggung 

Bahaya biologi Bakteri dari pupuk 
kandang 

Gatal, alergi dan diare 

Penyiraman  Bahaya ergonomis Posisi menguntir MSDs dan nyeri 
punggung 

APD seperti sarung 
tangan, masker.  

Eegenering atau 
rekayasa dimana 
mengunakan mesin dan 
alat kerja 

Bahaya fisik  Udara dingin Kedinginan dan masuk 
angin 

Bahaya biologi Bakteri dan kuman Kutu air, gatal dan 

 pada air parit yang 
kotor 

alergi 

Penjarangan Bahaya fisik  Akomodasi mata Mata lelah Eegenering atau 



56 
 

 
 

Bahaya biologi Bakteri dan kuman pada 
tanah 

Cacingan dan diare rekayasa dimana 
menggunakan alat kerja 
yang dapat mengubah 
posisi kerja serta 
penggunaan APD seperti 
sarung tangan dan 
kacamata pelindung 

Bahaya ergonomis Posisi membungkuk MSDs dan nyeri 
punggung 

Perlindungan tanaman  Bahaya kimia  Tangan kontak langsung 
dengan zat kimia 
(pestisida) 

Iritasi pada kulit  Menggunakan APD 
seperti pakaian 
pelindung, kacamata 
pelindung, topi dan 
sepatu boots 

 

Konsentrasi pestisida 
melebihi dosis yang 
dianjurkan 

Keracunan pestisida 
yang tinggi 

Kabut pestisida Terhirup dan tertelan 

Penyemprotan 
berlawanan arah angin 

Pestisida masuk dalam 
tubuh 

Bahaya fisik   Panas Dehidrasi dan wajah 
berkontaminasi 

Sinar UV Kanker kulit dan katarak 

Bahaya ergonomis  Beban tangki gendong Pegal-pegal pada bahu 
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Panen  Bahaya fisik  Panas Dehidrasi dan cepat 
lelah 

Eegenering atau 
rekayasa dimana 
menggunakan alat kerja 
yang dapat mengubah 
posisi kerja serta 
penggunaan APD seperti 
sarung tangan dan 
kacamata pelindung 

Permukaan alat pikul 
yang keras 

Lecet pada kulit 

  Sinar UV Kanker kulit dan katarak 

Tangan terkena linggis Tangan terluka 

Pinggiran tali bambu 
yang tajam 

Tangan tergores 

Bahaya ergonomis  Posisi kerja yang 
jongkok 

Pegal pada kaki dan 
nyeri punggung 

Beban yang berlebih Pegal-pegal pada 
bahu 

 

Sumber : (Ernawati & Tualeka, 2013) 
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E. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sumber : (Ibrahim, 2013 ) dan (Dauly, 2010)

Manajemen risiko 

Menentukan konteks 

 

K
om

un
ik

as
i d

an
 k

on
su

lt
as

i 

 

P
em

an
ta

ua
n 

da
n 

pe
ni

nj
au

an
 u

la
ng

  

Identifikasi bahaya 

1. Manusia  
2. Peralatan pertanian 
3. Bahan pertanian 
4. Proses kerja 
5. Sistem dan 

prosedur 

 

Sumber bahaya : 
1. Bahaya fisik 
2. Bahaya kimia 
3. Bahaya biologi 
4. Bahaya 

ergonomis 
5. Bahaya 

psikologi 
6. Bahaya mekanis 

Jenis bahaya  Risiko kerja  

Kecelakaan 
kerja 

Kerugian  

Tidak langsung 

1. Kerugian 
jam kerja 

2. Kerugian 
produksi  

3. Kerugian 
sosial  

langsung 

1. Biaya  
2. Kerusakan 

sarana 

 

Evaluasi  
risiko 

Penilaian risiko  

Pengendalian risiko 

Analisis 
risiko 
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F. Kerangka Konsep 
 

 

1. Manusia 

2. Peralatan pertanian 

3. bahan pertanian 

4. proses pertanian   

a. pemilihan lokasi 
b. penyiapan lahan 
c. pembuatan pupuk 

organik 
d. penyiapan benih 
e. pembibitan 
f. penanaman 
g. pemupukan 
h. penyiraman 
i. penjarangan 
j. perlindungan 

tanaman 
k.  panen  

Sumber bahaya : Jenis bahaya: 

1. Bahaya fisik 
2. Bahaya kimia 
3. Bahaya biologi 
4. Bahaya ergonomis 
5. Bahaya psikologi 
6. Bahaya mekanis 

 Job Safety Analysis (JSA) 
 

Manajemen risiko 

1. Identifikasi risiko  
2. Penilaian risiko  

a. Analisis risiko 
b. Peringkat risiko  
c. Evaluasi risiko 

3. Pengendalian risiko 

: tidak diteliti 

 Keselamatan Kerja  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah memberikan gambaran faktual tentang potensi 

risiko dan penilaian risiko dalam proses kerja petani sayuran tanpa 

menerapkan perlakuan atau intervensi tertentu. Penelitian  ini menggunakan 

jenis penelitian kuantitatif yang dianalisis secara deskriptif dan menggunakan 

metode observasional. Dalam studi ini, risiko diidentifikasi menggunakan 

pendekatan Job Safety Analysis (JSA) dan risiko dinilai menggunakan 

AS/NZS 4360-2004. 

B. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Bontomangape Kecamatan Galesong, 

Kabupaten Takalar. Penelitian ini dimulai dari pembuatan skripsi penelitian 

dari bulan Januari 2022, kemudian dilanjutkan pengumpulan data pada bulan 

Februari 2022, hingga pengolahan dan analisis data pada bulan Februari 

2022. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah pekerja pada petani sayur di 

Desa Bontomangape Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar terdapat 

Kebun yang melakukan penanaman sayuran. Dari keseluruhan pekerja 

petani sayur ditemukan jumlah 157 pekerja petani sayur 

2. Sampel 

Peneliti dapat menggunakan sampel dari populasi yang ada jika 

populasinya besar dan tidak praktis untuk menyelidiki seluruh populasi, 

misalnya karena kurangnya dana, personel atau waktu. Menggunakan 

teknik non-probability melalui purposive sampling digunakan dalam 

penelitian ini untuk memastikan bahwa data tersebut representatif pada 

setiap tahapan kerja petani sayur.  
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Adapun kriteria inklusi yang ditetapkan adalah : 

a. Responden adalah petani sayur tetap yang bekerja selama 6 

bulan terakhir 

b. Domisili di Desa Bontomangape 

c. Bersedia untuk diwawancara 

d. Berada dilokasi pada saat penelitian 

Adapun kriteria Ekslusi yang ditetapkan adalah : 

a. Bukan petani sayur 

b. Petani yang mengundurkan diri setelah menandatangani 

informed consent 

c. Petani yang mengalami gangguan kesehatan  

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh 

peneliti, diketahui jumlah populasi sebanyak 157 orang yang terdiri 

dari kelompok tani, adapun pembagian kelompok tani pertama 

sebanyak 71 orang dan kelompok tani kedua sebanyak 86 orang. 

Oleh karena itu peneliti menetapkan sampel berdasarkan kriteria 

tertentu yang tersebar di Desa Bontomangape, Kecamatan Galesong, 

Kabupaten Takalar Tahun 2022. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Pada teknik pengumpulan data yaitu peneliti meninjjau langsung ke 

lokasi kerja petani sayur. Adapun sumber data yang diperoleh adalah  

1. Data primer 

Menggunakan metode Job Safety Analysis (JSA) untuk 

mengidentifikasi kemungkinan bahaya di setiap langkah proses kerja 

penanam sayuran, sumber data primer dikumpulkan melalui observasi 

non-partisipatif dan wawancara bebas terpandu. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah informasi yang digunakan untuk mendukung 

dan menyelesaikan penelitian. termasuk ringkasan atau gambaran lokasi 

penelitian, tinjauan pustaka, laporan tentang variabel yang diteliti. 
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan untuk mengidentifikasi bahaya dan Penilaian 

risiko pada petani sayur yaitu work sheet Job Safety Analysis (JSA) dan risk 

assesment (matriks penilaian risiko) yang mengacu pada AS/NZS 4360:2004. 

F. Alur Penelitian 

Agar penelitian bekerja secara terstruktur, berikut bagan alur penelitian 

yang akan dilakukan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pemilihan lokasi, penyiapan lahan, pembuatan pupuk organik, penyiapan benih, pembibitan, 
penanaman, pemupukan, penyiraman, penjarangan, perlindungan tanaman, dan proses 

finishing atau panen 

Penginputan dan menganalis hasil identifikasi risiko K3 ke dalam riskmatrix berdasarkan 
probability, exposure, dan consequence mengacu pada AS/NZS 4360:2004 

Menentukan tingkat risiko berdasarkan rumus William T.fine 

Rekomendasi upaya pengendalian 

Observasi setiap tahapan kerja  

Mengidentifikasi potensi bahaya pada setiap tahapan kerja menggunakan worksheet Job 
Safety Analysis (JSA) 
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G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Informasi yang dikumpulkan dari observasi, evaluasi lapangan, dan 

wawancara kemudian dianalisis untuk memberikan temuan dan kesimpulan. 

Proses pengeditan, yang melibatkan pengecekan ulang terhadap data yang 

diperoleh untuk mengurangi kesalahan pengumpulan, adalah langkah pertama 

dalam proses pemrosesan data. Selain itu,  menawarkan evaluasi potensi 

risiko yang diidentifikasi, dimulai dari probability, exposure, dan 

consequences. Kemudian mengkalkulasi nilai risiko sesuai dengan rumus 

William T. Fine yaitu mengalikan probability, exposure, dan consequences 

(E×P×C). Hasil perkalian tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam 

penggolongan AS/NZS 4360: 2004 yaitu very high (˃350), priority 1 (181-

350), substansial (71-180), priority 3 (20-70), acceptable (˂20.  
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BAB IV 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

  Desa Bontomangape merupakan salah satu dari 14 desa di wilayah 

Kacamatan Galesong, Kondisi geografis Desa Bontomangape yang ibu kotanya 

Bontomangape yang berada pada posisi sebelah timur ibu kota Kecamatan 

Galesong Kabupaten Takalar, dan bagian dari daratan seluas 112.704 ha, tinggi 

34 m (DPL), dan jarak masing-masing 40 km dan 25 km dari ibukota provinsi 

dan kabupaten dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : 

a. Utara berbatasan dengan Desa Parambambe Kec.Galesong 

b. Timur berbatasan dengan Desa KaleBarembeng Kec. Bontonompo 

c. Selatan berbatasan dengan Desa Tarowang Kec.Galesong Selatan 

d. Barat berbatasan dengan Desa Kalenna Bontomangape Kec. Galesong 

Sesuai dengan potensinya sebagai masyarakat agraris, perekonomian Desa 

Bontomangape semakin meningkat dari tahun ke tahun, didorong oleh berbagai 

sektor terutama sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan. baik dari segi 

sarana dan prasarana, taraf hidup masyarakat berdampak pada kesejahteraan 

penduduk. Saat ini terdapat 609 Rumah (KK) dan 1.794 jiwa yang tinggal di 

wilayah Desa Bontomangape yang mayoritas berprofesi sebagai petani (80%), 

pengrajin (5%) buruh, buruh (10%), PNS (3%) atau di pekerjaan lain (2%). Ketiga 

dusun Bontorita, Bontorita Raya, dan Batetanaya secara administratif merupakan 

Desa Bontomangape. 

Tabel 4. 1 Data Penduduk Desa Bontomangape Berdasarkan Usia dan Jenis 
Kelamin 

Rentang Usia  
(Tahun) 

Laki-Laki  
(Jiwa) 

Perempuan 
(Jiwa) 

Jumlah (Jiwa) Persentase 
(%) 

0-5 84 61 145 8,1 
6-9 64 42 106 5,9 

10-24 228 252 480 26,8 
25-59 446 410 856 47,8 
>60 109 98 207 11,4 

Jumlah 931 863 1.794 100 
Sumber : Data Desa Bontomangape, 2021 
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 Berdasarkan tabel 4.1 data kependudukan, total penduduk Desa 

Bontomangape berjumlah 1.794 orang, sebanyak 931 orang berjenis kelamin laki-

laki. Mayoritas penduduk Desa Bontomangape berusia 25-59 Tahun dengan 

persentase sebesar 47,8%. Kemudian diikuti oleh rentang usia 10-24 tahun dengan 

persentase sebanyak 26,8%. Persentase terendah yaitu pada usia 6-9 tahun yaitu 

sebanyak 5,9%.  

Tabel 4. 2 Data Penduduk Desa Bontomangape berdasarkan Tingkat 
Pendidikan 

Tingkat Pendidikan Jumlah Penduduk (Jiwa) Persentase (%) 
Belum dan Putus sekolah 447 25 

Tamat SD 487 27,1 
Tamat SMP 382 21,2 
Tamat SMA 461 25,7 

Strata 1 14 0,8 
Strata 2 3 0,2 
Jumlah 1.794 100 

Sumber : Data Desa Bontomangape, 2021 

 Tingkat pendidikan penduduk Desa Bontomangape didominasi oleh 

penduduk yang tamat SD sebanyak 487 orang  27,1%. Selanjutnya diikuti oleh 

tamat SMA sebanyak 461 atau 25,7%. Sedangkan jumlah terendah yaitu 

penduduk dengan pendidikan Strata-2 yang berjumlah sebanyak 3 orang atau 

persentase sebesar 0,2%. 

B. Karakteristik Responden  

Dalam penelitian ini, responden atau sampel adalah petani sayuran yang 

memenuhi kriteria inklusi yang telah ditentukan. Partisipan dalam penelitian ini 

atau sampel penelitian yang dijadikan sebagai sumber pengamatan dan 

pengetahuan tentang risiko dan bahaya yang mungkin ada di tempat kerja. 
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a. Usia  
Karakteristik usia responden adalah sebagai berikut, 

berdasarkan temuan penelitian:  

Tabel 4. 3 Distribusi Responden berdasarkan Usia 
Rentang Usia (Tahun) Jumlah (Orang) Persentase (%) 

10-19 16 17 
20-39 28 29,8 
40-49 34 36,1 
50-59 9 9,6 
≥60 7 7,5 

Jumlah 94 100 
 Sumber : Data Primer, 2021 

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa distribusi responden atau petani 

sayur yang menjadi sampel didominasi oleh rentang usia 40-49 tahun sebanyak 34 

orang atau 36,1% kemudian diikuti oleh rentang usia 20-39 tahun sebanyak 28 

orang atau persentasi 29,8%. Sedangkan prresentase terndah yaitu rentang usia 

≥60 yaitu sebanyak 7 orang atau persentase sebesar 7,5%.  

b. Masa Kerja  
Karakteristik masa kerja responden adalah sebagai berikut, 

berdasarkan temuan penelitian:  

Tabel 4. 4  Distribusi Responden berdasarkan Masa Kerja 
Masa Kerja (Tahun) Jumlah (Orang) Persentase % 

3-10 19 20,2 
11-19 23 24,4 
20-29 27 28,8 
30-39 16 17 
40-49 9 9,6 

Jumlah 94 100 
Sumber : Data Primer, 2021 

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa mayoritas responden atau 

petani sayur bekerja pada rentang waktu 20-29 tahun sebanyak 27 orang atau 

persentase sebesar 28,8%, kemudian diikuti oleh rentang waktu 11-19 tahun 

sebanyak 23 orang atau persentase sebesar 24,4%. Sedangkan yang paling 
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terendah masa kerjanya yaitu masa kerja 40-49 tahun yaitu sebanyak 9 orang atau 

persentase sebesar 9,6%.  

c. Pendidikan Terakhir  
Karakteristik pendidikan terakhir responden adalah sebagai 

berikut, berdasarkan temuan penelitian:  

Tabel 4. 5  Distribusi Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir 
Pendidikan Terakhir Jumlah (Orang) Persentase  % 

Tidak Tamat SD 31 33 
Tamat SD 28 29,8 

Tamat SMP 19 20,2 
Tamat SMA 15 16 

Strata 1 1 1 
Jumlah 94 100 

 Sumber : Data Primer, 2021 

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa presentase tertinggi dari 

pendidikan terakhir responden atau petani sayur yang menjadi sampe yaitu tidak 

tamat SD sebanyak 31 orang atau persentase sebesar 33%, kemudian diikuti oleh 

tamat SD sebanyak 28 orang atau sebesar 29,8%. Sedangkan persentase terendah 

yaitu Strata 1 yaitu 1 orang atau sebanyak 1%. 
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C. Hasil 

Tabel 4. 6 Identifikasi Potensi Bahaya dengan Metode Job Safety Analysis pada Proses Kerja Petani Sayur 
No. Tahapan Pekerjaan Bahaya Efek Bahaya Lingkungan 

Kerja  
  Unsafe 

conditions 
Unsafe acts   

1.  Penyiapan Lahan 

 
Data Primer, 2022 

bekerja 
dibawah 
paparan sinar 
matahari   

tidak menggunakan 
Topi pelindung 

kerusakan pada 
sistem 
kekebalan 
tubuh, merusak 
jaringan mata 
(fotokeratitis) 

Fisik 

- pada saat pergantian 
arah traktor leher 
miring dengan >20°, 
postur lengan >60°, 
postur pergelangan 
tangan membentuk 
sudut >15°, postur 
punggung membentuk 
sudut >20°  

Gangguan 
Tension Neck 
Syndrome (TNS 
Low Back Pain 
(LBP), Carpal 
Tunnel 
Syndrome 
(CTS) Hand-
Arm Vibration 
Syndrome 
(HAVS) dan 
gangguan pada 
otot.  

Ergonomis 

Jalanan yang Tidak menggunakan luka, keseleo, Fisik  
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No. Tahapan Pekerjaan Bahaya Efek Bahaya Lingkungan 
Kerja  

  Unsafe 
conditions 

Unsafe acts   

tidak rata  alas kaki  patah tulang dan 
kematian 

paparan asap 
dari 
kendaraan 
pertanian 
(traktor)  

tidak menggunakan 
masker saat bekerja 

gangguan 
pernafasan 

Mekanik 

beban mesin 
yang terlalu 
berat 
(Cangkul) 

metode manual 
handling  yang tidak 
benar 

cedera kaki dan 
tangan, tertimpa 
material kerja 

Fisik 

getaran pada 
kendaraan 
pertanian 
(Traktor) 

Tidak menggunakan 
sarung tangan dan 
sendal  

tremor, nyeri, 
gangguan saraf 
sensorik 

Mekanik  
 
 

 
  kebisingan 

yang berasal 
dari mesin 
traktor  

Tidak menggunakan 
pelindung telinga  

gangguan 
pendengaran  

Mekanik  

beban mesin 
yang terlalu 
berat 
(Traktor) 
 

cara melakukan 
memegang traktor 
yang tidak benar 

cedera kaki dan 
tangan, tertimpa 
material kerja 

Fisik 
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No. Tahapan Pekerjaan Bahaya Efek Bahaya Lingkungan 
Kerja  

  Unsafe 
conditions 

Unsafe acts   

2.  Pembibitan 

 
Data Primer, 2022 

terdapat 
bakteri pada 
bibit  

tidak menggunakan 
sarung tangan  

iritasi dan alergi 
pada kulit dan 
diare  

Biologi 

Bekerja 
dibawah 
paparan sinar 
matahari 

tidak menggunakan 
topi  

kerusakan pada 
sistem 
kekebalan 
tubuh, merusak 
jaringan mata 
(fotokeratitis) 

Fisik 

terpapar oleh 
debu  

tidak menggunakan 
masker 

gangguan 
pernafasan 
seperti batuk, 
hidung 
tersumbat dan 
hidung berair 

Fisik 
 
 

 
 
 

_  postur janggal 
(kemiringan 
punggung >20° 
selama kurang lebih 
10 menit , posisi leher 
menunduk >20°, 
posisi jongkok dan 
postur kaki yang 
menekuk sehingga 
sudut 150°). 

Gangguan Low 
Back Pain 
(LBP), 
gangguan otot 
dan sendi pada 
lutut, paha 
maupun betis 
dan Tension 
Neck Syndrome 
. 

Ergonomis 
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No. Tahapan Pekerjaan Bahaya Efek Bahaya Lingkungan 
Kerja  

  Unsafe 
conditions 

Unsafe acts   

3.  Penanaman

 
Data Primer, 2022 

terdapat 
bakteri pada 
bibit  

tidak menggunakan 
alat pelindung diri 
seperti sarung tangan  

iritasi dan alergi 
pada kulit dan 
diare  

Biologi 

_ postur janggal 
(kemiringan 
punggung >20° 
selama kurang lebih 
10 menit, posisi leher 
menunduk >20°, 
posisi jongkok dan 
postur kaki yang 
menekuk sehingga 
membentuk sudut 
150°) 

Gangguan Low 
Back Pain 
(LBP), 
gangguan otot 
dan sendi pada 
lutut, paha 
maupun betis 
dan Tension 
Neck Syndrome. 

Ergonomis 

alat kerja yang 
tajam 

lokasi kerja yang tidak 
rapi 

kaki dan tangan 
tertusuk atau 
robek 

Fisik 

Bekerja 
dibawah 
paparan sinar 
matahari  

Tidak menggunakan 
topi  

kerusakan pada 
sistem 
kekebalan 
tubuh, merusak 
jaringan mata 
(fotokeratitis) 
 

Fisik  
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No. Tahapan Pekerjaan Bahaya Efek Bahaya Lingkungan 
Kerja  

  Unsafe 
conditions 

Unsafe acts   

4.  Pemupukan 

 
Data Primer, 2022 

zat kimia yang 
terdapat pada 
pupuk  

tidak menggunakan 
sarung tangan 

iritasi dan alergi 
pada kulit dan 
keracunan 

Kimia 

Bekerja 
dibawah 
paparan sinar 
matahari  

Tidak menggunakan 
topi  

kerusakan pada 
sistem 
kekebalan 
tubuh, merusak 
jaringan mata 
(fotokeratitis) 

Fisik  

bakteri pada 
pupuk  

tidak menggunakan 
sarung tangan dan 
masker 

radang kulit dan 
alergi 

Biologi 
 

_ postur kemiringan 
punggung >20° 
selama kurang lebih 
10 menit, posisi leher 
menunduk >20°, dan 
postur kaki yang 
menekuk sehingga 
membentuk sudut 
>60°) 

Gangguan Low 
Back Pain 
(LBP), 
gangguan otot 
dan sendi pada 
lutut, paha 
maupun betis 
dan Tension 
Neck Syndrome. 
 
 
 

Ergonomis 
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No. Tahapan Pekerjaan Bahaya Efek Bahaya Lingkungan 
Kerja  

  Unsafe 
conditions 

Unsafe acts   

5.  Penyiraman  

 
Data Primer, 2022 

bakteri pada 
alat 
penyiraman  

tidak merapikan 
setelah menggunakan 
alat dan tidak 
menggunakan sarung 
tangan  

radang kulit dan 
alergi 

Biologi 

_ posisi mengangkat 
alat kerja yang salah 

Gangguan 
Tension Neck 
Syndrome 
(TNS), Hand-
Arm Vibration 
Syndrome 
(HAVS). 

Ergonomis 

Bising dari 
mesin air 

Tidak menggunakan 
peredam telinga 
berupa kapas/earplug 

Tuli konduktif, 
tuli syaraf atau 
tuli campuran 

Mekanik  

Korsleting 
pada mesin 

- Tersengat 
listrik, meledak 
dan kebakaran  

Mekanik  

6.  Penjarangan  
 

bakteri pada 
tanaman  

tidak menggunakan 
alat pelindung diri 
seperti sarung tangan 
dan masker   

radang kulit dan 
alergi 

Biologi 

Bekerja 
dibawah 

Tidak menggunakan 
topi  

kerusakan pada 
sistem 

Fisik  
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No. Tahapan Pekerjaan Bahaya Efek Bahaya Lingkungan 
Kerja  

  Unsafe 
conditions 

Unsafe acts   

 
Data Primer, 2022 

paparan sinar 
matahari  

kekebalan 
tubuh, merusak 
jaringan mata 
(fotokeratitis). 

- postur janggal 
(kemiringan 
punggung >20° 
selama kurang lebih 
10 menit , posisi leher 
menunduk >20°, 
posisi jongkok dan 
postur kaki yang 
menekuk sehingga 
membentuk sudut 
150°) 

Gangguan Low 
Back Pain 
(LBP), 
gangguan otot 
dan sendi pada 
lutut, paha 
maupun betis 
dan Tension 
Neck Syndrome 

Ergonomis 

sisa pestisida 
pada tanaman  

tidak menggunakan 
sarung tangan  

iritasi pada kulit 
dan keracunan  

Kimia 
 

7.  Perlindungan Tanaman  terdapat zat 
kimia pada 
pestisida  

tidak menggunakan 
sarung tangan dan 
masker   

iritasi dan alergi 
pada kulit 

Kimia 

Bekerja 
dibawah 
paparan sinar 
matahari  

Tidak menggunakan 
topi  

kerusakan pada 
sistem 
kekebalan 
tubuh, merusak 

Fisik  
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No. Tahapan Pekerjaan Bahaya Efek Bahaya Lingkungan 
Kerja  

  Unsafe 
conditions 

Unsafe acts   

 
Data Primer, 2022 

jaringan mata 
(fotokeratitis) 

beban alat 
kerja yang 
berat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cara mengayuh pompa 
alat yang tidak benar, 
serta tidak 
menggunakan 
bantalan pada bahu 
dan adanya gerakan 
mengayuh tangan 
pada saat menyiraman 

Gangguan Low 
Back Pain, 
gangguan otot 
pada lengan dan 
Carpal Tunnel 
syndrome (CTS) 

Ergonomis 
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No. Tahapan Pekerjaan Bahaya Efek Bahaya Lingkungan 
Kerja  

  Unsafe 
conditions 

Unsafe acts   

8.  Panen  
 

 
Data Primer, 2022 

permukaan 
alat pikul 
yang keras  

cara mengangkat yang 
tidak benar 

cedera sendi, 
radang otot, 
hernia 
abdominalis, 
tertimpa 
material dan 
Low Back Pain 

Ergonomis 

- pada saat 
pengangkatan leher 
miring dengan >20°, 
postur lengan >60°, 
postur punggung 
membentuk sudut 
>20° dan gerakan 
menekuk kaki 
membentuk sudut 
>80°2a 

Gangguan 
Tension Neck 
Syndrome (TNS 
Low Back Pain 
(LBP), Carpal 
Tunnel 
Syndrome 
(CTS) dan 
gangguan pada 
otot kaki dan 
paha 

Ergonomis 

Bekerja 
dibawah 
paparan sinar 
matahari 

Tidak menggunakan 
topi  

kerusakan pada 
sistem 
kekebalan 
tubuh, merusak 
jaringan mata 
(fotokeratitis) 

Fisik 
 
 
 
 
  

terdapat tidak menggunakan iritasi pada kulit Biologi 
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No. Tahapan Pekerjaan Bahaya Efek Bahaya Lingkungan 
Kerja  

  Unsafe 
conditions 

Unsafe acts   

bakteri  pada 
tanah  
 

sarung tangan  dan diare 

  - Petani merasa cemas 
karna hasil panen 
tidak memuaskan dan 
tidak sesuai dengan 
harga penjualan 

Menimbulkan 
stress kerja  

Psikologis 

 

Tabel 4. 7 Hasil Analisis Risiko Pada Proses Kerja Petani 
No Tahapan 

Pekerjaan  
Bahaya  Efek Bahaya  Exposure  Probability   consequences  Total  Risk Rating 

1.   Penyiapan 
Lahan  

Fisik         

Bekerja dibawah 
paparan sinar matahari 

Kerusakan pada 
sistem kekebalan 
tubuh 

6 3 5 90 Substansial 

  Sering  Tidak Biasa Penting 

beban mesin yang 
terlalu berat (Cangkul) 

cedera kaki dan 
tangan, tertimpa 
material kerja 

10 6 5 300 Priority 1 

Sangat 
Sering 

Cenderung 
Terjadi 

Penting 
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Jalanan tidak rata  luka, keseleo, 
patah tulang dan 
kematian 

2 3 50 300 Priority 1 

Tidak 
Sering 

Tidak Biasa  Bencana 

Mekanik       

beban mesin yang 
terlalu berat traktor  

cedera kaki dan 
tangan, tertimpa 
material kerja 

6 6 5 180 Substansial 

Sering  Cenderung 
Terjadi 

Penting 

kebisingan yang 
berasal dari mesin 
traktor  

gangguan 
pendengaran  

3 3 15 135 Substansial 

Kadang-
Kadang 

Tidak Biasa Serius 

getaran dari mesin 
traktor  

tremor, nyeri dan 
gangguan saraf 
sensorik 

3 6 1 18 Accaptable 

Kadang-
Kadang  

Cenderung 
Terjadi  

Tampak 

Terkena paparan asap 
dari kendaraan 
peranian (Traktor) 

 

 

Gangguan 
pernapasan  

2 3 15 90 Substansial 

Tidak 
Sering  

Tidak Biasa  Serius 
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Ergonomis       

pada saat pergantian 
arah traktor leher 
miring dengan >20°, 
postur lengan >60°, 
postur pergelangan 
tangan membentuk 
sudut >15°, postur 
punggung membentuk 
sudut >20° 

Gangguan Tension 
Neck Syndrome, 
Low Back Pain 
Carpal Tunnel 
Syndrome Hand-
Arm Vibration 
Syndrome dan 
gangguan pada 
otot. 

10 10 15 1.500 Very High 

Sangat 
Sering  

Sering Terjadi Serius 

2.  Pembibitan  fisik       

Bekerja dibawah 
paparan sinar matahari 

kerusakan pada 
sistem kekebalan 
tubuh, merusak 
jaringan mata 
(fotokeratitis) 

2 3 50 300 Priority 1 

Tidak 
Sering 

Tidak Biasa  Bencana 

Terpapar oleh debu  gangguan 
pernafasan seperti 
batuk, hidung 
tersumbat dan 
hidung berair 

 

3 2 5 30 Priority 3 

Kadang-
Kadang 

Kemungkinan 
Kecil  

Penting 
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Ergonomis        

postur janggal 
(kemiringan punggung 
45° menunduk >36°, 
posisi jongkok dan 
postur kaki yang 
menekuk sehingga 
membentuk sudut 
150°) 

Gangguan Low 
Back Pain (LBP), 
gangguan otot dan 
sendi pada lutut, 
paha maupun betis 
dan Tension Neck 
Syndrome. 

6 10 15 900 Very High 

Sering Sering Terjadi Serius 

Biologi        

bakteri pada bibit  iritasi dan alergi 
pada kulit dan 
diare 

3 3 5 45 Priority 3 

Kadang-
Kadang 

Tidak Biasa  Penting 

3.  Penanaman Fisik       

  Terpapar oleh debu  gangguan 
pernafasan seperti 
batuk, hidung 
tersumbat dan 
hidung berair 

3 2 15 90 Substansial 

Kadang-
Kadang 

Kemungkinan 
Kecil  

Serius  

Terkena alat kerja yang kaki dan tangan 2 3 50 300 Priority 1 



81 
 

 
 

tajam  tertusuk atau 
robek 

Tidak 
Sering 

Tidak Biasa  Bencana 

Bekerja dibawah 
paparan sinar matahari 

kerusakan pada 
sistem kekebalan 
tubuh, merusak 
jaringan mata 

10 3 5 150 Substansial  

Sangat 
Sering  

Tidak Biasa  Penting 

Ergonomis       

postur janggal 
(kemiringan punggung 
45° menunduk >36°, 
posisi jongkok dan 
postur kaki yang 
menekuk sehingga 
membentuk sudut 
150°) 

Gangguan Low 
Back Pain (LBP), 
gangguan otot dan 
sendi pada lutut, 
paha maupun betis 
dan Tension Neck 
Syndrome. 

6 10 15 900 Very High 

Sering Sering Terjadi Serius 

4.  Pemupukan Kimia       

Terpapar zat kimia 
yang terdapat pada 
pupuk 

iritasi dan alergi 
pada kulit dan 
keracunan 

3 2 5 30 Priority 3 

Kadang-
Kadang 

Kemungkinan 
Kecil  

Penting 

Ergonomis        
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postur janggal 
(kemiringan punggung 
45°, posisi leher 
menunduk 29°, dan 
postur kaki yang 
menekuk sehingga 
membentuk sudut 
>60°) 

Gangguan Low 
Back Pain (LBP), 
gangguan otot dan 
sendi pada lutut, 
paha maupun betis 
dan Tension Neck 
Syndrome. 

10 10 15 1.500   

Very High Sangat 
Sering  

Sering Terjadi Serius  

Biologi        

Bakteri pada alat 
pupuk  

Iritasi dan alergi 
pada kulit  

3 3 5 45 Priority 3 

Kadang-
Kadang 

Tidak Biasa  Penting 

Fisik       

Bekerja dibawah 
paparan sinar matahari 

kerusakan pada 
sistem kekebalan 
tubuh, merusak 
jaringan mata 

6 3 5 90 Substansial  

Sering  Tidak Biasa  Penting 

5.  Penyiraman  Fisik       

jalanan yang licin  Terjatuh  6 3 5 90 Substansial 

Sering  Tidak Biasa  Penting 
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Biologi        

Terpapar bakteri yang 
ada pada alat 
penyiraman  

Iritasi dan alergi 
pada kulit  

3 3 1 9 Accaptable 

Kadang-
Kadang 

Tidak Biasa  Tampak  

Mekanik        

Korsleting listrik 
mesin pompa air 

Tersengat listrik, 
meledak dan 
kebakaran  

2 3         50 Priority 1 

Tidak 
Sering  

Tidak Biasa  Bencana 300 

Terpapar kebisingan 
dari mesin air  

Tuli konduktif, 
tuli syaraf atau tuli 
campuran 

10 10 15 1.500 Very High  

Sangat 
Sering 

Sering Terjadi Serius  

6.  Penjarangan  Biologi        

Bakteri pada tanaman  Iritasi dan alergi 
pada kulit  

3 3 5 45 Priority 3 

Kadang-
Kadang 

Tidak Biasa  Penting 

Kimia        

Terpapar sisa zat kimia iritasi dan alergi 2 3 5 30 Priority 3 
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yang terdapat pada 
tanaman 

pada kulit dan 
keracunan 

Tidak 
Sering  

Tidak Biasa  Penting 

Ergonomis        

postur janggal 
(kemiringan punggung 
45° menunduk >36°, 
posisi jongkok dan 
postur kaki yang 
menekuk sehingga 
membentuk sudut 
150°) 

Gangguan Low 
Back Pain (LBP), 
gangguan otot dan 
sendi pada lutut, 
paha maupun betis 
dan Tension Neck 
Syndrome. 

2 3 50 300 Priority 1 

Tidak 
Sering 

Tidak Biasa  Bencana 

  Fisik        

Bekerja dibawah 
paparan sinar matahari  

 

kerusakan pada 
sistem kekebalan 
tubuh, merusak 
jaringan mata 

6 3 5 90 Substansial  

Sering  Tidak Biasa  Penting 

7.  Perlindungan 
tanaman  

Kimia        

Terdapat paparan 
pestisida 

iritasi dan alergi 
pada kulit dan 
keracunan 

 

1 3 25 75 Substansial 

Jarang  Tidak Biasa  Sangat Serius  
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Ergonomis        

metode manual 
handling  yang tidak 
benar, serta tidak 
menggunakan bantalan 
pada bahu dan adanya 
gerakan mengayuh 
tangan pada saat 
menyiraman 

Gangguan Low 
Back Pain, 
gangguan otot 
pada lengan dan 
Carpal Tunnel 
syndrome (CTS) 

10 10 15 1.500  Very High 

Sangat 
Sering 

Sering Terjadi Serius  

Fisik       

Bekerja dibawah 
paparan sinar matahari 

kerusakan pada 
sistem kekebalan 
tubuh, merusak 
jaringan mata 
(fotokeratitis) 

3 6 1 18 Accaptable  

Kadang-
Kadang 

Cenderung 
Terjadi  

Tampak  

8.  Panen  Biologi        

Terdapat bakteri pada 
tanah dan tanaman  

Iritasi pada kulit 
dan diare  

1 3 5 15 Accaptable 

Jarang  Tidak Biasa  Penting  

Ergonomis        

Permukaan alat pikul Luka, tertimpa 6 3 5 90  Substansial 
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yang keras material dan 
cedera dan Low 
Back Pain 

Sering  Tidak Biasa  Penting  

saat pengangkatan 
leher miring dengan 
>20°, postur lengan 
>60°, postur punggung 
membentuk sudut >20° 
dan gerakan menekuk 
kaki membentuk sudut 
>80°. 

Gangguan Tension 
Neck Syndrome 
(TNS Low Back 
Pain (LBP), 
Carpal Tunnel 
Syndrome (CTS) 
dan gangguan 
pada otot kaki dan 
paha. 

3 3 15 135 Substansial 

Kadang-
Kadang 

Tidak Biasa  Serius  

Psikologis       

Petani merasa cemas 
karna hasil panen tidak 
memuaskan dan tidak 
sesuai dengan harga 
penjualan 

Menimbulkan 
stress kerja  

10 10 15 1.500  Very high 

Sangat 
Sering 

Sering Terjadi Serius  

Fisik        

Bekerja dibawah 
paparan sinar matahari 

kerusakan pada 
sistem kekebalan 
tubuh, merusak 

3 6 1 18 Accaptable 

Kadang- Cenderung Tampak  
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jaringan mata 
(fotokeratitis) 

Kadang Terjadi  

 
 
 

Tabel 4. 8 Hasil Evaluasi Risiko dan Rekomendasi Pengendalian pada Proses Kerja Petani Sayur 
No Tahapan 

Pekerjaan  
Bahaya  Efek Bahaya  Risk Rating Rekomendasi Pengendalian  

1.   Penyiapan 
Lahan  

Fisik      

Bekerja dibawah 
paparan sinar matahari 

Kerusakan pada 
sistem kekebalan 
tubuh 

Substansial Adapun rekomendasi pengendalian yaitu 
APD dimana peteani sayur pada saat bekerja 
diwajibkan untuk menggunakan topi yang 
digunakan khusus petani 

 

 

 

beban mesin yang 
terlalu berat (Cangkul) 

cedera kaki dan 
tangan, tertimpa 
material kerja 

Priority 1 Adapun rekomendasi pengendalian yaitu  
rekayasa dimana mengganti gagang cangkul 
dengan kayu yang lebih ringan  

Jalanan tidak rata  luka, keseleo, 
patah tulang dan 
kematian 

Priority 1 Rekomendasi pengendalian yaitu 
penggunaan APD dimana setiap petani 
menggunakan sepatu boots pada saat bekerja 
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Mekanik    

beban mesin yang 
terlalu berat traktor  

cedera kaki dan 
tangan, tertimpa 
material kerja 

Substansial Adapun rekomendasi pengendalian yaitu 
Substitusi dimana menggunakan traktor atau 
mesin sesuai dengan postur tubuh dan 
kemampuan petani kemudian rekomendasi 
pengendalian menggunakan APD dimana 
pada saat petani melakukan pekerjaannya 
menggunakan sepatu boots 

kebisingan yang 
berasal dari mesin 
traktor  

gangguan 
pendengaran  

Substansial Adapun rekomendasi pengendalian yaitu 
APD dimana peteani sayur pada saat bekerja 
diwajibkan untuk menggunakan earplug 

getaran dari mesin 
traktor  

tremor, nyeri dan 
gangguan saraf 
sensorik 

Accaptable Adapun rekomendasi pengendalian yaitu 
menggunakan teknik Rekayasa dimana 
memberikan bantalan pada pegangan traktor 
dan teknik administrasi dimana melakukan 
sosialisasi cara maintence mesin yang benar 

Terkena paparan asap 
dari kendaraan 
peranian (Traktor) 

Gangguan 
pernapasan  

Substansial Adapun rekomendasi pengendalian yaitu 
menggunakan APD dimana petani sayur 
pada saat bekerja diwajibkan untuk 
menggunakan masker 
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Ergonomis    

pada saat pergantian 
arah traktor leher 
miring dengan >20°, 
postur lengan >60°, 
postur pergelangan 
tangan membentuk 
sudut >15°, postur 
punggung membentuk 
sudut >20° 

Gangguan Tension 
Neck Syndrome, 
Low Back Pain 
Carpal Tunnel 
Syndrome Hand-
Arm Vibration 
Syndrome dan 
gangguan pada 
otot. 

Very High Adapun rekomendasi pengendalian yaitu 
menggunakan teknik Eliminasi dimana 
melakukan istirahat aktif dan relaksasi 
ketegangan otot dan saraf. 

2.  Pembibitan  Fisik    

Bekerja dibawah 
paparan sinar matahari 

kerusakan pada 
sistem kekebalan 
tubuh, merusak 
jaringan mata 
(fotokeratitis) 

Very High Adapun rekomendasi pengendalian yaitu 
APD dimana petani sayur pada saat bekerja 
diwajibkan untuk menggunakan topi yang 
digunakan khusus petani 

Terpapar oleh debu  gangguan 
pernafasan seperti 
batuk, hidung 
tersumbat dan 
hidung berair 

 

Priority 3 Adapun rekomendasi pengendalian yaitu 
APD dimana petani sayur pada saat bekerja 
diwajibkan untuk menggunakan masker 
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Ergonomis     

postur janggal 
(kemiringan punggung 
45° menunduk >36°, 
posisi jongkok dan 
postur kaki yang 
menekuk sehingga 
membentuk sudut 
150°) 

Gangguan Low 
Back Pain (LBP), 
gangguan otot dan 
sendi pada lutut, 
paha maupun betis 
dan Tension Neck 
Syndrome. 

Very High Rekomendasi pengendalian yaitu teknik 
Rekayasa (Engineering) dimana petani 
menggunakan meja pembibitan yang 
tingginya sesuai dengan standar ergonomis 
sehingga pada saat bekerja petani tidak 
membungkuk dan teknik Eliminasi dimana 
melakukan istirahat aktif dan relaksasi 
ketegangan otot dan saraf. 

Biologi     

bakteri pada bibit  iritasi dan alergi 
pada kulit dan 
diare 

Priority 3 Adapun rekomendasi pengendalian yaitu 
APD dimana petani sayur pada saat bekerja 
diwajibkan untuk menggunakan masker dan 
sarung tangan 

3.  Penanaman Fisik    

  Terpapar oleh debu  gangguan 
pernafasan seperti 
batuk, hidung 
tersumbat dan 
hidung berair 

Substansial Adapun rekomendasi pengendalian yaitu 
APD dimana petani sayur pada saat bekerja 
diwajibkan untuk menggunakan masker dan 
sarung tangan 
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Terkena alat kerja yang 
tajam  

kaki dan tangan 
tertusuk atau 
robek 

Very High Adapun rekomendasi pengendalian yaitu 
APD dimana petani sayur pada saat bekerja 
diwajibkan untuk menggunakan masker dan 
sarung tangan 

 

Bekerja dibawah 
paparan sinar matahari 

kerusakan pada 
sistem kekebalan 
tubuh, merusak 
jaringan mata 

Substansial  Adapun rekomendasi pengendalian yaitu 
APD dimana petani sayur pada saat bekerja 
diwajibkan untuk menggunakan topi yang 
digunakan khusus petani 

Ergonomis    

 postur janggal 
(kemiringan punggung 
>20° selama kurang 
lebih 10 menit, posisi 
leher menunduk >20°, 
posisi jongkok dan 
postur kaki yang 
menekuk sehingga 
membentuk sudut 
150°) 

 

Gangguan Low 
Back Pain (LBP), 
gangguan otot dan 
sendi pada lutut, 
paha maupun betis 
dan Tension Neck 
Syndrome. 

Very High Adapun rekomendasi pengendalian yaitu 
menggunakan teknik Rekayasa 
(Engineering) dimana menggunakan kursi 
yang didesain khusus sesuai dengan tinggi 
dan berat badan yang sesuai dengan standar 
ergonomis dan menggunakan teknik 
Eliminasi dimana melakukan istirahat aktif 
dan relaksasi ketegangan otot dan saraf. 
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4.  Pemupukan Kimia    

Terpapar zat kimia 
yang terdapat pada 
pupuk 

iritasi dan alergi 
pada kulit dan 
keracunan 

Priority 3 Adapun rekomendasi pengendalian yaitu 
menggunakan teknik substitusi dimana 
mengganti pupuk non organik menjadi 
pupuk organik Adapun rekomendasi 
pengendalian yaitu APD dimana petani sayur 
pada saat bekerja diwajibkan untuk 
menggunakan masker dan sarung tangan. 

Ergonomis     

postur janggal 
(kemiringan punggung 
45°, posisi leher 
menunduk 29°, dan 
postur kaki yang 
menekuk sehingga 
membentuk sudut 
>60°) 

Gangguan Low 
Back Pain (LBP), 
gangguan otot dan 
sendi pada lutut, 
paha maupun betis 
dan Tension Neck 
Syndrome. 

Very High Adapun rekomendasi pengendalian yaitu 
menggunakan teknik Rekayasa 
(Engineering) dimana menggunakan kursi 
yang didesain khusus sesuai dengan tinggi 
dan berat badan yang sesuai dengan standar 
ergonomis Adapun dan menggunakan teknik 
Eliminasi dimana melakukan istirahat aktif 
dan relaksasi ketegangan otot dan saraf. 

Biologi     

Bakteri pada alat 
pupuk  

Iritasi dan alergi 
pada kulit  

Priority 3 Adapun rekomendasi pengendalian yaitu 
APD dimana petani sayur pada saat bekerja 
diwajibkan untuk menggunakan masker dan 
sarung tangan 
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Fisik    

Bekerja dibawah 
paparan sinar matahari 

kerusakan pada 
sistem kekebalan 
tubuh, merusak 
jaringan mata 

Substansial  Adapun rekomendasi pengendalian yaitu 
APD dimana petani sayur pada saat bekerja 
diwajibkan untuk menggunakan topi yang 
digunakan khusus petani 

5.  Penyiraman  Fisik    

jalanan yang licin  Terjatuh  Substansial Adapun rekomendasi pengendalian yaitu 
APD dimana petani sayur pada saat bekerja 
diwajibkan untuk menggunakan sepatu boots 

Biologi     

Terpapar bakteri yang 
ada pada alat 
penyiraman  

Iritasi dan alergi 
pada kulit  

Accaptable Adapun rekomendasi pengendalian yaitu 
APD dimana petani sayur pada saat bekerja 
diwajibkan untuk menggunakan sarung 
tangan. 

Mekanik     

Korsleting listrik 
mesin pompa air 

Tersengat listrik, 
meledak dan 
kebakaran  

Priority 1 Adapun rekomendasi pengendalian yaitu 
Administratif,diaman aparat desa 
mengadakan sosialisasi cara maintenance 
mesin, kemudian penggunaan APD 
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Terpapar kebisingan 
dari mesin air  

Tuli konduktif, 
tuli syaraf atau tuli 
campuran 

Very High  Adapun rekomendasi pengendalian yaitu 
APD yaitu menggunakan earplug dan 
elimanasi dimana dengan memindahkan 
objek kerja dengan sumber kebisingan 

6.  Penjarangan  Biologi     

Bakteri pada tanaman  Iritasi dan alergi 
pada kulit  

Priority 3 Adapun rekomendasi pengendalian yaitu 
APD dimana petani sayur pada saat bekerja 
diwajibkan untuk menggunakan sarung 
tangan. 

Kimia     

Terpapar sisa zat kimia 
yang terdapat pada 
tanaman 

iritasi dan alergi 
pada kulit dan 
keracunan 

Priority 3 Adapun rekomendasi pengendalian yaitu 
APD dimana petani sayur pada saat bekerja 
diwajibkan untuk menggunakan sarung 
tangan 

Ergonomis     

postur kemiringan 
punggung >20, posisi 
leher menunduk 
>20°,posisi jongkok 
dan postur kaki 
menekuk membentuk 

Gangguan Low 
Back Pain (LBP), 
gangguan otot dan 
sendi pada lutut, 
paha maupun betis 
dan Tension Neck 

Very High Adapun rekomendasi pengendalian yaitu 
menggunakan teknik Rekayasa 
(Engineering) dimana menggunakan kursi 
yang didesain khusus sesuai tinggi dan berat 
badan yang sesuai dengan standar ergonomis 
dan teknik Eliminasi dimana melakukan 
istirahat aktif dan relaksasi ketegangan otot 
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sudut 150°). Syndrome. dan saraf 

  Fisik     

Bekerja dibawah 
paparan sinar matahari  

kerusakan pada 
sistem kekebalan 
tubuh, merusak 
jaringan mata 

Substansial  Adapun rekomendasi pengendalian yaitu 
APD dimana petani sayur pada saat bekerja 
diwajibkan untuk menggunakan topi yang 
digunakan khusus petani 

7.  Perlindungan 
tanaman  

Kimia     

Terdapat paparan 
pestisida 

iritasi dan alergi 
pada kulit dan 
keracunan 

Substansial Adapun rekomendasi pengendalian yaitu 
APD dimana petani sayur pada saat bekerja 
diwajibkan untuk menggunakan sarung 
tangan 

Ergonomis     

cara mengayuh pompa 
alat yang tidak benar, 
serta tidak 
menggunakan bantalan 
pada bahu dan adanya 
gerakan mengayuh 
tangan pada saat 
menyiraman 

 

Gangguan Low 
Back Pain, 
gangguan otot 
pada lengan dan 
Carpal Tunnel 
syndrome (CTS) 

Very High Adapun rekomendasi pengendalian yaitu 
Rekayasa atau Engineering dimana 
menggunakan bantalan pada tangki 
kemudian rekomendasi pengendalian yang 
kedua yaitu menggunakan teknik substitusi 
dimana menggunakan tangki dorong  dan 
teknik Eliminasi dimana melakukan istirahat 
aktif dan relaksasi ketegangan otot dan saraf. 
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Fisik    

Bekerja dibawah 
paparan sinar matahari 

kerusakan pada 
sistem kekebalan 
tubuh, merusak 
jaringan mata 
(fotokeratitis) 

Accaptable  Adapun rekomendasi pengendalian yaitu 
APD dimana petani sayur pada saat bekerja 
diwajibkan untuk menggunakan topi yang 
digunakan khusus petani  

8.  Panen  Biologi     

Terdapat bakteri pada 
tanah dan tanaman  

Iritasi pada kulit 
dan diare  

Accaptable Adapun rekomendasi pengendalian yaitu 
APD dimana petani sayur pada saat bekerja 
diwajibkan untuk menggunakan sarung 
tangan 

Ergonomis     

Permukaan alat pikul 
yang keras 

Luka, tertimpa 
material dan 
cedera dan Low 
Back Pain 

Substansial Adapun rekomendasi pengendalian yaitu 
Rekayasa dimana menggunakan bantalan 
pada punggung dan menggunakan gerobak 
yang memiliki roda dan teknik Eliminasi 
dimana melakukan istirahat aktif dan 
relaksasi ketegangan otot dan saraf.  
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saat pengangkatan 
leher miring dengan 
>20°, postur lengan 
>60°, postur punggung 
membentuk sudut >20° 
dan gerakan menekuk 
kaki membentuk sudut 
>80°. 

Gangguan Tension 
Neck Syndrome 
(TNS Low Back 
Pain (LBP), 
Carpal Tunnel 
Syndrome (CTS) 
dan gangguan 
pada otot kaki dan 
paha. 

Substansial Adapun rekomendasi pengendalian yaitu 
menggunakan teknik Rekayasa 
(Engineering) dimana menggunakan kursi 
yang didesain khusus sesuai tinggi dan berat 
badan yang sesuai dengan standar ergonomis 
dan teknik Eliminasi dimana melakukan 
istirahat aktif dan relaksasi ketegangan otot 
dan saraf.   

Psikologis    

Petani merasa cemas 
karna hasil panen tidak 
memuaskan dan tidak 
sesuai dengan harga 
penjualan 

Menimbulkan 
stress kerja  

Very high Adapun rekomendasi pengendalian yaitu 
menggunakan teknik administratif dimana 
mengupayakan apresiasi diri dan motivasi 
kerja selain itu senantiasa berdzikir agar hati 
terasa tenang. 

Fisik     

Bekerja dibawah 
paparan sinar matahari 

kerusakan pada 
sistem kekebalan 
tubuh, merusak 
jaringan mata 
(fotokeratitis) 

Accaptable Adapun rekomendasi pengendalian yaitu 
APD dimana petani sayur pada saat bekerja 
diwajibkan untuk menggunakan topi yang 
digunakan khusus petani 
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Tabel 4. 9 Distribusi Unsafe Act danUnsafe Condition 
pada  Proses Kerja Petani Sayur 

Tahapan Kerja Unsafe Condition Persentase (%) Unsafe Act Persentase (%) 

Penyiapan Lahan 7 47% 8 53% 

Pembibitan 3 43% 4 57% 

Penanaman 3 43% 4 57% 

Pemupukan 3 43% 4 57% 

Penyiraman 3 43% 4 57% 

Penjarangan 3 28% 5 72% 

Perlindungan tanaman 3 50% 3 50% 

Panen 3 37% 5 63% 

      Sumber : Data Primer, 2022
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D. Pembahasan  
Dari hasil observasi yang telah dilakukan pada petani sayur di Desa 

Bontomangape Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar mengenai 

proses kerja dengan menggunakan worksheet JSA dan terdapat beberapa 

potensi bahaya yang teridentifikasi pada proses kerja. Dengan 

menggunakan tabel analisis risiko yaitu AS/NZS 4360:2004, kemudian 

seluruh potensi bahaya dianalisis dan memberikan rekomendasi 

pengendalian risiko. Berikut adalah pelaksanaan sistem Job Safety 

Analysis (JSA) terhadap proses kerja pada petani sayur.  

1. Identifikasi Bahaya  

Menurut (Australian Standard/New Zealand Standard 4360:2004 

dalam Utami 2017) Sebuah komponen dalam proses manajemen risiko 

yang disebut "identifikasi bahaya" yang mengidentifikasi penyebab bahaya  

bagaimana bahaya itu dapat terjadi. Sehingga untuk mengurangi atau 

menghilangkan penyakit akibat kerja dan lingkungan kerja, penting bagi 

setiap pekerja untuk menyadari risiko dan bahaya yang ada dalam setiap 

proses kerja. 

Petani adalah seseorang yang berusaha mengandalkan pertanian 

dalam arti luas, yang meliputi budidaya pertanian, peternakan, perikanan, 

dan pengumpulan hasil laut, untuk memenuhi semua atau sebagian dari 

kebutuhan dasar mereka ( Fadholi Hernanto, 1996 dalam Bene, 2014). 

Dari hasil observasi yang dilakukan selama penelitian di Desa 

Bontomangape Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar pada 

petani sayur ditemukan bahwa potensi bahaya yang muncul saat proses 

kerja petani sayur berasal dari unsafe act dan unsafe condition. 

 Berdasarkan tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa pada hasil 

identifikasi sepuluh tahapan kerja pada petani sayur memiliki perbedaan 

yang signifikan pada jumlah unsafe act dan unsafe condition. Potensi 

bahaya tertinggi (Unsafe act) terdapat pada pada tahapan kerja 
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perlindungan tanaman. Sedangkan potensi bahaya tertinggi (Unsafe 

condition) terdapat pada tahapan kerja panen.  

Unsafe condition yang sering ditemui pada tahapan kerja yaitu postur 

janggal yang membungkuk pada saat melakukan pekerjaan. Postur kerja 

yang janggal dan melakukan gerakan berulang (repetitif) pada saat 

menanam hingga panen akan mengakibatkan potensi bahaya seperti 

keluhan muskuloskeletal. Salah satu variabel yang berkontribusi terhadap 

keluhan nyeri otot yang terkadang tidak disadari oleh penderita adalah 

posisi kerja yang buruk atau tidak nyaman. Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Kanti dkk tahun 2018 di Desa Aan Kabupaten Petani 

di Klungkung yang telah bekerja selama lebih dari sepuluh tahun 

mengutarakan peningkatan gejala muskuloskeletal. Petani yang bekerja 

lebih dari delapan jam sehari cenderung memiliki gejala muskuloskeletal 

yang lebih tinggi, dan ditunjukkan bahwa berdiri dan membungkuk adalah 

posisi kerja yang paling umum. Posisi memutar tubuh dan menahannya 

saat bekerja adalah salah satu yang paling sering menyebabkan masalah 

muskuloskeletal (Kanti, Muliani, & Yuliana, 2019).  

Unsafe action yang dilakukan oleh petani sayur di Desa 

Bontomangape sealama proses bekerja diantaranya yaitu merokok pada 

saat bekerja dan istirahat  hal ini disebabkan oleh kebiasaan merokok, 

kelelahan kerja dan rekan kerja yang juga sedang merokok. Perilaku yang 

tidak aman ini dapat berisiko kebakaran, luka akibat terkena sisa puntung 

rokok dan menurunnya fokus kerja. Selain ini Unsafe Action pada petani 

sayur di Desa Bontomangape yaitu tidak menggunakan APD bahkan 

petani tidak menggunakan alas kaki pada saat bekerja. Penggunaan APD 

adalah salah satu cara melindungi pekerja dan mengurangi sumber bahaya 

(Pebriyanti & Azizah, 2018). Situasi ini diperparah oleh alat kerja yang 

berantakan dan posisi kerja yang tidak ergonomiss.  

Pekerja harus selalu melakukan pekerjaannya dengan aman dan sehat 

serta niat semata-mata karena Allah SWT karena beberapa sebab diatas 

dapat membahayaka dirinya sendiri. Dalam islam, tuntutan untuk bekerja 
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dengan aman dan selamat dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana 

dalam Al-Qur’an An-Nisa’ ayat 79: 

 

Terjemahnya : “apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah. 

Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dari 
dirimu sendiri”. 
 

Ayat 79 Surat An-Nisa menyatakan bahwa sedangkan manusia 

menerima hasanah (nikmat) dari Allah SWT dan sayyi'ah (bencana) dari 

manusia itu sendiri.  Menurut Izutsu, kata Sayyi'ah dapat berarti dua hal 

yang sama sekali berbeda: di satu sisi, itu mengacu pada peristiwa yang 

menyakitkan dan tidak dapat diterima dalam kehidupan seseorang, dan di 

sisi lain, digunakan untuk kegiatan (kejahatan) yang dilakukan oleh orang-

orang. atas perintah Allah. terutama "ma'siyah" (maksiat). Pada 

hakikatnya, Allah SWT secara sungguh-sungguh menciptakan 

kemampuan, kemauan, dan perbuatan manusia. Hanya manusia yang bisa 

menjalankan perintah Allah SWT (Akhiro, 2008).  

Penggalan ayat dititik beratkan pada “Dan apa saja bencana yang 

menimpamu, maka dari (kesalahan) dari dirimu sendiri” dimana setiap 

benacana yang dialami itu adalah akibat dari ulah atau kesalahan kita 

sendiri. Kemalangan yang dialami seseorang harus dikaitkan dengan 

dirinya sendiri, mungkin juga sebagai akibat dari kelalaiannya atau 

kelalaian orang lain, baik itu keluarga, teman, atau tetangganya. 

Ditambahkan pula dalam hadist riwayat Al- Tirmidzi dan Ibnu Majah:  

 

Terjemahnya : “Barangsiapa membahayakan orang lain, maka Allah 
akan membalas bahaya kepadanya dan barangsiapa menyusahkan atau 
menyulitkan orang lain, maka Allah akan menyulitkannya”. 
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 Menurut (Azhari, 2015) Sebuah studi etiologi dan terminologis 

kata "mudharat" ditemukan dalam buku "Qawaid Fiqhiyyah Muamalah." 

Kata mudharat berasal dari frase bahasa Arab al-Dharar, yang berarti 

menjatuhkan tanpa menahan diri. Al-Dharar digambarkan sebagai benar-

benar membahayakan atau menimbulkan ancaman bagi keselamatan 

pribadi seseorang. Al-Dhirar, di sisi lain, berarti melanggar syariat dan 

membahayakan keselamatan seseorang. Abu Bakar al-Jashas 

mendefinisikan "dharar" sebagai ancaman yang menyebabkan seseorang 

takut akan nyawa dan anggota tubuhnya. Al-Dardiri mengklaim bahwa 

frasa "dharar" berarti menahan diri dari tindakan yang menyusahkan atau 

mengancam jiwa. 

Adapun identifikasi bahaya dalam setiap tahapan kerja petani sayur 

yaitu: 

a. Penyiapan lahan  

Setelah pemilihan lokasi, langkah selanjutnya yaitu 

penyiapan lahan. Penyiapan lahan sendiri di awali dengan 

perbaikan galengan dan saluran, sebelum penggarapan tanah 

dimulai, galengan harus dibersihkan dari rerumputan dan dibaut 

cukup tinggi. Berfungsi untuk menahan air selama pengolahan 

tanah agar menahan air selama pengolahan yanah agar tidak 

mengalir keluar petakan. Kemudian dilanjutkan lagi dengan 

pencangkulan dimana sudut–sudut petakan dicangkul untuk 

memperlancar pekerjaan bajak atau traktor, kemudian setelah itu 

dilanjutkan dengan pembajakan atau penggaruan menggunakan 

traktor yang bertujuan agar tanah sawah melumpir dan siap 

ditanam.  

Dari tahapan kerja penyiapan lahan, teridentifikasi 3 sumber 

bahaya yaitu bahaya fisik, mekanik dan ergonomis. Dari 

keseluruhan sumber bahaya ditemukan 8 potensial hazard yang 

masing-masing memiliki risiko terhadap kesehatan dan 

keselamatan kerja pada petani sayur. 
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Salah satu potensi bahaya yang paling berisiko dalam 

penyiapan lahan ialah pembajakan atau penggaruan tanah 

menggunakan traktor. Hal ini disebabkan oleh postur janggal pada 

saat pergantian arah traktor leher miring dengan >20°, postur 

lengan >60°, postur pergelangan tangan membentuk sudut >15°, 

postur punggung membentuk sudut >20°. 

Hal ini sesuai dengan penelitian terhadap pekerja amplas 

yang dilakukan pada tahun 2014 oleh Islam. Responden yang 

merupakan pengamplas furnitur melakukan gerakan berulang yang 

menyebabkan akumulasi cedera yang menyebabkan keluhan otot. 

Keluhan otot terjadi ketika otot secara konsisten mengalami 

ketegangan dari tuntutan otot statis tanpa memiliki kesempatan 

untuk rileks. Kontraksi otot yang berlebihan akan mengakibatkan 

penurunan aliran darah ke otot, yang akan mengurangi pengiriman 

oksigen ke otot dan menghambat metabolisme dalam jaringan, 

yang akan mengakibatkan penumpukan asam laktat dan nyeri otot 

(Islam, 2014). 

Pekerja yang bekerja pada posisi yang tidak ergonomis 

akan terlihat tergesa-gesa. Angka kejadian keluhan MSD 

Musculoskeletal Disorder meningkat seiring dengan semakin 

jauhnya jarak objek dari pusat gravitasi. (Mallapiang et al., 2021). 

b. Pembibitan  

Proses pembibitan dimana pada proses ini petani 

pekerjaannya dengan menyiapkan lobang untuk benih. Dimana 

pada proses ini petani ada yang menggunakan tangan untuk 

menggali lubang, adapun yang menggunakan garpu tanah. 

Tujuannya agar kedalaman dapat diukur. 

Dari tahapan kerja teridentifikasi 3 sumber bahaya yaitu 

fisik, biologi dan ergonomis. Dari keseluruhan sumber bahaya 

terdapat 4 potensial hazard yang masing-masing memiliki risiko 

terhadap kesehatan dan keselamatan kerja petani sayur.  
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Salah satu tahap kerja yang memiliki potensi bahaya pada 

kesehatan dan keselamatan kerja adalah pada tahap pembibitan 

adalah mengalami postur janggal dimana kemiringan punggung 

>20° selama kurang lebih 10 menit, posisi leher menunduk >20°, 

posisi jongkok dan postur kaki yang menekuk sehingga membentuk 

sudut 150°, serta terpapar sinar matahari.  

Hal ini sejalan dengan penelitian Kumalapatni, dkk pada 

pengguna komputer di SMK “G” pada tahun 2020 didapatkan 

lokasi paling sering mengalami keluhan muskuloskeletal adalah 

pada leher 61,5%, punggung 59,6%, dan pinggang 57,6%. 

Selain itu mengakibat penyakit akibat kerja seperti katarak 

pada mata yang disebabkan oleh paparan sinar UV dari sinar 

matahari. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Nurfitria dan Nur Istiqomah pada tahun 2018 untuk petani 

garam Menurut penelitian, 4 individu, atau 7,69%, dilaporkan 

mengalami masalah mata, tetapi hanya 2 yang ditemukan benar-

benar menderita konjungtivitis setelah pemeriksaan fisik. Hal ini 

kemungkinan besar karena 44,23% individu menggunakan topi 

untuk menahan panas dan 19,23% dari mereka memakai kacamata 

pengaman. (Nurfitria & Nur, 2018). 

c. Penanaman  

Proses kerja pada tahap penanaman petani sayur di Desa 

Bontomangape melakukan pekerjaannya dimulai dari 

memindahkan bibit yang telah ditanam sebelumnya ke tempat 

persemaian. Tujuannya untuk menumbuh kembangkan tanaman 

sayuran sampai dapat berproduksi dengan sasaran yang diinginkan 

melakukan penanaman sesuai prosedu agar memperoleh hasil tang 

maksimal. 

Dari tahapan ini teridentifikasi 3 sumber bahaya yaitu fisik, 

ergonomis, dan biologi. Dari keseluruhan sumber bahaya 
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ditemukan 4 potensial hazard yang masing-masing memiliki 

tingkat risiko kesehatan dan keselamatan kerja pada petani sayur. 

Salah satu tahap kerja yang memiliki potensi bahaya pada 

kesehatan dan keselamatan kerja adalah pada tahap penanaman 

adalah postur janggal dimana kemiringan punggung >20° selama 

kurang lebih 10 menit, posisi leher menunduk >20°, posisi jongkok 

dan postur kaki yang menekuk sehingga membentuk sudut 150°. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Salcha 

dkk pada petani padi di Lembang Nonongan Kecamatan Sopai 

Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021, bahwa terdapat 

Hubungan antara postur kerja dengan MSDs (p- 

value=0,028). Hal ini disebabkan karena bertani merupakan 

pekerjaan yang sering mengalami keluhan muskuloskeletal akibat 

postur kerja yang salah. Postur kerja yang sering dilakukan petani 

adalah membungkuk dan jongkok yang dilakukan pada saat 

menanam, mencangkul, dan memberi pupuk. Postur kerja tersebut 

dilakukan secara berulang (repetitif) lebih dari 1 menit dalam 

jangka waktu yang lama yang dapat menyebabkan MSDs (Salcha, 

Arni, & Fresilianty, 2021). 

d. Pemupukan  

Proses pengerjaan pada tahap pemupukan yang dilakukan 

oleh petani sayur di Desa Bontomangape dengan cara menyebar 

pupuk secara merata pada tanah di sekitar tanaman sayuran. 

Tujuannya yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman dan 

mempercepat hasil produksi serta meningkatkan kesuburan 

tanaman sayuran dan lebih tahan dari berbagai macam hama. 

Dari tahapan pekerjaan pemupukan, teridentifikasi 3 

potensi bahaya yaitu kimia, biologi dan ergonomis. Dari 

keseluruhan sumber bahaya ditemukan 4 potensial hazard yang 

masing-masing memiliki risiko terhadap kesehatan dan 

keselamatan kerja petani sayur di Desa Bontomangape. 



106 
 

 
 

Salah satu potensi bahaya yang paling berisiko adalah 

posisi yang janggal dimana kemiringan punggung 45°, posisi leher 

menunduk 29°, dan postur kaki yang menekuk sehingga 

membentuk sudut >60°) yang dapat menyebabkan Gangguan Low 

Back Pain (LBP), Tendinitis, gangguan otot dan sendi pada lutut, 

paha maupun betis dan Tension Neck Syndrome. 

Hal ini sesuai dengan penelitian tahun 2018 oleh Syuhada 

et al., yang menemukan bahwa karyawan dengan postur punggung 

yang tidak normal di tempat kerja memiliki peluang 2,5 kali lebih 

tinggi untuk mengalami nyeri punggung bawah dibandingkan 

dengan mereka yang memiliki postur punggung normal kerja 

(Syuhada, Suwondo, & Setyaningsih, 2018). 

e. Penyiraman  

Proses pengerjaan pada tahap penyiraman yang dilakukan 

oleh petani sayur di Desa Bontomangape yaitu dimulai dari 

menyiapkan air dan alat penyiraman, petani biasanya menimba 

atau memompa menggunakan mesin pompa air dari sumur yang 

telah dibuat oleh petani itu sendiri. Tujuannya untuk menjaga 

kesuburan tanah dan tanaman karna ketika tanaman kekurangan 

atau kelebihan air maka dapat mengurangi daya tahan maupun 

dapat menyebabkan kematian. 

Dari tahapan  pekerjaan penyiraman, teridenttifikasi 4 

potensi bahaya yaitu ergonomis, biologi, mekanik dan fisik. Dari 

keseluruhan sumber bahaya ditemukan 4 potensial hazard yang 

masing-masing memiliki risiko terhadap kesehatan dan 

keselamatan kerja pada petani sayur di Desa Bontomangape.  

Salah satu potensi yang paling berisiko adalah mesin 

pompa air Mesin pompa air merupakan alat yang digunakan 

hampir setiap hari sebelum dan setelah menanam. Mesin pompa air 

pada dasarnya memunculkan kebisingan, meskipun tingkatannya 

aman dan kurang dari nilai ambang batas (NAB). Hal ini sejalan 
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dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnawan dkk tahun 2019 

pada pekerja pabrik perkebunan yaitu Gangguan pendengaran 

akibat kebisingan adalah bentuk gangguan pendengaran 

sensorineural yang disebabkan oleh paparan yang terlalu lama 

terhadap suara keras, biasanya dari kebisingan di tempat kerja. 

(Purnawan et al., 2019) 

Kebisingan dengan intensitas tinggi secara fisiologis dapat 

menyebabkan masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi, 

risiko serangan jantung, perubahan sensorik, penyempitan 

pembuluh darah perifer di tangan dan kaki, keseimbangan organ 

yang berubah, dan masalah pencernaan (Haryandi & Setiawati, 

2021). 

f. Penjarangan 

Proses kerja pada tahap penjarangan petani sayur di Desa 

Bontomangape melakukan pekerjaannya dengan memilah tanaman 

yang rusak atau cacat untuk meningkatkan pertumbuhan serta 

memberikan ruang tumbuh bagi tanaman jika kepadatan batang 

mencapai tingkat yang paling optimal untuk mencapai hasil yang 

maksimal. 

Dari tahap ini teridentifikasi 3 sumber bahaya yaitu biologi, 

kimia dan ergonomis . dari keseluruhan sumber bahaya ditemukan 

5 potensial hazard yang masing-masing memiliki tingkat risiko 

kesehatan dan keselamatan kerja pada petani sayur. 

Salah satu tahapan kerja yang paling memiliki potensi 

bahaya pada kesehatan dan keselamatan kerja adalah pada tahap 

pencabutan tanaman. Dimana postur kemiringan punggung >20, 

posisi leher menunduk >20°,posisi jongkok dan postur kaki 

menekuk membentuk sudut 150°) sehingga dapat menyebabkan 

Gangguan Low Back Pain (LBP), gangguan otot dan sendi pada 

lutut, paha maupun betis.  



108 
 

 
 

Hal ini sejalan dengan Mahardika dan Darminto pada 

pekerja pembuatan paving dan batako tahun 2014. Hasil penelitian 

menyatakan bahwa Untuk jangka waktu yang lama, aktivitas 

dilakukan dengan punggung ditekuk, menempatkannya dalam 

posisi berisiko untuk otot dan kerangka, memerlukan modifikasi 

teknik untuk menurunkan risiko pada sistem muskuloskeletal 

(Mahardika & Pujotomo, 2014). 

g. Perlindungan Tanaman 

Proses kerja pada tahap perlindungan tanaman petani sayur 

di Desa Bontomangape melakukan pekerjaannya dimulai dengan 

mencampur pestisida dengan air lalu diaduk hingga rata. 

Tujuannya untuk menanggulangi kerusakan tanaman yang 

disebabkan oleh hama ataupun pengganggu tanaman lainnya. Pada 

tahap pencampuran petani menggunakan tangan yang kosong tanpa 

menggunakan sarung tangan sehingga petani dapat terpapar bahan 

kimia. 

Dari tahap ini teridentifikasi 2 sumber bhaya yaitu kimia 

dan ergonomis. Dari keseluruhan sumber bahaya terdapat 3 

potensial hazard yang masing-masing memiliki tingkat risiko 

kesehatan dan keselamatan kerja pada petani sayur. 

Salah satu tahapan yang paling memiliki potensi bahaya 

dimana beban alat kerja yang berat. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Mahyuni pada tahun 2019, hasil 

penelitian menyatakan bahwa pada penyemprotan petani yang 

bekerja masih menggunakan pompa gendong sehingga 

menimbulkan rasa sakit pada leher, bahu dan tangan terutama 

bagian kanan kemudian petani akan terus berjalan hingga 

penyemprotan selesai (Mahyuni, 2019) 

Sesuai dengan kemampuan kerja mereka, beban kerja 

masing-masing individu menentukan berapa lama mereka dapat 

bekerja. Beban kerja juga merupakan penjumlahan dari jumlah 
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pekerjaan dan jumlah jam yang harus dikerjakan oleh suatu unit 

atau jabatan organisasi. Semakin lama durasi kerja, semakin sedikit 

waktu yang harus dihabiskan seseorang untuk bekerja untuk 

menghindari gangguan atau kelelahan. Karena aktivitas mental 

secara fisiologis dipandang sebagai bentuk kerja ringan, lebih 

sedikit kalori yang dibutuhkan untuk itu. Karena membutuhkan 

lebih banyak kerja otak daripada kerja otot, aktivitas mental jelas 

lebih berat daripada tindakan fisik dari sudut pandang moral dan 

tanggung jawab. (Wurarah, Kawatu, & Akili, 2020).  

h. Panen 

Proses kerja pada tahap panen petani sayur di Desa 

Bontomangape melakukan pekerjaannya dengan mencabut 

tanaman yang berkualitas untuk meningkatkan harga pasaran lebih 

tinggi. 

Dari tahap ini teridentifikasi 3 sumber bahaya yaitu biologi, 

psikologi dan ergonomis . dari keseluruhan sumber bahaya 

ditemukan 5 potensial hazard yang masing-masing memiliki 

tingkat risiko kesehatan dan keselamatan kerja pada petani sayur. 

Salah satu tahapan kerja yang paling memiliki potensi 

bahaya pada kesehatan dan keselamatan kerja pada tahap panen 

bahaya psikologi. Dimana petani merasa cemas karna hasil panen 

yang tidak memuaskan dan tidak sesuai harga penjualan. Beberapa 

prediktor terjadinya masalah psikologis maupun gangguan 

kesehatan jiwa.  

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan pada petani 

karet di PTPN XII Kebun Renteng, Ajung Jember pada tahun 2020 

oleh Mulianingrum et al. PTPN XII Kebun Renteng, Kecamatan 

Ajung, Kabupaten Jember, produsen karet menghadapi stres kerja 

yang signifikan, berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan 30 

petani (38,5%) mengalami stres rendah dan 48 petani (61,5%) 

mengalami stres tinggi (Mulianingrum, Dewi, & Kurniyawan, 
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2020). Eustress adalah dampak yang baik dari stres kerja, 

diperlukan untuk mencapai kinerja yang sangat baik tetapi 

umumnya stres kerja lebih berbahaya bagi individu dan tempat 

kerja. 

2. Penilaian dan Pengendalian Risiko K3 

Setiap potensi bahaya pertama kali di identifikasi menggunakan 

pendekatan Job Safety Analysis (JSA) setelah itu diperiksa nilai 

kemungkinan (probability), paparan (exposure), dan dampak 

(consequences) yang akan menghasilkan nilai tingkat risiko (risk 

rating) untuk menghasilkan peringkat risiko dan rekomendasi 

pengendalian. Upaya manajemen risiko ini dilakukan untuk mengurangi 

potensi risiko yang dapat menyebabkan penyakit atau kecelakaan kerja. 

Sangat penting untuk menerapkan manajemen risiko di tempat kerja 

untuk mencegah potensi risiko atau bahaya. ini dalam hal untuk 

meminimalisir potensi bahaya, sangat terkait dengan hukum Islam. 

Upaya pencegahan atau penurunan risiko kecelakaan dan/atau 

penyakit akibat kerja, salah satunya dilakukan melalui identifikasi dini 

risiko dan analisis risiko K3. Namun, semua protokol ini harus diikuti, 

dan karyawan itu sendiri harus memberikan dukungan yang kuat. 

Islam mendorong perencanaan masa depan yang lebih besar dan 

benar-benar ingin para pengikutnya untuk meminimalisir risiko. 

Sebagaimana yang terlihat dalam Al-Qur’an surat al-Hasyr ayat 18 

yaitu: 

 

 

 
Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah 

kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah 
diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, 
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”  
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Menurut Al tafsir, Mishbah bagi kamu yang beriman hendaknya 

selalu mentaati Allah agar berlindung dari murka-Nya. Mari kita semua 

berpikir tentang latihan yang telah kita jadwalkan untuk besok. 

bertujuan untuk takut kepada Allah. Tuhan akan benar-benar 

menghormati semua perbuatan Anda karena Dia mengetahuinya. 

Dalam rangka mempersiapkan akhirat, ayat ini menasihati kita 

untuk senantiasa waspada terhadap perilaku dan perbuatan kita serta 

bertakwa kepada Allah SWT. Kita dituntut untuk mengikuti petunjuk 

Allah dan menahan diri dari melakukan apa pun yang Dia larang. 

Karena Allah SWT sangat tidak suka ketika orang melakukan sesuatu 

yang dapat merugikan diri sendiri, maka kita harus selalu menghindari 

melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Nya dan dapat 

merugikan kita. Ayat ini juga mengajarkan seorang hamba untuk 

merenungkan perbuatannya dan untuk melatih introspeksi diri. 

Manajemen risiko sangat penting untuk mempertimbangkan apa 

yang akan terjadi di masa depan dengan memantau hari esok untuk 

meramalkannya sehingga tidak terjadi terlalu buruk. perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pelaksanaan adalah beberapa 

kegiatan ini. Berhati-hatilah saat melakukan tugas berisiko tinggi, dan 

sebaliknya.Berikut ini hasil analisis risiko yang telah di lakukan pada 

Petani Sayur di Desa Bontomangape: 

a. Penyiapan Lahan  

Dengan menggunakan AS/NZS 4360:2004 hasil analisis 

yang diperoleh bahaya ergonomis pada tahapan ini adalah 

melakukan gerakan berulang serta postur janggal kemiringan 

punggung >20°, posisi leher menunduk >20°. Sehingga memiliki 

tingkat paparan (exposure) sangat sering karna berulang terjadi 

dalam sehari sehingga memberikan dampak (concequences) serius, 

dimana memiliki dampak yang serius tapi bukan cidera atau 

penyakit parah yang permanen. Sedangkan tingkat kemungkinan 

(probability) sangat sering terjadi kecelakaan kerja.  
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Menurut (Wulandari, Widjasena, & Kurniawan, 2020) 

Terjadi peningkatan gerakan berulang, menunjukkan bahwa 

pekerjaan tangan berulang meningkatkan risiko carpal tunnel 

syndrome (CTS) dengan mengobarkan saraf median, yang 

membentang sepanjang terowongan karpal. Ligamentum karpal 

volar dapat didorong keluar oleh permukaan volar tulang karpal 

sebagai akibat dari posisi pergelangan tangan yang diperpanjang, 

yang dapat memberikan tekanan pada retinakulum ekstensor dan 

meningkatkan tekanan di terowongan karpal. 

Adapun rekomendasi pengendalian yaitu Substitusi dimana 

menggunakan traktor atau mesin sesuai dengan postur tubuh dan 

kemampuan petani dan eliminasi dimana melakukan istirahat aktif 

dan relaksasi ketegangan otot dan saraf. 

b. Pembibitan 

Dengan menggunakan AS/NZS 4360:2004 hasil analisis 

yang diperoleh, bahaya fisik pada tahapan pembibitan yaitu 

paparan sinar matahari langsung yang memiliki tingkat  paparan 

(exposure) adalah sering terkena paparan, hal ini disebabkan karna 

petani sayur melakukan penyiapan lahan diluar ruangan, sehingga 

dapat memberikan dampak cidera atau kerusakan kecil dan dapat 

menyebabkan terhentinya proses kerja sementara waktu. 

Sedangkan tingkat kemungkinan (probability) sering terjadi serta 

tingkat dampak (concequences) yang ditimbulkan sangat serius, hal 

ini disebabkan apabila petani mengalami kecelakaan sehingga 

berakibat buruk bagi lingkungan. Risiko sinar UV pada mata dapat 

menyebabkan gangguan okular seperti pterigium, yang dilaporkan 

beberapa responden mengalami (Jabar & Nursafitri, 2019). 

Paparan sinar matahari langsung juga diikuti oleh unsafe act 

pada petani sayur dengan tidak menggunakan alat pelindung diri 

seperti pelindung kepala akan menambah nilai probability risiko.  
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Selain itu, diperoleh bahaya ergonomi dimana mengalami 

postur janggal (kemiringan punggung >20° selama kurang lebih 10 

menit, posisi leher menunduk >20°, posisi jongkok dan postur kaki 

yang menekuk sehingga membentuk sudut 150°) sehingga 

memiliki tingkat  paparan (exposure) adalah sering terkena 

paparan, hal ini disebabkan karna petani sayur melakukan 

pembibitan dengan berjongkok dalam waktu yang cukup lama 

sehingga dapat memberikan dampak cidera atau kerusakan kecil 

dan dapat menyebabkan terhentinya proses kerja sementara waktu. 

Sedangkan tingkat kemungkinan (probability) sering terjadi serta 

tingkat dampak (concequences) yang ditimbulkan serius, hal ini 

disebabkan apabila petani mengalami kecelakaan sehingga 

berakibat buruk bagi lingkungan. 

Hal ini dikarenakan aktivitas penanaman merupakan 

aktivitas yang paling banyak dan paling lama. Lutut merupakan 

bagian tubuh yang berhubungan langsung dengan berat badan. 

Karena ketika petani melakukan aktivitas penanaman atau 

menyabit, gerakan yang sering dilakukan adalah berdiri duduk dan 

jongkok. Sehingga lutut merupakan bagian tubuh yang akan 

menopang berat badan. Semakin seringnya melakukan gerakan ini 

maka petani nantinya akan merasakan keluhan pada bagian 

lututnya. Rata-rata permasalahan untuk lutut dan panggul pada 

petani berkisar antara 29%-15% (Faujiyah, 2020). 

Adapun rekomendasi pengendalian yaitu dimana petani 

sayur pada saat bekerja diwajibkan untuk menggunakan topi yang 

digunakan khusus petani dan eliminasi dimana melakukan istirahat 

aktif dan relaksasi ketegangan otot dan saraf. 

c. Penanaman  

Dengan menggunakan AS/NZS 4360:2004 hasil analisis yang 

diperoleh bahaya ergonomi dimana mengalami postur janggal 

(kemiringan punggung >20° selama kurang lebih 10 menit, posisi 



114 
 

 
 

leher menunduk >20°, posisi jongkok dan postur kaki yang 

menekuk sehingga membentuk sudut 150°) sehingga memiliki 

tingkat  paparan (exposure) adalah sering terkena paparan, hal ini 

disebabkan karna petani sayur melakukan penanaman dengan 

berjongkok dalam waktu yang cukup lama sehingga dapat 

memberikan dampak cidera atau kerusakan kecil dan dapat 

menyebabkan terhentinya proses kerja sementara waktu. 

Sedangkan tingkat kemungkinan (probability) sering terjadi serta 

tingkat dampak (concequences) yang ditimbulkan serius. 

Sikap kerja atau postur tubuh yang tidak alamiah yakni posisi 

duduk yang statis dan dalam waktu cukup lama serta adanya 

ketidaksesuaian antara peralatan kerja dengan pekerjanya. Kondisi 

pekerja yang mayoritas berada dalam kondisi duduk, kepala 

menunduk, punggung membungkuk serta leher menekuk dapat 

mengakibatkan keluhan nyeri di leher, punggung, pinggang, pantat, 

maupun betis (Sholeha & Sunaryo, 2022). 

Pada tahap penanaman diikuti oleh unsafe act oleh petani 

sayur dengan tidak menggunakan alat pelindung diri seperti sarung 

tangan. Penggunaan alat pelindung diri yang tidak benar turut 

menambah nilai probability risiko. 

Adapun rekomendasi pengendalian yaitu petani sayur pada 

saat bekerja diwajibkan untuk menggunakan masker dan sarung 

tangan dan eliminasi dimana melakukan istirahat aktif dan 

relaksasi ketegangan otot dan saraf. 

d. Pemupukan  

Dengan menggunakan AS/NZS 4360:2004 hasil analisis yang 

diperoleh bahaya kimia pada tahapan ini berupa terpapar zat kimia 

pada lingkungan kerja yang memiliki tingkat paparan (exposure) 

jarang, serta tingkat dampak (concequences) yang ditimbulkan 

penting membutuhkan penanganan medis yang terjadi cidera 

ringan atau kerusakan kecil yang membuat terhentinya sementara 
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waktu proses kerja petani sayur. Sedangkan tingkat kemungkinan 

(probability) tidak biasa terjadi kecelakaan kerja  

Fakta bahwa pekerja melakukan tugas mereka secara manual 

berarti bahwa banyak gerakan tubuh mereka dipaksa melalui posisi 

tubuh alami dengan sikap kerja yang salah, canggung, dan tidak 

biasa, meningkatkan risiko cedera pada sistem muskuloskeletal. 

Sikap kerja berisiko tinggi ini adalah hasil dari ini. dan ini 

menunjukkan bahwa sikap kerja meningkatkan risiko gangguan 

muskuloskeletal, menunjukkan hubungan antara keluhan gangguan 

muskuloskeletal dan sikap kerja (U. Utami, Karimuna, & Jufri, 

2017). 

Pada tahap pemupukan diikuti oleh unsafe act oleh petani 

sayur dengan tidak menggunakan alat pelindung diri seperti 

masker, sarung tangan. pada saat tidak menggunakan alat 

pelindung diri yang salah turut menambah nilai probability risiko. 

Adapun rekomendasi pengendalian yaitu menggunakan teknik 

substitusi dimana mengganti pupuk non organik menjadi pupuk 

organik selanjutnya rekomendasi pengendalian yaitu petani sayur 

pada saat bekerja diwajibkan untuk menggunakan masker dan 

sarung tangan. 

e. Penyiraman 

Dengan menggunakan AS/NZS 4360:2004 hasil analisis yang 

diperoleh bahaya mekanik pada tahapan ini berupa paparan 

kebisingan yang memiliki tingkat paparan (exposure) adalah sangat 

sering, dimana petani melakukan ini setiap hari, sehingga tingkat 

dampak (concequences) serius, dimana petani sayur mengalami 

dampak yang sangat serius terjadinya cacat permanen. Sedangkan 

tingkat kemungkinan (probability) sering terjadi hal ini karena 

petani sering mengalami kebisingan.  

Seseorang yang terpapar suara keras dapat mengalami 

gangguan pendengaran. Jumlah ketulian yang disebabkannya 
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meningkat seiring waktu pemaparan. Jika dibandingkan dengan 

mereka yang terpapar intensitas kebisingan sedang, mereka yang 

terpapar kebisingan berlebihan (>85 dB) memiliki risiko 214 kali 

lipat lebih besar untuk mengalami masalah pendengaran. 

(Ramadhani & Firdausiana, 2020).  

Penggunaan mesin pompa air juga diikuti oleh unsafe act oleh 

petani sayur dengan tidak menggunakan alat pelindung diri seperti, 

earplug atau peredam suara. Sebelum penggunaan mesin traktor 

pompa air pula tidak dilakukan pengecekan atau testing terhadap 

mesin, serta penggunaan mesinpompa air pada sudut dan arah yang 

salah turut menambah nilai probability risiko. 

Adapun rekomendasi pengendalian yaitu menggunakan 

earplug dan Elimanasi dimana dengan memindahkan objek kerja 

dengan sumber kebisingan. 

f. Penjarangan 

Dengan menggunakan AS/NZS 4360:2004 diperoleh bahaya 

ergonomi dimana mengalami postur janggal (kemiringan punggung 

>20° selama kurang lebih 10 menit, posisi leher menunduk >20°, 

posisi jongkok dan postur kaki yang menekuk sehingga 

membentuk sudut 150°) sehingga memiliki tingkat  paparan 

(exposure) adalah sering terkena paparan, hal ini disebabkan karna 

petani sayur melakukan penanaman dengan berjongkok dalam 

waktu yang cukup lama sehingga dapat memberikan dampak 

cidera atau kerusakan kecil dan dapat menyebabkan terhentinya 

proses kerja sementara waktu. Sedangkan tingkat kemungkinan 

(probability) sering terjadi serta tingkat dampak (concequences) 

yang ditimbulkan serius. 

Durasi kerja merupakan salah satu faktor risiko timbulnya 

keluhan nyeri muskuloskeletal. Keluhan nyeri muskuloskeletal 

dapat meningkat jika otot menerima beban yang terlalu berat, 
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berulang, dan dilakukan terus menerus dalam durasi waktu yang 

lama (Auliya & Lantika, 2020).  

Menurut NIOSH (2009) dalam  Auliya & Lantika, 2020 

apabila bekerja dengan gerakan dilakukan dalam durasi lama, 

menyebabkan otot akan terus menerus berkontraksi sehingga 

menimbulkan ketegangan dan stress pada bagian tubuh tertentu. 

Proses kerja dilakukan dalam jangka waktu yang lama, 

biasanya 7-8 jam, maka diketahui ada keluhan nyeri punggung saat 

bekerja. Hal ini dikarenakan pekerja yang bekerja jongkok tanpa 

menggunakan kursi dan meja mengurangi kenyamanan tenaga 

kerja dan berpotensi menimbulkan penyakit akibat kerja. 

(Restuputri & Lukman, 2017). 

Adapun rekomendasi pengendalian yaitu petani sayur pada 

saat bekerja diwajibkan untuk menggunakan sarung tangan dan 

eliminasi dimana melakukan istirahat aktif dan relaksasi 

ketegangan otot dan saraf. 

g. Perlindungan Tanaman 

Dengan menggunakan AS/NZS 4360:2004 hasil analisis yang 

diperoleh bahaya ergonomis pada tahapan ini adalah beban alat 

kerja yang berat. Sehingga memiliki tingkat paparan (exposure) 

sangat sering karna berulang terjadi dalam sehari sampai selesai 

sehingga memberikan dampak (concequences) serius, dimana 

memiliki dampak yang serius tapi bukan cidera atau penyakit parah 

yang permanen. Sedangkan tingkat kemungkinan (probability) 

sering terjadi kecelakaan kerja. 

Pada tahap perlindungan tanaman diikuti oleh unsafe act oleh 

petani sayur dengan tidak menggunakan alat pelindung diri seperti 

bantalan pada tali alat penyemprotan. pada saat tidak menggunakan 

alat pelindung diri yang salah turut menambah nilai probability 

risiko. 
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Menurut (Widodo,2020) Beban kerja di tempat kerja 

khususnya pekerjaan  yang dibebankan kepada tenaga kerja seperti 

tugas fisik, mental, atau sosial, sangat dipengaruhi oleh kelelahan 

ini. Setelah melakukan aktivitas, seseorang mungkin mengalami 

sensasi rasa lelah. Emosi yang berhubungan dengan kelelahan ini, 

seperti kelelahan, kantuk, kebosanan, dan kehausan, akan hadir. 

Berat beban yang diangkut merupakan salah satu unsur yang 

mempengaruhi beban kerja. kebisingan, penerangan, suhu, radiasi, 

tekanan, dan getaran yang dibawa, jarak angkut dan intensitas 

beban, frekuensi pengangkatan, dan kondisi lingkungan kerja. 

Adapun rekomendasi pengendalian yaitu Rekayasa atau 

Engineering dimana menggunakan bantalan pada tangki kemudian 

rekomendasi pengendalian yang kedua yaitu menggunakan teknik 

substitusi dimana menggunakan tangki dorong dan teknik 

Eliminasi dimana melakukan istirahat aktif dan relaksasi 

ketegangan otot dan saraf.   

h. Panen 

Bahaya psikologi pada tahapan ini berupa petani merasa 

cemas karena hasil panen yang tidak memuaskan dan tidak sesuai 

dengan harga penjualan yang memiliki tingkat paparan (exposure) 

sangat sering, serta tingkat dampak (concequences) yang 

ditimbulkan serius yang terjadi cidera ringan atau kerusakan kecil 

yang dialami petani sayur. Sedangkan tingkat kemungkinan 

(probability) sering terjadi kecelakaan kerja. Petani mengalami 

penderitaan psikologis karena aktivitas fisik dan kesulitan atau 

keterbatasan ekonomi. Ketegangan yang dialami petani adalah 

akibat dari penyebab ini. Karena sifat profesi dan pendapatan yang 

tidak konsisten, petani menghadapi tekanan psikologis setiap 

musim panen (Septiani, Wuryaningsih, & Kurniyawan, 2019). 

Adapun rekomendasi pengendalian yaitu menggunakan teknik 

administratif dimana mengupayakan apresiasi diri dan motivasi 
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kerja dan senantiasa berdzikir agar hati terasa tenang. Selain itu, 

petani juga dapat melakukan teknik relaksasi dan distraksi berupa 

latihan tarik nafas dalam dan mendengarkan musik yang bisa 

membuat tubuh tenang dan mengurang kadar stress yang dialami.  

E. Keterbatasan Penelitian  

Pada penelitian ini hanya melakukan observasi pada 8 tahapan kerja dari 

keseluruhan 11 tahapan petani sayur. Hal ini disebabkan oleh proses 

pembuatan pupuk yang membutuhkan waktu yang lama sehingga tidak semua 

tahapan petani sayur dapat diobservasi.  
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BAB V 
 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil observasi dan penilaian risiko yang dilakukan pada 

proses kerja petani sayur di Desa Bontomangape, Kecamatan Galesong 

Selatan, Kabupaten Takalar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Identifikasi bahaya pada tahap:  

a. penyiapan lahan yang paling berisiko adalah bahaya ergonomis 

(posisi kerja yang janggal) 

b. pembibitan, penanaman dan penjarangan yang paling berisiko 

adalah bahaya ergonomis  (mengalami postur janggal (kemiringan 

punggung >20° selama kurang lebih 10 menit, posisi leher 

menunduk >20°, posisi jongkok dan postur kaki yang menekuk 

sehingga membentuk sudut 150°) 

c. pemupukan yang paling berisiko yaitu bahaya ergonomis (posisi 

menabur yang salah serta melakukan gerakan yang berulang), 

d. penyiraman yang paling berisiko yaitu bahaya mekanik (terpapar 

getaran yang terdapat pada mesin air),  

e. perlindungan tanaman yang paling berisiko yaitu bahaya ergonomis 

(beban alat kerja yang berat)  

f.  panen yang paling berisiko yaitu bahaya psikologi (petani merasa 

cemas akibat hasil panen yang tidak sesuai dengan harga pasar).  

Hal ini disebabkan unsafe act dan unsafe condition pada petani sayur. 

2. Penilaian Risiko pada tahap: 

a. Penyiapan Lahan yang paling tinggi adalah (very high) yaitu 

bahaya ergonomis dan yang paling terendah yaitu priority 3 bahaya 

mekanik 

b. Pembibitan, penanaman dan penjarangan yang paling tinggi adalah 

very high yaitu bahaya ergonomis dan yang paling rendah yaitu 

accaptable yaitu bahaya fisik 



121 
 

 
 

c. pemupukan yang paling tinggi adalah very high yaitu bahaya 

ergonomis dan yang paling rendah adalah accaptable yaitu pada 

bahaya biologi dan kimia  

d. penyiraman yang paling tinggi adalah very high yaitu bahaya 

ergonomis dan yang paling rendah adalah accaptable yaitu pada 

bahaya biologi dan fisik 

e. Perlindungan tanaman yang paling tinggi adalah very high yaitu 

bahaya ergonomis dan yang paling rendah adalah accaptable yaitu 

pada bahaya fisik. 

f. panen yang yang paling tinggi adalah very high yaitu bahaya 

psikolog dan ergonomis, yang paling rendah adalah accaptable 

yaitu pada bahaya biologi 

3. Adapun rekomendasi upaya pengendalian yang diterapkan pada: 

a. penyiapan lahan yaitu Substitusi dimana menggunakan traktor atau 

mesin sesuai dengan postur tubuh dan kemampuan petani,  

b. pembibitan yaitu rekomendasi yaitu teknik Rekayasa (Engineering) 

dimana petani menggunakan meja pembibitan yang tingginya 

sesuai dengan standar ergonomis sehingga pada saat bekerja petani 

tidak membungkuk, 

c. penanaman, pemupukan dan penjarangan yaitu teknik Rekayasa 

(Engineering) dimana menggunakan kursi yang didesain khusus 

sesuai dengan tinggi dan berat badan yang sesuai dengan standar 

ergonomis,  

d. penyiraman yaitu APD dimana menggunakan earplug dan 

elimanasi dimana dengan memindahkan objek kerja dengan sumber 

kebisingan,  

e. penjarangan yaitu teknik Rekayasa (Engineering) dimana 

menggunakan kursi yang didesain khusus sesuai tinggi dan berat 

badan yang sesuai dengan standar ergonomis 

f. perlindungan tanaman yaitu Rekayasa (Engineering) dimana 

menggunakan bantalan pada tangki kemudian rekomendasi 
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pengendalian yang kedua yaitu menggunakan teknik substitusi 

dimana menggunakan tangki dorong  dan  

g. panen yaitu rekomendasi pengendalian teknik administratif dimana 

mengupayakan apresiasi diri dan motivasi kerja selain itu 

senantiasa berdzikir agar hati terasa tenang. 

B. Saran  
Berdasarkan hasil observasi dan penilaian risiko yang dilakukan 

pada petani sayur di Desa Bontomangape, Kecamatan Galesong Selatan, 

Kabupaten Takalar, maka saran dari penulis sebagai berikut: 

1.  Perlunya perhatian pemerintah daerah terhadap inisiatif untuk 

mengurangi risiko kecelakaan dan gangguan kesehatan, seperti 

memaksimalkan Pos Upaya Keselamatan Kerja (UKK), sosialisasi 

dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran petani tentang 

kesehatan dan keselamatan kerja (K3), serta perlunya pencatatan 

jumlah kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja (PAK). 

2. Ketua kelompok tani atau petani sayur diharapkan menyediakan 

alat pelindung yang sesuai dengan area kerja dan proses kerja yang 

dilakukan. 

3. Petani sayur diharapkan melakukan pemeriksaan berkala pada alat 

kerja yang akan digunakan. 

4. Petani sayur diharapkan mampu memiliki kesadaran pribadi untuk 

menggunakan alat pelindung diri dan sensitif terhadap potensi 

bahaya yang berada di sekitar area kerja.  

5. Peneliti selanjutnya direkomendasikan untuk pada setiap tingkat 

proses kerja, menilai risiko K3 dengan seluruh tahapan kerja pada 

petani sayur. 

 

  



123 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Abidin, A. U., & Ramadhan, I. (2019). Penerapan Job Safety Analysis, 
Pengetahuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Kejadian 
Kecelakaan Kerja di Laboratorium Perguruan Tinggi. Jurnal Berkala 
Kesehatan, 5(2), 76. https://doi.org/10.20527/jbk.v5i2.7827 

Ahyadi, H., Abdunnaser, & Safrijal, F. (2018). Analisis Identifikasi Bahaya pada 
Proses Produksi pada PT X dengan Metode Risk Assessment. Jurnal PASTI, 
IX(1), 46–60. 

Akhiro, Y. (2008). Penafsiran Ibnu Taimiyyah Tentang Hasanah Dan Sayyi‟ah 

Dalam Surat An-Nisa Ayat 79. Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta. 

Albrechtsen, E., Solberg, I., & Svensli, E. (2019). The application and benefits of 
job safety analysis. Safety Science, 113(October 2018), 425–437. 
https://doi.org/10.1016/j.ssci.2018.12.007 

Ardiansyah, N., & Wahyuni, H. C. (2019). Analisis Kualitas Produk Dengan 
Menggunakan Metode FMEA dan Fault Tree Analisys (FTA) Di Exotic 
UKM Intako. PROZIMA (Productivity, Optimization and Manufacturing 
System Engineering), 2(2), 58. https://doi.org/10.21070/prozima.v2i2.2200 

Arifin, A. P. (2021). Analisis risiko usahatani sayuran pada petani di desa kolam 
kecamatan percut sei tuan. 

AS/NZS 4360. (2004). AS/NZS 4360. Australian/New Zealand Risk Manaement. 
Australian Standards / New Zeland Standards 4360:2004, 30. 

Asl, M. M. (2017). Job Safety Analysis ( Human & Equipment ). 
Auliya, A. N., & Lantika, U. A. (2020). Gambaran Keluhan Nyeri 

Muskuloskeletal pada Tenaga Kebersihan di Universitas Islam Bandung 
Tahun 2020. 59–65. 

Austalian Standart/New Zealand Standart. (2004). AS/NZS 4360/2004 Risk 
Management. Computer Law. 

Azhari, F. (2015). Qawaid Fiqhiyyah Muamalah (A. Hadi, Ed.). Lembaga 
Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin. 

Bayu Dharma, A. A., Adnyana Putera, I. G. A., & Parami Dewi, A. A. D. (2017). 
Manajemen Risiko Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek 
Pembangunan Jambuluwuk Hotel & Resort Petitenget. 

Bene, R. (2014). Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Sayuran Mentimun 
di Desa Gerantung Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang Propinsi 
Kalimantan Barat. Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial. 
Universitas Negeri Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta. 

BKP. (2021). Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan. In Badan Ketahanan 
Pangan (Vol. 3). 

BPJS. (2018). Unggul dalam layanan, kuatkan operasional andal. BPJS 
Ketenagakerjaan, (Laporan Terintegrasi), 1–749. 

BPS. (2019). Kecamatan Galesong Dalam Angka. 
BPS. (2020). Statistik Pertanian Tanaman Hortikultura Kabupaten Takalar 2020. 

99–117. Diambil dari https://takalarkab.bps.go.id/ 



124 
 

 
 

Cantino, V., Vincentiis, P. De, & Racca, G. (2016). Risk management : Risk 

management : 51(4), 1–12. 
Dauly, F. A. (2010). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kecelakaan Kerja 

pada Buruh Konstruksi di PT. PP (Persero) Proyek Tiffani Apartemen 
Kemang Jakarta Selatan Tahun 2010. Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Dharaka, K. P. (2011). Analisis Resiko Kerja pada Pembuatan Kardus 
Menggunakan Metode Job Safety Analisys ( JSA ) di CV MD Palletindo Div . 
CartonBox. 

Dillon, E., Moran, B., Lennon, J., & Donnellan, T. (2018). National Farm Survey 
2017. 

Erliana, C. I., & Azis, A. (2020). Identifikasi Bahaya Dan Penilaian Risiko Pada 
Stasiun Switchyard Di Pt.Pjb Ubj O&M Pltmg Arun Menggunakan Metode 
Hazard Identification, Risk Analysis and Risk Control (Hirarc). Industrial 
Engineering Journal, 9(2). 

Ernawati, D., & Tualeka, A. R. (2013). Risk Assesment dan Pengendalian Risiko 
pada Sektor Pertanian (Studi Kasus di Pertanian Bawang Merah Desa 
Kendalrejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk). The Indonesian Journal 
of Occupational Safety and Health, 2(2), 154 – 161. 

Farid, A., Pratiwi, A., & Fitri, A. D. A. (2019). Hubungan Karakteristik Petani 
Terhadap Persepsi Penerapan K3 (Keselamatan Dan Kesehatan Kerja) Pada 
Petani Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur. 
Sosiologi Pedesaan. 

Faturrahman, H. (2014). Kegagalan Proses Produksi Sarung ATM (Alat Tenun 
Mesin) (Studi Kasus PT. Asaputex Jaya Tegal). J@TI Undip, 9(2), 93–98. 

Faujiyah, F. (2020). Studi prevalensi keluhan muskuloskeletal pada petani 
indonesia. 14(2), 113–119. 

Fauzi, A. S. (2009). Job Safety Analysis sebagai Langkah Awal dalam Upaya 
Pencegahan Terjadinya Kecelakaan Akibat Kerja di Area Attachment 
Fabrication PT. Sanggar Sarana Baja Jakarta Timur. 2(5), 255. Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 

Gul, M. (2018). A review of occupational health and safety risk assessment 
approaches based on multi-criteria decision-making methods and their fuzzy 
versions. Human and Ecological Risk Assessment, 24(7), 1723–1760. 
https://doi.org/10.1080/10807039.2018.1424531 

Hamzah, Z., & Sari, T. P. (2019). Managemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja 
Dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Dan Perekonomian Petani Sawit Di 
Koperasi Karya Mentulik (Ksu-Km). Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI. 

Hanif, R. Y., Rukmi, H. S., & Susanty, S. (2015). Perbaikan Kualitas Produk 
Keraton Luxury di PT. X Dengan Menggunakan Metode Failure Mode and 
Effect Analysis (FMEA) dan Fault Tree Analysis ( FTA ). 03(03), 137–147. 

Haryandi, & Setiawati, V. R. (2021). Analisis Tingkat Kebisingan dan Upaya 
Pengendalian Penyakit Akibat Kerja di Area Mining PT. XYZ, Sumbawa 
Barat, Nusa Tenggara Barat. Kedokteran, 06(02), 176–187. 

Helledal, H., Gould, K. P., & Holte, K. A. (2019). Job Safety Analysis in Large 
Construction Projects – An Inter-organizational Approach to Risk Analysis 
and Learning. 978–981. https://doi.org/10.3850/978-981-14-8593-0 



125 
 

 
 

Hemon, A. F., & Hanafi, A. (2021). Sayuran Organik Lahan Kering Untuk 
Pariwisata Di Dompu. 2(1), 10–18. 

Ibrahim, H. (2013). Strategi Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja. Alauddin University Press. 

ILO. (2000). Safety and Health in Agriculture. Safework. 
ILO. (2012). Kesehatan dan Keselamatan Kerja. In International Labour 

Organization. https://doi.org/10.4337/9781849807692.00014 
ILO. (2018). World Employment and Social Outlook: Greening with jobs. In 

International Labour Organization. 
Islam, M. S. (2014). Hubungan Antara Lama Jongkok dengan Fleksibilitas Otot 

Hamstring pada Buruh Amplas Meubel di Jepara. UIN Maulana Malik 
Ibrahim, 39(1), 1–15. Diambil dari 
http://dx.doi.org/10.1016/j.biochi.2015.03.025%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/
nature10402%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/nature21059%0Ahttp://journal.sta
inkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127%0Ahttp://dx.doi
.org/10.1038/nrmicro2577%0Ahttp:// 

Jabar, J. M., & Nursafitri, S. (2019). Tingkat Pengetahuan Petani Tentang Sinar 
UV Terhadap Kesehatan Mata. 

Jasamarga. (2020). Teknik dan Metode Identifikasi dan Analisis Risiko. Indonesia 
Highway Corp., 1–53. Diambil dari 
http://app.jasamarga.co.id/bmmr/library/assets/01b.pdf 

Kanti, L. D. A. S., Muliani, M., & Yuliana, Y. (2019). Prevalensi dan 
karakteristik keluhan muskuloskeletal pada petani di Desa Aan Kabupaten 
Klungkung tahun 2018. Bali Anatomy Journal, 2(1), 18–24. 
https://doi.org/10.36675/baj.v2i1.22 

Li, W., Cao, Q., He, M., & Sun, Y. (2018). Industrial non-routine operation 
process risk assessment using job safety analysis (JSA) and a revised Petri 
net. Process Safety and Environmental Protection, 117, 533–538. 
https://doi.org/10.1016/j.psep.2018.05.029 

Los Pinos, A. J. C. De, & González-García, M. de las N. (2020). Development of 
the protocol of the occupational risk assessment method for construction 
works: Level of preventive action. International Journal of Environmental 
Research and Public Health, 17(17), 1–33. 
https://doi.org/10.3390/ijerph17176369 

Luri, H., & Rinawati, D. I. (2019). Analisis Risiko Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja Dengan Menggunakan Job Hazard Analysis (Studi Kasus Pt. 
Pertamina Ep Asset 4 Field Cepu). Industrial Engineering Online Journal, 
8(1), 1–11. 

Mahardika, T., & Pujotomo, D. (2014). Perancangan Fasitilas Kerja untuk 
Mengurangi Keluhan Musculoskeletal Disorders (Msds) dengan Metode 
Rappid Entire Body Assesment Pada Pekerja Pembuatan Paving dan Batako 
pada UKM Usaha Baru. 

Mahyuni, E. L. (2019). Occupational Safety and Health Hazards and 
Musculoskeletal Disorders (MSDs) at Sprayed Work Farmer in Sumber 
Mufakat Village Kabanjahe 2016. KnE Life Sciences, 4(10), 155. 
https://doi.org/10.18502/kls.v4i10.3782 



126 
 

 
 

Mallapiang, F., Azriful, Nildawati, Syarfaini, Muis, M., & Adriansyah. (2021). 
The relationship of posture working with musculoskeletal disorders (MSDs) 
in the weaver West Sulawesi Indonesia. Gaceta Sanitaria, 35, S15–S18. 
https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2020.12.005 

Maranata, R., & Cahaya, I. (2014). the Behaviour of Farmer Using Pesticides 
Having Personal. Perilaku petani dalam penggunaan pestisida dan alat 
pelindung diri (apd) serta keluhan kesehatan petani di desa suka julu 
kecamatan barus jahe kabupaten karo tahun 2014, 2014, 1–7. 

Morgado, L., Silva, F. J. G., & Fonseca, L. M. (2019). Mapping occupational 
health and safety management systems in Portugal: Outlook for ISO 
45001:2018 adoption. Procedia Manufacturing, 38(2019), 755–764. 
https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.01.103 

Mulianingrum, S., Dewi, E. I., & Kurniyawan, E. H. (2020). Hubungan Stres 
Kerja dengan Kelelahan Kerja Petani Karet di PTPN XII Kebun Renteng , 
Ajung-Jember ( Correlation between Job Stress and Work Fatigue of Rubber 
Farmers In PTPN XII Renteng Gardens , Ajung-Jember ). 8(3), 188–194. 

Novia Rilyani, A., Firdaus W ST, Y. A., & Dwi Jatmiko, D. S. (2015). Analisis 
Risiko Teknologi Informasi Berbasis Risk Management Menggunakan ISO 
31000 (Studi Kasus : i-Gracias Telkom University) Information Technology 
Risk Analysis Based On Risk Management Using Iso 31000 (Case Study : i-
Gracias Telkom University). e-Proceeding of Engineerin, 2(2), 6201–6208. 

Nugroho, H., & Dewi, N. (2007). Usaha Sayuran Sehat di Tataran Rendah. Balai 
Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi. 

Nurfitria, S., & Nur, I. (2018). Occupational Health pada Petani Garam di Desa 
Aeng Sareh Sampang Madura. In Journal of Chemical Information and 
Modeling (Vol. 53). Diambil dari http://www.elsevier.com/locate/scp 

Nurhuda, D. S., Sutrisno, W., & Galuh, D. L. C. (2019). Analisis Risiko 
Keterlambatan Waktu Pada Pelaksanaan Proyek Pembangunan SPBU (Studi 
Kasus di Kabupaten Bantul, Yogyakarta). Bangun Rekaprima, 05, 19–28. 

Nurkholis, N., & Adriansyah, G. (2017). Pengendalian Bahaya Kerja Dengan 
Metode Job Safety Analysis Pada Penerimaan Afval Lokal Bagian 
Warehouse Di Pt. St. Teknika: Engineering and Sains Journal, 1(1), 11. 
https://doi.org/10.51804/tesj.v1i1.63.11-16 

Pebriyanti, D. O., & Azizah, L. N. (2018). Faktor-Faktor yang Berhubungan 
dengan Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (Apd) Pada Petani: A 
Literatur Review. In S. Kognit (Ed.), Annual Agricultural Health Nursing 
Seminar: “Update Management And Prevention Related To Agricultural 

Activities Clinical Setting. UPT Penerbitan Universitas Jember. 
Ponda, H., & Fatma, N. F. (2019). Identifikasi Bahaya, Penilaian Dan 

Pengendalian Risiko Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada 
Departemen Foundry Pt. Sicamindo. Heuristic. 

Poniman. (2020). Kriteria Identifikasi Bahaya, Penilaian Dan Pengendalian Risiko 
Departemen Fabrikasi PT. Unindo Pasifik. jurnal Ilmiah dan Teknik Industri 
Universitas Kadiri Kriteria, 4(1), 28–39. 

Prakoso, A. B. (2016). Hazard And Operability Study (HAZOP) Dan Safety 
Integrity Level (SIL) Dengan Metode Fault Tree Analysis (FTA) pada Fuel 



127 
 

 
 

Gas Superheat Burner Unit Ammonia PT. Petrokimia Gresik. 
Priyandi, R. (2017). Pemetaan Potensi Pembentukan Pos Upaya Kesehatan Kerja 

Terintegrasi di Wilayah Puskesmas Jurang Mangu Kota Tangerang Selatan 
Tahun 2017. 

Pujihartono. (2014). Strategi pemasaran oleh petani sayuran di kecamatan batur 
kabupaten banjarnegara. Proceeding Pengembangan Sumber Daya Menuju 
Pembangunan Pertanian Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan, 272–

280. 
Purnawan, F. D., Imanto, M., Anggraini, D. I., Kedokteran, F., Lampung, U., 

Ilmu, B., … Lampung, U. (2019). Dampak Kebisingan Pada Pekerja Pabrik 
Perkebunan Effect of Noise on Plantation Plant Workers. 8, 66–70. 

Putri, J. I., & Ulkhaq, M. M. (2017). Identifikasi Bahaya Dan Risikopada Area 
Produksi CV Mebel Internasional, Semarang Dengan Metode Job Safety 
Analysis. Industrial Engineering Online Journal, 6(1), 1–9. 

Radevi, P. I., Unas, S. El, & Negara, K. P. (2000). Percepatan Proyek Dengan 
Menggunakan Metode What If Pada Proyek Peningkatan Kapasitas Jalan 
Batas Kota Ruteng –Km 210- Batas Kab. Manggarai Nusa Tenggara Timur. 

Rahmawati, N., & Dony, N. (2014). Pembuatan Pupuk Organik Berbahan Sampah 
Organik Rumah Tangga Dengan Penambahan Aktivator Em4 Di Daerah 
Kayu Tangi. Ziraa‟ah, 39, 1–7. 

Ramadhan, F. (2017). Analisis Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 
menggunakan metode Hazard Identification Risk Assessment and Risk 
Control (HIRARC). Seminar Nasional Riset Terapan, (November), 164–169. 

Ramadhani, P. N., & Firdausiana, Y. D. (2020). Paparan Kebisingan Dan 
Gangguan Pendengaran Pada Operator Lapangan Area Compressor House. 
12(2). https://doi.org/10.20473/jkl.v12i2.2020.126-135 

Ratnaningsih, A., Dhokhikah, Y., & Fitria, A. (2018). Hazard identification , risk 
analysis and risk assessment on high-rise building construction project 
Hazard Identification , Risk Analysis and Risk Assessment on High-Rise 
Building Construction Project. 020014(June). 

Ratnasari, S. T. (2009). Analisis Resiko Keselamatan Kerja pada Proses 
Pengeboran Panas Bumi Rig Darat. Fkmui, 62–64. 

Rehacek, P., & Bazsova, B. (2018). Risk Management Methods in Projects. 
Journal of Eastern Europe Research in Business and Economics, 2018, 1–

11. https://doi.org/10.5171/2018.790198 
Restuputri, D. P., & Lukman, M. (2017). Metode REBA Untuk Pencegahan 

Musculoskeletal Disorder Tenaga Kerja. 18(01), 19–28. 
Restuputri, D. P., & Sulaksmi, A. (2016). Identifikasi Dan Pengendalian Risiko Di 

Bagian Produksi 1 Dalam Upaya Pencapaian Zero Accident Menggunakan 
Metode Hazard Identification and Risk Assessment ( Hira ). Sentra, 24–31. 

Ridha hidayanti, kasman, R. kasman. (2018). Factors Related To The Usage Of 
Appliance Protector Of Self On Farmers Use Of Pesticides. PROMOTIF: 
Jurnal Kesehatan Masyarakat, 8(1), 11–17. 

Romadhoni, S., & Widowati, E. (2017). Penerapan Kewaspadaan Standar 
sebagai Upaya Pencegahan Bahaya Biologi pada Tenaga Keperawatan. 
1(4), 14–24. Diambil dari http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia 



128 
 

 
 

Sadeghi, H., Mohandes, S. R., Hosseini, M. R., Banihashemi, S., Mahdiyar, A., & 
Abdullah, A. (2020). Developing an ensemble predictive safety risk 
assessment model: Case of Malaysian construction projects. International 
Journal of Environmental Research and Public Health, 17(22), 1–25. 
https://doi.org/10.3390/ijerph17228395 

Salcha, M. A., Arni, J., & Fresilianty, B. (2021). Hubungan Postur Kerja dengan 
Musculoskeletal Disorders pada Petani Padi Relationship between Work 
Posture and Symptoms of Musculoskeletal Disorders in Rice Farmers 
Muhammad Akbar Salcha , Arni Juliani , Fresilianty Borotoding Program 
Studi Hiperkes dan Ke. 4(2), 195–201. 
https://doi.org/10.36566/mjph/Vol4.Iss2/260 

Sardiana, K. I. (2017). Strategi Transisi dari Pertanian Konvensional ke Sistem 
Organik pada Pertanian Sayuran di Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, 
Bali. Jurnal Bumi Lestari, 17(1), 49–57. 

Septia, W. (2011). Identifikasi Bahaya, Penilaian, dan Pengendalian, Risiko Area 
Produksi Line 3 Sebagai Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja di PT. Coca 
Cola Amatil Indonesia Central Java. 1–74. 

Septiadi, D. (2021). Analisis Bahaya Menggunakan Metode Job Safety Analysis 
(JSA) dalam Kegiatan Loading Dan Pengangkutan ORE/OB di PT. Bukit 
Makmur Istindo Nikeltama, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi 
Tengah. 4(1), 1–2. Diambil dari 
http://www.ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/view/10544%0Ahttp
s://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=tawuran+antar+pe
lajar&btnG=%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.jfca.2019.103237 

Septiani, A. N., Wuryaningsih, E. W., & Kurniyawan, E. H. (2019). Gambaran 
Distres Psikologis pada Petani Tembakau Di Kecamatan Kalisat Kabupaten 
Jember. e-Journal Pustaka Kesehatan, 7(3). 

Sholeha, N., & Sunaryo, M. (2022). Gambaran Keluhan Musculoskeletal 
Disorders (Msds) pada Pekerja Ud. X Tahun 2021. 10, 70–74. 

Silvianita, Firmansyah, R., Rosyid, D. M., Suntoyo, & Chamelia, D. M. (2018). 
Fast Missile Boat Project Planning using CPM and What if Analysis Method. 
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 135(1). 
https://doi.org/10.1088/1755-1315/135/1/012014 

Situmeang,  yohanes parlindungan, & Udayana,  i gusti bagus. (2012). Teknologi 
produksi sayuran organik. dwijenAGRO, 3(1), 1–9. 

Sommeng, A. N., Adhitya Saputra, & Anondho Wijanarko, A. (2019). Analisis 
Risiko Ketinggian Gelombang Sebagai Early Warning Signal Pengeboran 
Gas Di Kepulauan Natuna Dengan Metode Analisa Semi Kuantitatif. 
Ejournal.Itn.Ac.Id, 184–189. Diambil dari 
https://ejournal.itn.ac.id/index.php/seniati/article/view/425 

Soputan, G., Sompie, B., & Mandagi, R. (2014). Manajemen Risiko Kesehatan 
Dan Keselamatan Kerja (K3) (Study Kasus Pada Pembangunan Gedung Sma 
Eben Haezar). Jurnal Ilmiah Media Engineering, 4(4), 99095. 

Sudiadnyana, I. W. (2019). Gambaran upaya keselamatan dan kesehatan kerja 
dalam penggunaan pestisida. 

 



129 
 

 
 

Suhartoyo, F. M., Sumampouw, O. J., & Rampengan, N. H. (2022). Occupational 
Accidents among Fishermen in Manado, North Sulawesi. e-CliniC, 10(1), 1. 
https://doi.org/10.35790/ecl.v10i1.37311 

Sukapto, P., Djojosubroto, H., & Permana, H. (2018). Penerapan Metode Job 
Safety Analysis and Risk Score untuk Meningkatkan Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja pada Departemen Printing, Sewing dan Assembly PT. PAI, 
Bandung (Suatu Pendekatan Participatory Ergonomic). Jurnal Kesehatan, 
9(3), 403. https://doi.org/10.26630/jk.v9i3.994 

Susanto, T., Purwandari, R., Wuryaningsih, E. W., Wuri Wuryaningsih, E., 
Sudiadnyana, I. W., R. Widianingsih, R. Muliawati, M., … Akbar, F. K. R. 

(2019). Occupational Health Nursing Model-Based Agricultural Nursing: A 
Study Analyzes of Farmers Health Problem. Sosiologi Pedesaan. 

Susilawati. (2017). Mengenal Sayuran Dan Tanaman (Prospek dan 
Pengelompokkan). In Unsri Press. 

Syuhada, A. D., Suwondo, A., & Setyaningsih, Y. (2018). Faktor Risiko Low 
Back Pain pada Pekerja Pemetik Teh di Perkebunan Teh Ciater Kabupaten 
Subang. 13(1). 

Thaib, Z. B. H. (2020). Pandangan Agama Islam dalam Menghadapi Wabah 
Covid 19 dan New Normal. SELL Journal, 5(1), 55. 

UNY, T. K. F. (2014). Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Fakultas Teknik 
Universitas Negeri Yogyakarta. 

Utami, A. P. (2017). Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja (K3) pada Unit Kiln dan Coal Mill Tonasa IV PT. Semen 
Tonasa Pangkep Tahun 2017 (hal. 0–134). hal. 0–134. UIN Alaudddin 
Makassar. 

Utami, U., Karimuna, S. R., & Jufri, N. (2017). Hubungan Lama Kerja, Sikap 
Kerja dan Beban Kerja Dengan Muskuloskeletal Disorders (MSDs) pada 
Petani Padi Di Desa Ahuhu Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe Tahun 
2017. Jimkesmas: Jurnal Ilmah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat, 2(6), 1–

10. 
Wahyudi, A. (2018). Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Job Analysis). Asosiasi 

Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI) & LP2K TTI, 11. 
Wahyurin, I. S., Aqmarina, A. N., Rahmah, H. A., Hasanah, A. U., & Silaen, C. 

N. B. (2019). Pengaruh edukasi stunting menggunakan metode brainstorming 
dan audiovisual terhadap pengetahuan ibu dengan anak stunting. Ilmu Gizi 
Indonesia, 2(2), 141. https://doi.org/10.35842/ilgi.v2i2.111 

Widodo, A. T. (2020). Beban Kerja Terhadap Tingkat Kelelahan Kerja Pada 
Pekerja Penggilingan Padi. Higeia Journal of Public Health Research and 
Development, 4(1), 47–55. 

Wijaya, A., Panjaitan, T. W. S., & Palit, H. C. (2015). Evaluasi Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja dengan Metode HIRARC pada PT Charoen Pokphand 
Indonesia. Jurnal Titra, 3(1), 29–34. 

Wulandari, E., Widjasena, B., & Kurniawan, B. (2020). Hubungan Lama Kerja, 
Gerakan Berulang dan Postur Janggal Terhadap Kejadian Carpal Tunnel 
Syndrome (Cts) pada Pekerja Tahu Bakso (Studi Kasus Pada Pekerja Tahu 
Bakso Kelurahan Langensari, Ungaran Barat). 8(November), 826–831. 



130 
 

 
 

Wurarah, M. L., Kawatu, P. A. T., & Akili, R. H. (2020). Hubungan antara Beban 
Kerja dengan Kelelahan Kerja pada Petani. Indonesian Journal of Public 
health and Community Medicine, 1(2), 6–10. 

Wuryantoro, & Ayu, C. (2020). Pemberdayaan Petani Melalui Budidaya Tanaman 
Sayuran. Jurnal Abdi Mas TPB, 2, 10–15. 

Yuantari, M. G. C. (2009). Studi Ekonomi Lingkungan Penggunaan Pestisida Dan 
Dampaknya Pada Kesehatan Petani Di Area Pertanian Hortikultura Desa 
Sumber Rejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Jawa Tengah. Tesis 
Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 1–142. Diambil dari 
https://core.ac.uk/download/pdf/11717785.pdf 

Yuna,  ovi. (2018). Desain Manajemen Risiko Pada Pengelolaan Sumber Air di 
Desa Sumberdodol Dengan Mengacu pada Standar ISO 31000. 



131 
 

 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1: Worksheet 
A. Job Safety Analysis (JSA) 

Nama Pekerjaan: Halaman: JSA No. Tanggal: Baru / Revisi:  

Peralatan: 

  

Dianalisis oleh: 

Bagian: 
APD yang 
diperlukan:   

Langkah Kerja Bahaya Pengendalian 
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B. Worksheet Penilaian Risiko AS/NZS 4360: 2004 

No.   : 
Nama Pekerjaan : 
Tanggal Pekerjaan : 

No. Langkah Kerja Risiko 
Risk Analysis 

Total Risk Rating 
E P C 

                
                
    

 
          

                
        

C. Modifikasi Worksheet Job Safety Analysis (JSA) dan Penilaian Risiko AS/NZS 4360 : 2004 

No.   : 
Nama Pekerjaan :  
Tanggal Pekerjaan : 

No. Langkah Kerja Bahaya Efek Bahaya 
Risk Analysis 

Total 
Risk 

Rating 
Pengendalian 

E P C 
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Lampiran 2: KUESIONER  
KUESIONER  

GAMBARAN IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENILAIAN RISIKO K3 
DENGAN MENGGUNAKAN METODE JOB SAFETY ANALYSIS (JSA) PADA 

PETANI SAYUR KEC. GALESONG SELATAN KAB. TAKALAR TAHUN 
2021 

A. Umum 

Bapak/Ibu yang terhormat, 

Pernyataan di kuesioner ini semata-mata digunakan sebagai data penelitian 

dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Gambaran Identifikasi 

Bahaya Dan Penilaian Risiko K3 Dengan Menggunakan Metode Job Safety 

Analysis (JSA) Pada Petani Sayur Desa Bontomangape Kec. Galesong Selatan 

Kab. Takalar Tahun 2021”.Sehingga segala hal yang Bapak/Ibu isi akan 

dirahasiakan dan akan digunakan hanya untuk kepentingan penelitian ini. Di 

bawah ini terdapat beberapa kelompok pertanyaan yang berkaitan dengan 

alur/proses kerja yang memungkinkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja 

terjadi. Bapak/Ibu diharapkan agar memberikan penilaian sesuai dengan 

pendapat dan pandangan Bapak/Ibu. Peneliti mengucapkan terimakasih yang 

sebesar-besarnya atas kerjasama dan bantuan Bapak/Ibu. 

B. Identitas Responden 

Nama   : 

Usia   : Tahun 

Jenis Kelamin  : ( P / L ) 

Tingkat Pendidikan : 

Lama Bekerja  : Jam 

Masa Kerja  : Tahun 

C. Petunjuk Pengisian Kuesioner 
1. Mohon beri tanda centang (√) pada jawaban yang Bapak/Ibu anggap 

paling sesuai 

2. Setiap pertanyaan hanya membutuhkan satu jawaban saja. 

3. Mohon untuk memberikan yang sebenarnya 



134 
 

 
 

 

Pendapat Bapak/Ibu atas pernyataan yang diajukan dinyatakan dalam skala 1 s/d 6 yang memiliki makna: 

Tingkat Paparan/exposure Metode Analisis Semi-kuantitatif 
SKALA DEFINISI √ Rating 

1 Sangat Sering (berulang terjadi dalam sehari) (SS) 10 
2 Sering (terjadi sekali dalam sehari) (S) 6 
3 Kadang-Kadang (1 kali seminggu) (KK) 3 
4 Tidak Sering (1 kali sebulan) (TS) 2 
5 Jarang (1 kali setahun) (J) 1 
6 Sangat Jarang (tidak diketahui kapan terjadinya) (SJ) 0.5 

 

No. Langkah kerja Bahaya Efek 
Bahaya 

SS S KK TS J SJ 

1.  Penyiapan lahan  
 

 

      

2.  Pembibitan 
 

 
      

3.  Penanaman  
 

 
      

4.  Pemupukan   
 

      

5.  Penyiraman   
 

      

6.  Penjarangan   
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No. Langkah kerja Bahaya 
Efek 

Bahaya SS S KK TS J SJ 

7.  Perlindungan tanaman  
 

      

8.  Panen   
 

      

 
Tingkat Dampak/consequences Metode Analisis Semi-kuantitatif 

SKALA DEFINISI √ Rating 
1 Bencana besar (kerusakan fatal/parah dari beragam fasilitas, aktivitas dihentikan) (BB) 100 

2 
Bencana (kejadian yang berhubungan dengan kematian, kerusakan permanen yang bersifat kecil 
terhadap lingkungan) 

(B) 
50 

3 Sangat serius (terjadi cacat permanen/penyakit parah, kerusakan lingkungan tidak permanen) (SS) 25 

4 
Serius (terjadi dampak yang serius tapi bukan cidera dan penyakit parah yang permanen, sedikit 
berakibat buruk bagi lingkungan) 

(S) 
15 

5 
Penting (membutuhkan penangan medis, terjadi emisi buangan, di luar lokasi tetapi tidak 
menimbulkan kerusakan) 

(P) 
5 

6 
Tampak (terjadi cidera atau penyakit ringan memar bagian tubuh, kerusakan kecil, kerusakan 
ringan dan terhentinya proses kerja sementara waktu) 

(T) 
1 

 

No. Langkah kerja Bahaya Efek 
Bahaya 

BB B SS S P T 

1.  Penyiapan lahan  
 

 

      

2.  Pembibitan 
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No. Langkah kerja Bahaya 
Efek 

Bahaya BB B SS S P T 

3.  Penanaman  
 

 
      

4.  Pemupukan   
 

      

5.  Penyiraman   
 

      

6.  Penjarangan   
 

      

7.  Perlindungan tanaman  
 

      

8.  Panen   
 

      

 
Tingkat Kemungkinan/probability Metode Analisis Semi-kuantitatif 

Skala Definisi √ Rating 
1 Sering terjadi (kejadian yang paling sering terjadi) (ST) 10 

2 Cenderung terjadi (kemungkinan terjadinya kecelakaan 50%) (CT) 6 

3 
Tidak biasa (tidak biasa terjadi namun mempunyai kemungkinan untuk 
terjadi ˂50%-25%) 

(TB) 
3 

4 Kemungkinan kecil (kejadian yang kecil kemungkinannya terjadi ˂25%) (KK) 2 

5 
Jarang terjadi (tidak pernah terjadi kecelakaan selama tahun-tahun 
pemaparan namun mungkin saja terjadi ˂10%) 

(JT) 
1 

6 Hampir tidak mungkin terjadi (sangat tidak mungkin terjadi) (HT) 0.5 
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No. Langkah kerja Bahaya 
Efek 

Bahaya 
ST CT TB KK JT HT 

1.   Penyiapan lahan  
 

 

      

2.  Pembibitan 
 

 
      

3.  Penanaman  
 

 
      

4.  Pemupukan          

5.  Penyiraman          

6.  Penjarangan          

7.  Perlindungan tanaman         

8.  Panen          
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Lampiran 3 : Surat Keterangan Layak Etik  
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Lampiran 4 : Surat Permohonan Izin Penelitian  
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Lampiran 5 : Surat Balasan Izin Penelitian  
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Lampiran 6 : Dokumentasi 
1. Penyiapan Lahan  

   

   

2. Pembibitan  
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3. Penanaman 

    
4. Pemupukan  
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5. Penyiraman  

       
6. Penjarangan 
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7. Perlindungan tanaman 
 
 

       
8. Panen  
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Lampiran 7 : Master Tabel Proses Kerja Petani Sayur 
No Tahapan 

Kerja 
Nama Bahaya Efek Bahaya Risk Analysis Total Risk Rating Pengendalia

n 
E P C 

1 Penyiapan 
Lahan 

NS Bekerja di 
bawah paparan 
sinar matahari 

Kerusakan pada 
sistem 
kekebalan tubuh 

6 

(Sering) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

5 

(Penting) 

90 substansial  APD (Topi) 

 

beban alat 
kerja terlalu 
berat (cangkul) 

Cedera kaki dan 
tangan, tertimpa 
alat kerja  

10 

(Sangat 
Sering) 

6 

(Cenderung 
Terjadi) 

5 

(Penting) 

300 Priority 1 rekayasa 
dimana 
mengganti 
gagang 
cangkul 
dengan kayu  

postur janggal 
kemiringan 
punggung 
>20° , posisi 
leher 
menunduk 
>20° 

Low back pain, 
Tendinitis, 
tension neck 
syndrome  

10 

(Sangat 
Sering) 

10 

(Sering 
terjadi) 

15 

(Serius) 

1.500 Very High Eliminasi 
dimana 
melakukan 
istirahat aktif 
dan relaksasi 
ketegangan 
otot dan saraf  
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No Tahapan 
Kerja 

Nama Bahaya Efek Bahaya Risk Analysis Total Risk Rating Pengendalia
n 

E P C 

2 KN postur janggal 
kemiringan 
punggung 
>20° , posisi 
leher 
menunduk 
>20° 

Low back pain, 
Tendinitis, 
tension neck 
syndrome 

10 

(Sangat 
Sering) 

6 

(Cenderung 
Terjadi) 

15 

(Serius) 

 

900 Very High Eliminasi 
dimana 
melakukan 
istirahat aktif 
dan relaksasi 
ketegangan 
otot dan 
saraf. 

beban alat 
kerja terlalu 
berat (cangkul) 

Cedera kaki dan 
tangan, tertimpa 
alat kerja 

6 

(Sering) 

2 

(Kemungki
nan kecil) 

5 

(Penting) 

60 Priority 3  rekayasa 
dimana 
mengganti 
gagang 
cangkul 
dengan kayu. 

3 SG Jalanan yang 
tidak rata  

Terkena luka, 
keseleo, patah 
tulang dan 
kematian 

3 

(Kadang-
kadang) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

25 

(Sangat 
Serius) 

225 Priority 1 APD dimana 
setiap petani 
menggunaka
n sepatu 
boots pada 
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Kerja 

Nama Bahaya Efek Bahaya Risk Analysis Total Risk Rating Pengendalia
n 

E P C 

saat bekerja 

getaran pada 
traktor  

tremor, nyeri, 
gangguan saraf 
sensorik 

3 

(Kadang-
kadang) 

6 

(Cenderung 
terjadi) 

1 

(Tampak) 

18 Acceptable  Rekayasa 
dengan 
mendesain 
ulang 
pegangan 
raket dengan 
memberikan 
bantalan  

paparan asap 
dari traktor  

gangguan 
pernapasan  

3 

(Kadang-
kadang) 

2 

(kemungkin
an kecil) 

5 

(Penting) 

30 Priority 3 APD 
(masker) 
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Kerja 

Nama Bahaya Efek Bahaya Risk Analysis Total Risk Rating Pengendalia
n 

E P C 

  postur janggal 
kemiringan 
punggung 
>20° posisi 
leher miring 
>20°,  posisi 
lengan >52° 

low back pain, 
tension neck 
syndrome, 
tendinitis  

6 

(Sering) 

10 

(Sering 
terjadi) 

15 

(Serius) 

900 Very High Eliminasi 
dimana 
melakukan 
istirahat aktif 
dan relaksasi 
ketegangan 
otot dan 
saraf. 

4 HR beban alat 
kerja yang 
berat (traktor) 

Cedera kaki dan 
tangan, tertimpa 
alat kerja 

1 

(Jarang) 

6 

(Cenderung 
terjadi) 

25 

(Sangat 
Serius) 

150 substansial  substitusi 
dimana 
menggunaka
n traktor 
yang sesuai 
dengan 
kemampuan 
dan postur 
tubuh 
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No Tahapan 
Kerja 

Nama Bahaya Efek Bahaya Risk Analysis Total Risk Rating Pengendalia
n 

E P C 

paparan asap 
dari kendaraan 
pertanian 
(traktor)  

gangguan 
pernafasan 

1 

(Jarang) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

15 

(Serius) 

45 Priority 3 APD dimana 
petani sayur 
pada saat 
bekerja 
diwajibkan 
untuk 
menggunaka
n masker 

Kebisingan 
yang berasal 
dari mesin 
traktor 

Gangguan 
pendengaran 

3 

(Kadang-
Kadang) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

 

 

 

 

15 

(Serius) 

135 Substansial APD 
(earplug) 

  postur 
kemiringan 

low back pain, 
tension neck 

6 6 15 540 Very High Eliminasi 
dimana 
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Nama Bahaya Efek Bahaya Risk Analysis Total Risk Rating Pengendalia
n 

E P C 

punggung 12° 
posisi leher 
miring >20°,  
posisi lengan 
>52° 

syndrome, 
tendinitis  

(Sering) (Cenderung 
terjadi) 

(Serius) melakukan 
istirahat aktif 
dan relaksasi 
ketegangan 
otot dan 
saraf. 

5 FT paparan sinar 
matahari 
langsung  

Kerusakan pada 
sistem 
kekebalan tubuh 

6 

(Sering) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

5 

(Penting) 

90 substansial  APD (Topi) 

postur janggal 
kemiringan 
punggung 12° 
posisi leher 
miring >20°,  
posisi lengan 
>52° 

low back pain, 
tension neck 
syndrome, 
tendinitis  

10 

(Sangat 
Sering) 

6 

(Cenderung 
Terjadi) 

15 

(Serius) 

 

900 Very High Eliminasi 
dimana 
melakukan 
istirahat aktif 
dan relaksasi 
ketegangan 
otot dan 
saraf. 
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No Tahapan 
Kerja 

Nama Bahaya Efek Bahaya Risk Analysis Total Risk Rating Pengendalia
n 

E P C 

6 AK beban alat 
kerja terlalu 
berat (cangkul) 

Cedera kaki dan 
tangan, tertimpa 
alat kerja  

10 

(Sangat 
Sering) 

6 

(Cenderung 
Terjadi) 

5 

(Penting) 

300 Priority 1 rekayasa 
dimana 
mengganti 
gagang 
cangkul 
dengan kayu  

kemiringan 
punggung 
>20° , posisi 
leher 
menunduk 
>20° 

Low back pain, 
Tendinitis, 
tension neck 
syndrome 

10 

(Sangat 
Sering) 

6 

(Cenderung 
Terjadi) 

15 

(Serius) 

 

900 Very High Eliminasi 
melakukan 
istirahat aktif 
dan relaksasi 
ketegangan 
otot dan 
saraf. 

paparan asap 
dari kendaraan 
pertanian 
(traktor)  

gangguan 
pernafasan 

2 

(Tidak 
sering) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

15 

(Serius) 

90 Substansial  APD dimana 
petani sayur 
pada saat 
bekerja 
diwajibkan 
untuk 
menggunaka
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No Tahapan 
Kerja 

Nama Bahaya Efek Bahaya Risk Analysis Total Risk Rating Pengendalia
n 

E P C 

n masker 

7 AF postur 
kemiringan 
punggung 23° 
posisi leher 
miring 49°,  
posisi lengan 
>52° 

low back pain, 
tension neck 
syndrome, 
tendinitis  

6 

(Sering) 

6 

(Cenderung 
terjadi) 

15 

(Serius) 

540 Very High Eliminasi 
dimana 
melakukan 
istirahat aktif 
dan relaksasi 
ketegangan 
otot dan 
saraf. 

  paparan sinar 
matahari 
langsung  

Kerusakan pada 
sistem 
kekebalan tubuh 

6 

(Sering) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

5 

(Penting) 

90 Substansial  APD (Topi) 
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No Tahapan 
Kerja 

Nama Bahaya Efek Bahaya Risk Analysis Total Risk Rating Pengendalia
n 

E P C 

Jalanan yang 
tidak rata  

Terkena luka, 
keseleo, patah 
tulang dan 
kematian 

2 

(Tidak 
Sering) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

50 

(Bencana) 

300 Priority 1 APD dimana 
setiap petani 
menggunaka
n sepatu 
boots pada 
saat bekerja 

8 CY paparan asap 
dari traktor  

gangguan 
pernapasan  

3 

(Kadang-
kadang) 

2 

(kemungkin
an kecil) 

5 

(Penting) 

30 Priority 3 APD 
(masker) 

Kebisingan 
yang berasal 
dari mesin 
traktor 

Gangguan 
pendengaran 

2 1 1 2 Acceptable APD 
(earplug) 

postur 
kemiringan 
punggung 23° 
posisi leher 
miring 49°,  

low back pain, 
tension neck 
syndrome, 
tendinitis  

6 

(Sering) 

6 

(Cenderung 
terjadi) 

15 

(Serius) 

540 Very High Eliminasi 
dimana 
melakukan 
istirahat aktif 
dan relaksasi 
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No Tahapan 
Kerja 

Nama Bahaya Efek Bahaya Risk Analysis Total Risk Rating Pengendalia
n 

E P C 

posisi lengan 
>52° 

ketegangan 
otot dan 
saraf. 

  beban alat 
kerja terlalu 
berat (Traktor) 

Cedera kaki dan 
tangan, tertimpa 
alat kerja 

6 

(Sering) 

6 
(Cenderung 
Terjadi) 

5 

(Penting) 

180 Substansial  rekayasa 
dimana 
mengganti 
gagang 
cangkul 
dengan kayu. 

9 Pembibita
n 

HT Terpapar oleh 
debu 

gangguan 
pernapasan 
seperti batuk, 
hidung 
tersumbat dan 
hidung berair 

2 

(Tidak 
sering) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

5 

(Penting) 

30 Priority 3 APD 
(masker) 

Terdapat 
bakteri pada 
bibit 

iritasi, alergi 
pada kulit dan 
diare 

3 
(Kadang-
Kadang) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

5 

(Penting) 

45 Priority 3 Eliminasi 
dengan 
mencuci 
tangan dan 
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No Tahapan 
Kerja 

Nama Bahaya Efek Bahaya Risk Analysis Total Risk Rating Pengendalia
n 

E P C 

penggunaan 
APD (sarung 
tangan) 

paparan sinar 
matahari 

kerusakan pada 
sistem 
kekebalan 
tubuh, merusak 
jaringan mata  

10 

(Sangat 
Sering) 

10  

(Sering 
Terjadi) 

5 
(Penting) 

500 Very High APD (topi)  

postur janggal 
(kemiringan 
punggung 45° 
menunduk 
>36°, posisi 
jongkok dan 
postur kaki 
yang menekuk 
sehingga 
membentuk 
sudut 150°) 

Gangguan Low 
Back Pain 
(LBP), 
gangguan otot 
dan sendi pada 
lutut, paha 
maupun betis 
dan Tension 
Neck Syndrome. 

6 
(Sering) 

3  

(Tidak 
Biasa) 

15 

(Serius) 

270 Priority 1 Rekayasa 
(Engineering) 
menggunaka
n meja 
pembibitan 
sesuai dengan 
standar 
ergonomis  
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Kerja 

Nama Bahaya Efek Bahaya Risk Analysis Total Risk Rating Pengendalia
n 

E P C 

10 WA paparan sinar 
matahari 
langsung  

Kerusakan pada 
sistem 
kekebalan tubuh 

6 

(Sering) 

6 

(Cenderung 
Terjadi) 

15 

(Serius) 

540 Very High  APD (Topi) 

Terpapar debu gangguan 
pernafasan 

3 
(Kadang-
Kadang) 

2 
(Kemungki
nan Kecil) 

5 
(Penting) 

30 Priority 3 APD 
(Masker) 

11 HS postur janggal 
(kemiringan 
punggung 39°, 
posisi leher 
menunduk 
>28°, posisi 
jongkok dan 
postur kaki 
yang menekuk 
sehingga 
membentuk 
sudut 150°) 

Gangguan Low 
Back Pain 
(LBP), 
gangguan otot 
dan sendi pada 
lutut, paha 
maupun betis 
dan Tension 
Neck Syndrome. 

6 
(Sering) 

3 (Tidak 
Biasa) 

15 

(Serius) 

270 Priority 1 Rekayasa 
(Engineering) 
menggunaka
n meja 
pembibitan 
sesuai dengan 
standar 
ergonomis  
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No Tahapan 
Kerja 

Nama Bahaya Efek Bahaya Risk Analysis Total Risk Rating Pengendalia
n 

E P C 

Terdapat 
bakteri pada 
bibit 

Iritasi, alergi 
dan diare 

2 (Tidak 
Sering) 

3 (Tidak 
Biasa) 

5 
(Penting) 

30 Priority 3 APD (Masker 
dan sarung 
tangan) 

12 DI Terpapar debu gangguan 
pernafasan 

2 (Tidak 
Sering) 

1 (Jarang 
Terjadi) 

1 
(Tampak) 

2  Acceptable APD 
(Masker) 

Terdapat 
bakteri pada 
bibit 

Iritasi, alergi 
dan diare 

2 (Tidak 
Sering) 

3 (Tidak 
Biasa) 

5 
(Penting) 

30 Priority 3 APD (Masker 
dan sarung 
tangan) 

 

13 WU postur janggal 
(kemiringan 
punggung 39°, 
posisi leher 
menunduk 
>28°, posisi 
jongkok dan 
postur kaki 
yang menekuk 

Gangguan Low 
Back Pain 
(LBP), 
gangguan otot 
dan sendi pada 
lutut, paha 
maupun betis 
dan Tension 
Neck Syndrome. 

6 
(Sering) 

3 (Tidak 
Biasa) 

15 

(Serius) 

270 Priority 1 Rekayasa 
(Engineering) 
menggunaka
n meja 
pembibitan 
sesuai dengan 
standar 
ergonomis  
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No Tahapan 
Kerja 

Nama Bahaya Efek Bahaya Risk Analysis Total Risk Rating Pengendalia
n 

E P C 

sehingga 
membentuk 
sudut 150°) 

paparan sinar 
matahari 
langsung  

Kerusakan pada 
sistem 
kekebalan tubuh 

6 

(Sering) 

6 

(Cenderung 
Terjadi) 

15 

(Serius) 

540 Very High  APD (Topi) 

14 YN paparan sinar 
matahari 

kerusakan pada 
sistem 
kekebalan 
tubuh, merusak 
jaringan mata 
(photokeratitis) 

10 

(Sangat 
Sering) 

10 (Sering 
Terjadi) 

5 
(Penting) 

500 Very High APD (topi)  

Terpapar oleh 
debu 

gangguan 
pernapasan 
seperti batuk, 
hidung 
tersumbat dan 
hidung berair 

3 
(Kadang-
Kadang) 

1 (Jarang 
Terjadi) 

1 
(Tampak) 

3 Acceptable APD 
(masker) 
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Kerja 

Nama Bahaya Efek Bahaya Risk Analysis Total Risk Rating Pengendalia
n 

E P C 

 

 

 

 

 

 

15 NN Terdapat 
bakteri pada 
bibit 

iritasi, alergi 
pada kulit dan 
diare 

3 
(Kadang-
Kadang) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

5 

(Penting) 

45 Priority 3 Eliminasi 
dengan 
mencuci 
tangan dan 
penggunaan 
APD (sarung 
tangan) 

paparan sinar 
matahari 

kerusakan pada 
sistem 
kekebalan 
tubuh, merusak 

10 

(Sangat 

10  

(Sering 

5 
(Penting) 

500 Very High APD (topi)  
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Nama Bahaya Efek Bahaya Risk Analysis Total Risk Rating Pengendalia
n 

E P C 

jaringan mata  Sering) Terjadi) 

16 MM Terpapar debu gangguan 
pernafasan 

3 
(Kadang-
Kadang) 

2 
(Kemungki
nan Kecil) 

5 
(Penting) 

30 Priority 3 APD 
(Masker) 

postur janggal 
(kemiringan 
punggung 39°, 
posisi leher 
menunduk 
>28°, posisi 
jongkok dan 
postur kaki 
yang menekuk 
sehingga 
membentuk 
sudut 150°) 

 

 

Gangguan Low 
Back Pain 
(LBP), 
gangguan otot 
dan sendi pada 
lutut, paha 
maupun betis 
dan Tension 
Neck Syndrome. 

6 
(Sering) 

3 (Tidak 
Biasa) 

15 

(Serius) 

270 Priority 1 Rekayasa 
(Engineering) 
menggunaka
n meja 
pembibitan 
sesuai dengan 
standar 
ergonomis  
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n 

E P C 

 

 

17 MS paparan sinar 
matahari 

kerusakan pada 
sistem 
kekebalan 
tubuh, merusak 
jaringan mata 
(photokeratitis) 

10 

(Sangat 
Sering) 

10 (Sering 
Terjadi) 

5 
(Penting) 

500 Very High APD (topi)  

18 AP paparan sinar 
matahari 

kerusakan pada 
sistem 
kekebalan 
tubuh, merusak 
jaringan mata 
(photokeratitis) 

6 

(Sering) 

10 (Sering 
Terjadi) 

15 
(Serius) 

900 Very High APD (topi)  

postur janggal 
(kemiringan 
punggung 45° 
menunduk 

Gangguan Low 
Back Pain 
(LBP), 
gangguan otot 

6 
(Sering) 

3  

(Tidak 
Biasa) 

15 

(Serius) 

270 Priority 1 Rekayasa 
(Engineering) 
menggunaka
n meja 
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n 

E P C 

>36°, posisi 
jongkok dan 
postur kaki 
yang menekuk 
sehingga 
membentuk 
sudut 150°) 

dan sendi pada 
lutut, paha 
maupun betis 
dan Tension 
Neck Syndrome. 

pembibitan 
sesuai dengan 
standar 
ergonomis  

19 ASL paparan sinar 
matahari 
langsung  

Kerusakan pada 
sistem 
kekebalan tubuh 

6 

(Sering) 

6 

(Cenderung 
Terjadi) 

15 

(Serius) 

540 Very High  APD (Topi) 

Terpapar debu gangguan 
pernafasan 

3 
(Kadang-
Kadang) 

2 
(Kemungki
nan Kecil) 

5 
(Penting) 

30 Priority 3 APD 
(Masker) 

 

 

 

20 KSR Terdapat 
bakteri pada 

iritasi, alergi 
pada kulit dan 

3 
(Kadang-

3 5 45 Priority 3 Eliminasi 
dengan 
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Nama Bahaya Efek Bahaya Risk Analysis Total Risk Rating Pengendalia
n 

E P C 

bibit diare Kadang) (Tidak 
Biasa) 

(Penting) mencuci 
tangan dan 
penggunaan 
APD (sarung 
tangan) 

paparan sinar 
matahari 

kerusakan pada 
sistem 
kekebalan 
tubuh, merusak 
jaringan mata  

10 

(Sangat 
Sering) 

10  

(Sering 
Terjadi) 

5 
(Penting) 

500 Very High APD (topi)  

postur janggal 
(kemiringan 
punggung 45° 
menunduk 
>36°, posisi 
jongkok dan 
postur kaki 
yang menekuk 
sehingga 
membentuk 

Gangguan Low 
Back Pain 
(LBP), 
gangguan otot 
dan sendi pada 
lutut, paha 
maupun betis 
dan Tension 
Neck Syndrome. 

6 

(Sering) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

5 

(Penting) 

90 substansial  Rekayasa 
(Engineering) 
menggunaka
n meja 
pembibitan 
sesuai dengan 
standar 
ergonomis  
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E P C 

sudut 150°) 

21 GR paparan sinar 
matahari 
langsung  

Kerusakan pada 
sistem 
kekebalan tubuh 

6 

(Sering) 

6 

(Cenderung 
Terjadi) 

15 

(Serius) 

540 Very High  APD (Topi) 

Terpapar debu gangguan 
pernafasan 

3 
(Kadang-
Kadang) 

2 
(Kemungki
nan Kecil) 

5 
(Penting) 

30 Priority 3 APD 
(Masker) 

 

 

 

22 LT Terpapar oleh 
debu 

gangguan 
pernapasan 
seperti batuk, 
hidung 
tersumbat dan 
hidung berair 

3 
(Kadang-
Kadang) 

1 (Jarang 
Terjadi) 

1 
(Tampak) 

1 Acceptable APD 
(masker) 
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n 

E P C 

Terdapat 
bakteri pada 
bibit 

iritasi, alergi 
pada kulit dan 
diare 

3 
(Kadang-
Kadang) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

5 

(Penting) 

45 Priority 3 Eliminasi 
dengan 
mencuci 
tangan dan 
penggunaan 
APD (sarung 
tangan) 

23 CP postur janggal 
(kemiringan 
punggung 39°, 
posisi leher 
menunduk 
>28°, posisi 
jongkok dan 
postur kaki 
yang menekuk 
sehingga 
membentuk 
sudut 150°) 

Gangguan Low 
Back Pain 
(LBP), 
gangguan otot 
dan sendi pada 
lutut, paha 
maupun betis 
dan Tension 
Neck Syndrome. 

6 
(Sering) 

3 (Tidak 
Biasa) 

15 

(Serius) 

270 Priority 1 Rekayasa 
(Engineering) 
menggunaka
n meja 
pembibitan 
sesuai dengan 
standar 
ergonomis  
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E P C 

paparan sinar 
matahari 

kerusakan pada 
sistem 
kekebalan 
tubuh, merusak 
jaringan mata 
(photokeratitis) 

10 

(Sangat 
Sering) 

10 (Sering 
Terjadi) 

5 
(Penting) 

500 Very High APD (topi)  

24 CI Bekerja di 
bawah paparan 
sinar matahari 

kerusakan pada 
sistem 
kekebalan 
tubuh, merusak 
jaringan mata 
(photokeratitis) 

6 
(Sering) 

6 
(Cenderung 
Terjadi) 

15 
(Serius) 

540 Very High APD (topi)  

25 Penanama
n  

MR Terpapar debu gangguan 
pernafasan 

3 
(Kadang-
Kadang) 

2 
(Kemungki
nan Kecil) 

5 
(Penting) 

30 Priority 3 APD 
(Masker) 

Terkena alat 
kerja yang 
tajam  

kaki dan tangan 
tertusuk atau 
robek 

6 
(Sering) 

10 (Sering 
Terjadi) 

15 
(Serius) 

900 Very High APD (sarung 
tangan) 
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n 

E P C 

 

26 ABM Bekerja di 
bawah paparan 
sinar matahari 

kerusakan pada 
sistem 
kekebalan 
tubuh, merusak 
jaringan mata 

10 
(Sangat 
Sering) 

3 (Tidak 
Biasa) 

5 
(Penting) 

150 Substansial APD (topi) 

postur janggal 
(kemiringan 
punggung 39°, 
posisi leher 
menunduk 
>28°, posisi 
jongkok dan 
postur kaki 
yang menekuk 
sehingga 
membentuk 
sudut 150°) 

Gangguan Low 
Back Pain 
(LBP), 
gangguan otot 
dan sendi pada 
lutut, paha 
maupun betis 
dan Tension 
Neck Syndrome. 

6 
(Sering) 

3 (Tidak 
Biasa) 

15 

(Serius) 

270 Priority 1 Rekayasa 
(Engineering) 
menggunaka
n meja 
pembibitan 
sesuai dengan 
standar 
ergonomis 
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E P C 

 

  

27 VK Terkena alat 
kerja yang 
tajam  

kaki dan tangan 
tertusuk atau 
robek 

6 

(Sering) 

6 

(Cenderung 
Terjadi) 

15 

(Serius) 

540 Very High  APD (sarung 
tangan) 

 

28 IS Terpapar debu gangguan 
pernafasan 

3 
(Kadang-
Kadang) 

2 
(Kemungki
nan Kecil) 

15 
(Serius) 

90 Substansial APD 
(Masker) 

Terkena alat 
kerja yang 
tajam  

kaki dan tangan 
tertusuk atau 
robek 

6 
(Sering) 

10 (Sering 
Terjadi) 

15 
(Serius) 

900 Very High APD (sarung 
tangan) 

 

29 TS Bekerja di 
bawah paparan 
sinar matahari 

kerusakan pada 
sistem 
kekebalan 
tubuh, merusak 
jaringan mata 

6 

(Sering) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

5 

(Penting) 

90 substansial  APD (topi) 
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  postur janggal 
(kemiringan 
punggung 39°, 
posisi leher 
menunduk 
28°, posisi 
jongkok dan 
postur kaki 
yang menekuk 
sehingga 
membentuk 
sudut 150°) 

 

Gangguan Low 
Back Pain 
(LBP), 
gangguan otot 
dan sendi pada 
lutut, paha 
maupun betis 
dan Tension 
Neck Syndrome. 

6 
(Sering) 

3 (Tidak 
Biasa) 

15 

(Serius) 

270 Priority 1 Rekayasa 
(Engineering) 
menggunaka
n meja 
pembibitan 
sesuai dengan 
standar 
ergonomis  

30 AZ Terkena alat 
kerja yang 
tajam  

kaki dan tangan 
tertusuk atau 
robek 

6 
(Sering) 

6 
(Cenderung 
Terjadi) 

15 
(Serius) 

540 Very High APD (sarung 
tangan) 

 

 Terpapar debu gangguan 
pernafasan 

3 
(Kadang-

2 
(Kemungki

5 
(Penting) 

30 Priority 3 APD 
(Masker) 
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Kadang) nan Kecil)  

 

31 Pemupuka
n  

ISW Terpapar zat 
kimia yang 
terdapat pada 
pupuk 

iritasi dan alergi 
pada kulit dan 
keracunan 

3 
(Kadang-
Kadang) 

2 
(Kemungki
nan Kecil) 

15 
(Serius) 

90 Substansial Substitusi, 
mengganti 
pupuk non 
organik 
menjadi 
pupuk 
organik dan 
APD (masker 
dan sarung 
tangan) 

Bakteri pada 
alat pupuk 

Iritasi, alergi 
dan diare 

2 (Tidak 
Sering) 

3 (Tidak 
Biasa) 

5 
(Penting) 

30 Priority 3 APD (Masker 
dan sarung 
tangan) 

32 LAZ postur janggal 
(kemiringan 
punggung 45°, 

Gangguan Low 
Back Pain 
(LBP), 

10 
(Sangat 
Sering) 

10 (Sering 
Terjadi) 

15 
(Serius) 

1500 Very High Rekayasa 
(Engineering) 
dimana 
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posisi leher 
menunduk 29°, 
dan postur kaki 
yang menekuk 
sehingga 
membentuk 
sudut >60°) 

gangguan otot 
dan sendi pada 
lutut, paha 
maupun betis 
dan Tension 
Neck Syndrome. 

menggunaka
n kursi yang 
didesain 
khusus sesuai 
dengan tinggi 
dan berat 
badan yang 
sesuai dengan 
standar 
ergonomis 

Terpapar zat 
kimia yang 
terdapat pada 
pupuk 

iritasi dan alergi 
pada kulit dan 
keracunan 

2 

(Tidak 
Sering) 

1  

(Jarang 
Terjadi) 

1 

(Tampak) 

2 Acceptable Substitusi, 
mengganti 
pupuk non 
organik 
menjadi 
pupuk 
organik dan 
APD (masker 
dan sarung 
tangan) 
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33 ABM Bakteri pada 
alat pupuk 

Iritasi, alergi 
dan diare 

3 
(Kadang-
Kadang) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

5 

(Penting) 

45 Priority 3 APD (Masker 
dan sarung 
tangan) 

Bekerja di 
bawah paparan 
sinar matahari 

kerusakan pada 
sistem 
kekebalan 
tubuh, merusak 
jaringan mata 

6 

(Sering) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

5 

(Penting) 

90 substansial  Substitusi, 
mengganti 
pupuk non 
organik 
menjadi 
pupuk 
organik dan 
APD (masker 
dan sarung 
tangan) 

34 CC postur janggal 
(kemiringan 
punggung 45°, 
posisi leher 
menunduk 29°, 
dan postur kaki 

Gangguan Low 
Back Pain 
(LBP), 
gangguan otot 
dan sendi pada 
lutut, paha 

10 
(Sangat 
Sering) 

10 (Sering 
Terjadi) 

15 
(Serius) 

1500 Very High Rekayasa 
(Engineering) 
dimana 
menggunaka
n kursi yang 
didesain 
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yang menekuk 
sehingga 
membentuk 
sudut >60°) 

maupun betis 
dan Tension 
Neck Syndrome. 

khusus sesuai 
dengan tinggi 
dan berat 
badan yang 
sesuai dengan 
standar 
ergonomis 

Terpapar zat 
kimia yang 
terdapat pada 
pupuk 

iritasi dan alergi 
pada kulit dan 
keracunan 

2 (Tidak 
Sering) 

3 (Tidak 
Biasa) 

5 
(Penting) 

30 Priority 3 Substitusi, 
mengganti 
pupuk non 
organik 
menjadi 
pupuk 
organik dan 
APD (masker 
dan sarung 
tangan) 

35 PO Bekerja di 
bawah paparan 

kerusakan pada 
sistem 
kekebalan 

2 (Tidak 
Sering) 

3 (Tidak 
Biasa) 

5 
(Penting) 

30 Priority 3 APD (masker 
dan sarung 
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sinar matahari tubuh, merusak 
jaringan mata 

tangan) 

postur janggal 
(kemiringan 
punggung 45°, 
posisi leher 
menunduk 29°, 
dan postur kaki 
yang menekuk 
sehingga 
membentuk 
sudut >60°) 

Gangguan Low 
Back Pain 
(LBP), 
gangguan otot 
dan sendi pada 
lutut, paha 
maupun betis 
dan Tension 
Neck Syndrome. 

10 
(Sangat 
Sering) 

10 (Sering 
Terjadi) 

15 
(Serius) 

1500 Very High Rekayasa 
(Engineering) 
dimana 
menggunaka
n kursi yang 
didesain 
khusus sesuai 
dengan tinggi 
dan berat 
badan yang 
sesuai dengan 
standar 
ergonomis 

36 VG Bakteri pada 
alat pupuk  

Iritasi dan alergi 
pada kulit  

2 

(Tidak 
sering) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

5 

(Penting) 

30 Priority 3 APD (masker 
dan sarung 
tangan) 
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Terpapar zat 
kimia yang 
terdapat pada 
pupuk 

iritasi dan alergi 
pada kulit dan 
keracunan 

3 
(Kadang-
Kadang) 

2 
(Kemungki
nan Kecil) 

15 
(Serius) 

90 Substansial Substitusi, 
mengganti 
pupuk non 
organik 
menjadi 
pupuk 
organik dan 
APD (masker 
dan sarung 
tangan) 

37 ZPR Bekerja di 
bawah paparan 
sinar matahari 

kerusakan pada 
sistem 
kekebalan 
tubuh, merusak 
jaringan mata 

6 

(Sering) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

5 

(Penting) 

90 substansial  APD (topi) 

38 AND postur janggal 
(kemiringan 
punggung 
>20° selama 
kurang lebih 

Gangguan Low 
Back Pain 
(LBP), 
gangguan otot 
dan sendi pada 

10 
(Sangat 
Sering) 

10 (Sering 
Terjadi) 

15 
(Serius) 

1500 Very High Rekayasa 
(Engineering) 
dimana 
menggunaka
n kursi yang 
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10 menit, 
posisi leher 
menunduk 
>20°, dan 
postur kaki 
yang menekuk 
sehingga 
membentuk 
sudut >60°) 

lutut, paha 
maupun betis 
dan Tension 
Neck Syndrome. 

didesain 
khusus sesuai 
dengan tinggi 
dan berat 
badan yang 
sesuai dengan 
standar 
ergonomis 

39 ECH Terpapar zat 
kimia yang 
terdapat pada 
pupuk 

iritasi dan alergi 
pada kulit dan 
keracunan 

3 
(Kadang-
Kadang) 

2 
(Kemungki
nan Kecil) 

15 
(Serius) 

90 Substansial Substitusi, 
mengganti 
pupuk non 
organik 
menjadi 
pupuk 
organik dan 
APD (masker 
dan sarung 
tangan) 



178 
 

 
 

No Tahapan 
Kerja 

Nama Bahaya Efek Bahaya Risk Analysis Total Risk Rating Pengendalia
n 

E P C 

40 HEK Bakteri pada 
alat pupuk  

Iritasi dan alergi 
pada kulit  

3 
(Kadang-
Kadang) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

5 

(Penting) 

45 Priority 3 APD (masker 
dan sarung 
tangan) 

 

  Terpapar zat 
kimia yang 
terdapat pada 
pupuk 

iritasi dan alergi 
pada kulit dan 
keracunan 

3 
(Kadang-
Kadang) 

2 
(Kemungki
nan Kecil) 

15 
(Serius) 

90 Substansial APD (topi) 

41 SP Bekerja di 
bawah paparan 
sinar matahari 

kerusakan pada 
sistem 
kekebalan 
tubuh, merusak 
jaringan mata 

6 

(Sering) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

5 

(Penting) 

90 substansial  APD (topi) 

Bakteri pada 
alat pupuk  

Iritasi dan alergi 
pada kulit  

2 

(Tidak 
sering) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

5 

(Penting) 

30 Priority 3 APD (masker 
dan sarung 
tangan) 

42 DGK postur janggal Gangguan Low 10 10 (Sering 15 1500 Very High Rekayasa 
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(kemiringan 
punggung 48°, 
posisi leher 
menunduk 35°, 
dan postur kaki 
yang menekuk 
sehingga 
membentuk 
sudut >60°) 

Back Pain 
(LBP), 
gangguan otot 
dan sendi pada 
lutut, paha 
maupun betis 
dan Tension 
Neck Syndrome. 

(Sangat 
Sering) 

Terjadi) (Serius) (Engineering) 
dimana 
menggunaka
n kursi yang 
didesain 
khusus sesuai 
dengan tinggi 
dan berat 
badan yang 
sesuai dengan 
standar 
ergonomis 

43 IAG Bakteri pada 
alat pupuk  

Iritasi dan alergi 
pada kulit  

2 

(Tidak 
sering) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

5 

(Penting) 

30 Priority 3 APD (masker 
dan sarung 
tangan) 

Bekerja di 
bawah paparan 
sinar matahari 

kerusakan pada 
sistem 
kekebalan 
tubuh, merusak 

6 

(Sering) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

5 

(Penting) 

90 substansial  APD (topi) 
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jaringan mata 

44 RNA Bekerja di 
bawah paparan 
sinar matahari 

kerusakan pada 
sistem 
kekebalan 
tubuh, merusak 
jaringan mata 

6 

(Sering) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

5 

(Penting) 

90 substansial  APD (topi) 

postur janggal 
(kemiringan 
punggung 48°, 
posisi leher 
menunduk 35°, 
dan postur kaki 
yang menekuk 
sehingga 
membentuk 
sudut >60°) 

Gangguan Low 
Back Pain 
(LBP), 
gangguan otot 
dan sendi pada 
lutut, paha 
maupun betis 
dan Tension 
Neck Syndrome. 

10 
(Sangat 
Sering) 

10 (Sering 
Terjadi) 

15 
(Serius) 

1500 Very High Rekayasa 
(Engineering) 
dimana 
menggunaka
n kursi yang 
didesain 
khusus sesuai 
dengan tinggi 
dan berat 
badan yang 
sesuai dengan 
standar 
ergonomis 
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45 NRA Bakteri pada 
alat pupuk  

Iritasi dan alergi 
pada kulit  

3 
(Kadang-
Kadang) 

1 (Jarang 
Terjadi) 

1 
(Tampak) 

1 Acceptable APD (masker 
dan sarung 
tangan) 

postur janggal 
(kemiringan 
punggung 96, 
posisi leher 
menunduk 35°, 
dan postur kaki 
yang menekuk 
sehingga 
membentuk 
sudut >60°) 

Gangguan Low 
Back Pain 
(LBP), 
gangguan otot 
dan sendi pada 
lutut, paha 
maupun betis 
dan Tension 
Neck Syndrome. 

10 
(Sangat 
Sering) 

10 (Sering 
Terjadi) 

15 
(Serius) 

1500 Very High Rekayasa 
(Engineering) 
dimana 
menggunaka
n kursi yang 
didesain 
khusus sesuai 
dengan tinggi 
dan berat 
badan yang 
sesuai dengan 
standar 
ergonomis 

46 Penyirama
n  

THS jalanan yang 
licin  

Terjatuh  3 

(Kadang-

6 
(Cenderung 
Terjadi) 

1 
(Tampak) 

18 Acceptable  APD (sepatu 
boots)  
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Kadang) 

Paparan 
kebisingan dari 
mesin air  

Tuli konduktif, 
tuli saraf dan 
tuli campuran  

10 
(Sangat 
Sering) 

10 (Sering 
Terjadi) 

15 
(Serius) 

1500 Very High APD (arplug) 
dan eliminasi 
dengan 
memindahka
n objek kerja 
dengan 
sumber 
kebisingan 

jalanan yang 
licin  

Terjatuh  2 

(Tidak 
sering) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

5 

(Penting) 

30 Priority 3 APD (sepatu 
boots)  

47 MML Terpapar 
bakteri yang 
ada pada alat 
penyiraman  

Iritasi dan alergi 
pada kulit  

3 
(Kadang-
Kadang) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

1 

(Tampak) 

45 Priority 3 APD (sarung 
tangan) 

Korsleting Tersengat listrik, 
meledak dan 

2 3 50 300 Priority 1 Administratif
, aparat desa 
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listrik  kebakaran  (Tidak 
Sering) 

(Tidak 
Biasa) 

(Bencana) mengadakan 
sosialisasi 
cara 
maintenance 
mesin dan 
penggunaan 
APD 

48 DKK Paparan 
kebisingan dari 
mesin air  

Tuli konduktif, 
tuli saraf dan 
tuli campuran  

10 
(Sangat 
Sering) 

10 (Sering 
Terjadi) 

15 
(Serius) 

1500 Very High APD (arplug) 
dan eliminasi 
dengan 
memindahka
n objek kerja 
dengan 
sumber 
kebisingan 

Terpapar 
bakteri yang 
ada pada alat 
penyiraman  

Iritasi dan alergi 
pada kulit  

3 
(Kadang-
Kadang) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

5 

(Penting) 

45 Priority 3 APD (sarung 
tangan) 
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49 KHF jalanan yang 
licin  

Terjatuh  6 

(Sering) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

5 

(Penting) 

90 Priority 1 APD (sepatu 
boots)  

Korsleting 
listrik  

Tersengat listrik, 
meledak dan 
kebakaran  

3 

(Kadang-
kadang) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

25 

(Sangat 
Serius) 

225 Priority 1 Administratif
, aparat desa 
mengadakan 
sosialisasi 
cara 
maintenance 
mesin dan 
penggunaan 
APD 

50 SAO Terpapar 
bakteri yang 
ada pada alat 
penyiraman  

Iritasi dan alergi 
pada kulit  

3 
(Kadang-
Kadang) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

5 

(Penting) 

45 Priority 3 APD (sarung 
tangan) 

jalanan yang 
licin  

Terjatuh  3 

(Kadang-

3 

(Tidak 

25 

(Sangat 

225 Priority 1 APD (sepatu 
boots)  
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kadang) Biasa) Serius) 

51 ANK Paparan 
kebisingan dari 
mesin air  

Tuli konduktif, 
tuli saraf dan 
tuli campuran  

10 

(Sangat 
Sering) 

6 

(Cenderung 
Terjadi) 

15 

(Serius) 

 

900 Very High APD (arplug) 
dan eliminasi 
dengan 
memindahka
n objek kerja 
dengan 
sumber 
kebisingan 

52 AST jalanan yang 
licin  

Terjatuh  3 

(Kadang-
kadang) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

25 

(Sangat 
Serius) 

225 Priority 1 APD (sepatu 
boots)  

Terpapar 
bakteri yang 
ada pada alat 
penyiraman  

Iritasi dan alergi 
pada kulit  

6 

(Sering) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

5 

(Penting) 

90 Priority 3 APD (sarung 
tangan) 

53 DGL Paparan 
kebisingan dari 

Tuli konduktif, 
tuli saraf dan 

10 6 15 900 Very High APD (arplug) 
dan eliminasi 
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mesin air  tuli campuran  (Sangat 
Sering) 

(Cenderung 
Terjadi) 

(Serius) 

 

dengan 
memindahka
n objek kerja 
dengan 
sumber 
kebisingan 

Korsleting 
listrik  

Tersengat listrik, 
meledak dan 
kebakaran  

3 
(Kadang-
Kadang) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

5 

(Penting) 

45 Priority 1 Administratif
, aparat desa 
mengadakan 
sosialisasi 
cara 
maintenance 
mesin dan 
penggunaan 
APD 

54 OMB Paparan 
kebisingan dari 
mesin air  

Tuli konduktif, 
tuli saraf dan 
tuli campuran  

10 

(Sangat 
Sering) 

6 

(Cenderung 
Terjadi) 

15 

(Serius) 

 

900 Very High APD (arplug) 
dan eliminasi 
dengan 
memindahka
n objek kerja 
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dengan 
sumber 
kebisingan 

Terpapar 
bakteri yang 
ada pada alat 
penyiraman  

Iritasi dan alergi 
pada kulit  

3 
(Kadang-
Kadang) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

5 

(Penting) 

45 Priority 3 APD (sarung 
tangan) 

55 USJ Terpapar 
bakteri yang 
ada pada alat 
penyiraman  

Iritasi dan alergi 
pada kulit  

3 

(Kadang-
Kadang) 

6 
(Cenderung 
Terjadi) 

1 
(Tampak) 

18 Acceptable  APD (sarung 
tangan) 

Paparan 
kebisingan dari 
mesin air  

Tuli konduktif, 
tuli saraf dan 
tuli campuran  

10 

(Sangat 
Sering) 

6 

(Cenderung 
Terjadi) 

15 

(Serius) 

 

900 Very High APD (arplug) 
dan eliminasi 
dengan 
memindahka
n objek kerja 
dengan 
sumber 
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kebisingan 

56 TRA Korsleting 
listrik  

Tersengat listrik, 
meledak dan 
kebakaran  

3 
(Kadang-
Kadang) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

5 

(Penting) 

45 Priority 3 Administratif
, aparat desa 
mengadakan 
sosialisasi 
cara 
maintenance 
mesin dan 
penggunaan 
APD 

57 Penjarang
an  

CHK Bakteri pada 
tanaman  

Iritasi dan alergi 
pada kulit  

3 

(Kadang-
Kadang) 

6 
(Cenderung 
Terjadi) 

1 
(Tampak) 

18 acceptable  APD (sarung 
tangan). 

58 GMV postur janggal 
(kemiringan 
punggung 
>20° selama 
kurang lebih 

Gangguan Low 
Back Pain 
(LBP), 
gangguan otot 
dan sendi pada 

10 

(Sangat 
Sering) 

6 

(Cenderung 
Terjadi) 

15 

(Serius) 

 

900 Very High Rekayasa 
(Engineering) 
dimana 
menggunaka
n kursi yang 
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10 menit , 
posisi leher 
menunduk 
>20°, posisi 
jongkok dan 
postur kaki 
yang menekuk 
sehingga 
membentuk 
sudut 150°) 

lutut, paha 
maupun betis 
dan Tension 
Neck Syndrome 

didesain 
khusus sesuai 
tinggi dan 
berat badan 
yang sesuai 
dengan 
standar 
ergonomis 

59 AGG Bekerja di 
bawah paparan 
sinar matahari  

kerusakan pada 
sistem 
kekebalan 
tubuh, merusak 
jaringan mata 

6 

(Sering) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

5 

(Penting) 

90 substansial  APD (topi) 

Bakteri pada 
tanaman  

Iritasi dan alergi 
pada kulit  

3 
(Kadang-
Kadang) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

5 

(Penting) 

45 Priority 3 APD (sarung 
tangan). 
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60 PQ terdapat sisa 
zat kimia pada 
tanaman  

iritasi, alergi dan 
keracunan  

2 

(Tidak 
sering) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

5 

(Penting) 

30 Priority 3 APD (sarung 
tangan) 

61  WOK postur janggal 
(kemiringan 
punggung 
>20° selama 
kurang lebih 
10 menit , 
posisi leher 
menunduk 
>20°, posisi 
jongkok dan 
postur kaki 
yang menekuk 
sehingga 
membentuk 
sudut 150°) 

Gangguan Low 
Back Pain 
(LBP), 
gangguan otot 
dan sendi pada 
lutut, paha 
maupun betis 
dan Tension 
Neck Syndrome 

10 
(Sangat 
Sering) 

10 (Sering 
Terjadi) 

15 
(Serius) 

1500 Very High Rekayasa 
(Engineering) 
dimana 
menggunaka
n kursi yang 
didesain 
khusus sesuai 
tinggi dan 
berat badan 
yang sesuai 
dengan 
standar 
ergonomis 
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62 OLA Bakteri pada 
tanaman  

Iritasi dan alergi 
pada kulit  

3 
(Kadang-
Kadang) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

5 

(Penting) 

45 Priority 3 APD (topi) 

63 IKM postur janggal 
(kemiringan 
punggung 
>20° selama 
kurang lebih 
10 menit , 
posisi leher 
menunduk 
>20°, posisi 
jongkok dan 
postur kaki 
yang menekuk 
sehingga 
membentuk 
sudut 150°) 

Gangguan Low 
Back Pain 
(LBP), 
gangguan otot 
dan sendi pada 
lutut, paha 
maupun betis 
dan Tension 
Neck Syndrome 

10 
(Sangat 
Sering) 

10 (Sering 
Terjadi) 

15 
(Serius) 

1500 Very High Rekayasa 
(Engineering) 
dimana 
menggunaka
n kursi yang 
didesain 
khusus sesuai 
tinggi dan 
berat badan 
yang sesuai 
dengan 
standar 
ergonomis 
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64 KRA Bakteri pada 
tanaman  

Iritasi dan alergi 
pada kulit  

3 
(Kadang-
Kadang) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

5 

(Penting) 

45 Priority 3 APD (sarung 
tangan). 

65 NSD Bekerja di 
bawah paparan 
sinar matahari  

kerusakan pada 
sistem 
kekebalan 
tubuh, merusak 
jaringan mata 

6 

(Sering) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

5 

(Penting) 

90 substansial  APD (topi) 

terdapat sisa 
zat kimia pada 
tanaman  

iritasi, alergi dan 
keracunan  

3 

(Kadang-
Kadang) 

6 
(Cenderung 
Terjadi) 

1 
(Tampak) 

18 acceptable  APD (sarung 
tangan) 

66 SI postur janggal 
(kemiringan 
punggung 
>20° selama 
kurang lebih 
10 menit , 
posisi leher 

Gangguan Low 
Back Pain 
(LBP), 
gangguan otot 
dan sendi pada 
lutut, paha 
maupun betis 

10 
(Sangat 
Sering) 

10 (Sering 
Terjadi) 

15 
(Serius) 

1500 Very High Rekayasa 
(Engineering) 
dimana 
menggunaka
n kursi yang 
didesain 
khusus sesuai 
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menunduk 
>20°, posisi 
jongkok dan 
postur kaki 
yang menekuk 
sehingga 
membentuk 
sudut 150°) 

dan Tension 
Neck Syndrome 

tinggi dan 
berat badan 
yang sesuai 
dengan 
standar 
ergonomis 

 

 

 

67 DEN Bakteri pada 
tanaman  

Iritasi dan alergi 
pada kulit  

3 
(Kadang-
Kadang) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

5 

(Penting) 

45 Priority 3 APD (sarung 
tangan). 

Bekerja di 
bawah paparan 
sinar matahari  

kerusakan pada 
sistem 
kekebalan 
tubuh, merusak 
jaringan mata 

6 

(Sering) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

5 

(Penting) 

90 substansial  APD (topi) 
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postur janggal 
(kemiringan 
punggung 
>20° selama 
kurang lebih 
10 menit , 
posisi leher 
menunduk 
>20°, posisi 
jongkok dan 
postur kaki 
yang menekuk 
sehingga 
membentuk 
sudut 150°) 

Gangguan Low 
Back Pain 
(LBP), 
gangguan otot 
dan sendi pada 
lutut, paha 
maupun betis 
dan Tension 
Neck Syndrome 

10 

(Sangat 
Sering) 

6 

(Cenderung 
Terjadi) 

15 

(Serius) 

 

900 Very High Rekayasa 
(Engineering) 
dimana 
menggunaka
n kursi yang 
didesain 
khusus sesuai 
tinggi dan 
berat badan 
yang sesuai 
dengan 
standar 
ergonomis 

68 ERW Bekerja di 
bawah paparan 
sinar matahari  

kerusakan pada 
sistem 
kekebalan 
tubuh, merusak 
jaringan mata 

6 

(Sering) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

5 

(Penting) 

90 substansial  APD (topi) 
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postur janggal 
(kemiringan 
punggung 
>20° selama 
kurang lebih 
10 menit , 
posisi leher 
menunduk 
>20°, posisi 
jongkok dan 
postur kaki 
yang menekuk 
sehingga 
membentuk 
sudut 150°) 

Gangguan Low 
Back Pain 
(LBP), 
gangguan otot 
dan sendi pada 
lutut, paha 
maupun betis 
dan Tension 
Neck Syndrome 

10 
(Sangat 
Sering) 

10 (Sering 
Terjadi) 

15 
(Serius) 

1500 Very High Rekayasa 
(Engineering) 
dimana 
menggunaka
n kursi yang 
didesain 
khusus sesuai 
tinggi dan 
berat badan 
yang sesuai 
dengan 
standar 
ergonomis 

  terdapat sisa 
zat kimia pada 
tanaman  

iritasi, alergi dan 
keracunan  

2 

(Tidak 
Sering) 

1  

(Jarang 
Terjadi) 

1 

(Tampak) 

2 Acceptable APD (sarung 
tangan) 
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69 PYG Bakteri pada 
tanaman  

Iritasi dan alergi 
pada kulit  

3 
(Kadang-
Kadang) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

5 

(Penting) 

45 Priority 3 APD (sarung 
tangan). 

Bekerja di 
bawah paparan 
sinar matahari  

kerusakan pada 
sistem 
kekebalan 
tubuh, merusak 
jaringan mata 

6 

(Sering) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

5 

(Penting) 

90 substansial  APD (topi) 

70 MRP postur janggal 
(kemiringan 
punggung 
>20° selama 
kurang lebih 
10 menit , 
posisi leher 
menunduk 
>20°, posisi 
jongkok dan 
postur kaki 

Gangguan Low 
Back Pain 
(LBP), 
gangguan otot 
dan sendi pada 
lutut, paha 
maupun betis 
dan Tension 
Neck Syndrome 

10 

(Sangat 
Sering) 

6 

(Cenderung 
Terjadi) 

15 

(Serius) 

 

900 Very High Rekayasa 
(Engineering) 
dimana 
menggunaka
n kursi yang 
didesain 
khusus sesuai 
tinggi dan 
berat badan 
yang sesuai 
dengan 
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yang menekuk 
sehingga 
membentuk 
sudut 150°) 

standar 
ergonomis 

  Bakteri pada 
tanaman  

Iritasi dan alergi 
pada kulit  

1 

(Jarang) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

5 

(Penting) 

15 acceptable APD (sarung 
tangan). 

71 ASR postur janggal 
(kemiringan 
punggung 
>20° selama 
kurang lebih 
10 menit , 
posisi leher 
menunduk 
>20°, posisi 
jongkok dan 
postur kaki 
yang menekuk 

Gangguan Low 
Back Pain 
(LBP), 
gangguan otot 
dan sendi pada 
lutut, paha 
maupun betis 
dan Tension 
Neck Syndrome 

10 

(Sangat 
Sering) 

6 

(Cenderung 
Terjadi) 

15 

(Serius) 

 

900 Very High Rekayasa 
(Engineering) 
dimana 
menggunaka
n kursi yang 
didesain 
khusus sesuai 
tinggi dan 
berat badan 
yang sesuai 
dengan 
standar 
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sehingga 
membentuk 
sudut 150°) 

ergonomis 

72 Perlindung
an 
Tanaman  

GU Terdapat 
paparan 
pestisida 

iritasi dan alergi 
pada kulit dan 
keracunan 

3 

(Kadang-
Kadang) 

6 
(Cenderung 
Terjadi) 

1 
(Tampak) 

18 Acceptable  APD (sarung 
tangan) 

 

Bekerja di 
bawah paparan 
sinar matahari 

kerusakan pada 
sistem 
kekebalan 
tubuh, merusak 
jaringan mata 
(photokeratitis) 

2 (Tidak 
Sering) 

1 (Jarang 
Terjadi) 

1 
(Tampak) 

2 Acceptable APD (topi) 

73 IMY metode 
manual 
handling  yang 
tidak benar, 
serta tidak 
menggunakan 

Gangguan Low 
Back Pain, 
gangguan otot 
pada lengan dan 
Carpal Tunnel 
syndrome (CTS) 

6 

(Sering) 

6 

(Cenderung 
Terjadi) 

15 

(Serius) 

540 Very High  Rekayasa 
atau 
Engineering 
dimana 
menggunaka
n bantalan 
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bantalan pada 
bahu dan 
adanya 
gerakan 
mengayun 
tangan pada 
saat 
penyiraman 

pada tangki 
dan teknik 
substitusi 
dimana 
menggunaka
n tangki 
dorong   

Terdapat 
paparan 
pestisida 

iritasi dan alergi 
pada kulit dan 
keracunan 

1 

(Jarang) 

3(Tidak 
Biasa) 

5(Penting) 15 Acceptable  APD (sarung 
tangan) 

 

74 DJA Bekerja di 
bawah paparan 
sinar matahari 

kerusakan pada 
sistem 
kekebalan 
tubuh, merusak 
jaringan mata 
(photokeratitis) 

3 

(Kadang-
Kadang) 

6 
(Cenderung 
Terjadi) 

1 
(Tampak) 

18 Acceptable  APD (topi) 

metode Gangguan Low 10 6 15 900 Very High Rekayasa 
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manual 
handling  yang 
tidak benar, 
serta tidak 
menggunakan 
bantalan pada 
bahu dan 
adanya 
gerakan 
mengayun 
tangan pada 
saat 
penyiraman 

Back Pain, 
gangguan otot 
pada lengan dan 
Carpal Tunnel 
syndrome (CTS) 

(Sangat 
Sering) 

(Cenderung 
Terjadi) 

(Serius) 

 

atau 
Engineering 
dimana 
menggunaka
n bantalan 
pada tangki 
dan teknik 
substitusi 
dimana 
menggunaka
n tangki 
dorong   

75 MDI Terdapat 
paparan 
pestisida 

iritasi dan alergi 
pada kulit dan 
keracunan 

1 

(Jarang) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

25 (Sangat 
Serius) 

75 substansial APD (sarung 
tangan) 

 

Bekerja di 
bawah paparan 

kerusakan pada 
sistem 
kekebalan 

3 

(Kadang-

6 
(Cenderung 

1 
(Tampak) 

18 Acceptable  APD (topi) 
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sinar matahari tubuh, merusak 
jaringan mata 
(photokeratitis) 

Kadang) Terjadi) 

76 LBR metode 
manual 
handling  yang 
tidak benar, 
serta tidak 
menggunakan 
bantalan pada 
bahu dan 
adanya 
gerakan 
mengayun 
tangan pada 
saat 
penyiraman 

Gangguan Low 
Back Pain, 
gangguan otot 
pada lengan dan 
Carpal Tunnel 
syndrome (CTS) 

10 

(Sangat 
Sering) 

6 

(Cenderung 
Terjadi) 

15 

(Serius) 

 

900 Very High Rekayasa 
atau 
Engineering 
dimana 
menggunaka
n bantalan 
pada tangki 
dan teknik 
substitusi 
dimana 
menggunaka
n tangki 
dorong   

Terdapat 
paparan 

iritasi dan alergi 
pada kulit dan 

3 

(Kadang-

6 
(Cenderung 

1 
(Tampak) 

18 Acceptable  APD (sarung 
tangan) 
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pestisida keracunan Kadang) Terjadi)  

77 TP metode 
manual 
handling  yang 
tidak benar, 
serta tidak 
menggunakan 
bantalan pada 
bahu dan 
adanya 
gerakan 
mengayun 
tangan pada 
saat 
penyiraman 

Gangguan Low 
Back Pain, 
gangguan otot 
pada lengan dan 
Carpal Tunnel 
syndrome (CTS) 

10 
(Sangat 
Sering) 

10 (Sering 
Terjadi) 

15 
(Serius) 

1500 Very High Rekayasa 
atau 
Engineering 
dimana 
menggunaka
n bantalan 
pada tangki 
dan teknik 
substitusi 
dimana 
menggunaka
n tangki 
dorong   

78 Panen  AFH Terdapat 
bakteri pada 
tanah dan 
tanaman  

Iritasi pada kulit 
dan diare  

3 
(Kadang-
Kadang) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

5 

(Penting) 

45 Priority 3 APD (sarung 
tangan) 
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pada saat 
pengangkatan 
leher miring 
dengan 35°, 
postur lengan 
60°, postur 
punggung 
membentuk 
sudut 32° dan 
gerakan 
menekuk kaki 
membentuk 
sudut 80°. 

Gangguan 
Tension Neck 
Syndrome (TNS 
Low Back Pain 
(LBP), Carpal 
Tunnel 
Syndrome (CTS) 
dan gangguan 
pada otot kaki 
dan paha. 

6 

(Sering) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

5 

(Penting) 

90 substansial  Rekayasa 
(Engineering) 
dimana 
menggunaka
n kursi yang 
didesain 
khusus sesuai 
tinggi dan 
berat badan 
yang sesuai 
dengan 
standar 
ergonomis 

  Petani merasa 
cemas karena 
hasil panen 
tidak 
memuaskan 
dan tidak 
sesuai dengan 

Menimbulkan 
stress kerja 

10 
(Sangat 
Sering) 

10 (Sering 
Terjadi) 

15 
(Serius) 

1500 Very High Administratif 
dimana 
mengupayaka
n apresiasi 
diri dan 
motivasi 
kerja selain 
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harga 
penjualan 

itu senantiasa 
berdzikir agar 
hati terasa 
tenang  

79 HLD Permukaan 
alat pikul yang 
keras 

Luka, tertimpa 
material dan 
cedera 

6 

(Sering) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

5 

(Penting) 

90 substansial  Rekayasa 
(Engineering) 
menggunaka
n bantalan 
pada 
punggung 
dan 
menggunaka
n gerobak 
yang 
memiliki 
roda  

pada saat 
pengangkatan 
leher miring 
dengan 35°, 

Gangguan 
Tension Neck 
Syndrome (TNS 
Low Back Pain 

6 

(Sering) 

3 

(Tidak 

5 

(Penting) 

90 substansial  Rekayasa 
(Engineering) 
dimana 
menggunaka
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postur lengan 
60°, postur 
punggung 
membentuk 
sudut 32° dan 
gerakan 
menekuk kaki 
membentuk 
sudut 80°. 

(LBP), Carpal 
Tunnel 
Syndrome (CTS) 
dan gangguan 
pada otot kaki 
dan paha. 

Biasa) n kursi yang 
didesain 
khusus sesuai 
tinggi dan 
berat badan 
yang sesuai 
dengan 
standar 
ergonomis 

80 TSY Petani merasa 
cemas karena 
hasil panen 
tidak 
memuaskan 
dan tidak 
sesuai dengan 
harga 
penjualan 

Menimbulkan 
stress kerja 

10 

(Sangat 
Sering) 

6 

(Cenderung 
Terjadi) 

15 

(Serius) 

 

900 Very High Permukaan 
alat pikul 
yang keras 

Luka, 
tertimpa 
material dan 
cedera 

6 

(Sering) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

5 

(Penting) 

90 substansial  

Permukaan 
alat pikul yang 

Luka, tertimpa 
material dan 

3 
(Kadang-

3 5 45 Priority 3 Rekayasa 
(Engineering) 
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keras cedera Kadang) (Tidak 
Biasa) 

(Penting) menggunaka
n bantalan 
pada 
punggung 
dan 
menggunaka
n gerobak 
yang 
memiliki 
roda  

81 NOH Terdapat 
bakteri pada 
tanah dan 
tanaman  

Iritasi pada kulit 
dan diare  

3 

(Kadang-
Kadang) 

6 
(Cenderung 
Terjadi) 

1 
(Tampak) 

18 acceptable  APD (sarung 
tangan) 

  Petani merasa 
cemas karena 
hasil panen 
tidak 
memuaskan 
dan tidak 

Menimbulkan 
stress kerja 

10 
(Sangat 
Sering) 

10 (Sering 
Terjadi) 

15 
(Serius) 

1500 Very High Administratif 
dimana 
mengupayaka
n apresiasi 
diri dan 
motivasi 
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sesuai dengan 
harga 
penjualan 

kerja selain 
itu senantiasa 
berdzikir agar 
hati terasa 
tenang  

82 HH Petani merasa 
cemas karena 
hasil panen 
tidak 
memuaskan 
dan tidak 
sesuai dengan 
harga 
penjualan 

Menimbulkan 
stress kerja 

10 
(Sangat 
Sering) 

10 (Sering 
Terjadi) 

15 
(Serius) 

1500 Very High Administratif 
dimana 
mengupayaka
n apresiasi 
diri dan 
motivasi 
kerja selain 
itu senantiasa 
berdzikir agar  

hati terasa 
tenang  

  Bekerja di 
bawah paparan 

kerusakan pada 
sistem 
kekebalan 

6 

(Sering) 

3 

(Tidak 

5 

(Penting) 

90 substansial  APD (topi) 
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sinar matahari tubuh, merusak 
jaringan mata 
(photokeratitis) 

Biasa) 

83 NJN pada saat 
pengangkatan 
leher miring 
dengan 35°, 
postur lengan 
60°, postur 
punggung 
membentuk 
sudut 32° dan 
gerakan 
menekuk kaki 
membentuk 
sudut 80°. 

Gangguan 
Tension Neck 
Syndrome (TNS 
Low Back Pain 
(LBP), Carpal 
Tunnel 
Syndrome (CTS) 
dan gangguan 
pada otot kaki 
dan paha. 

6 

(Sering) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

5 

(Penting) 

90 substansial  Rekayasa 
(Engineering) 
dimana 
menggunaka
n kursi yang 
didesain 
khusus sesuai 
tinggi dan  

berat badan 
yang sesuai 
dengan 
standar 
ergonomis 

  Permukaan 
alat pikul yang 

Luka, tertimpa 
material dan 

6 

(Sering) 

3 

(Tidak 

5 

(Penting) 

90 substansial  Rekayasa 
(Engineering) 
menggunaka
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keras cedera Biasa) n bantalan 
pada 
punggung 
dan 
menggunaka
n gerobak 
yang 
memiliki 
roda  

84 FJ Bekerja di 
bawah paparan 
sinar matahari 

kerusakan pada 
sistem 
kekebalan 
tubuh, merusak 
jaringan mata 
(photokeratitis) 

6 

(Sering) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

5 

(Penting) 

90 substansial  APD (topi) 

Terdapat 
bakteri pada 
tanah dan 
tanaman  

Iritasi pada kulit 
dan diare  

3 
(Kadang-
Kadang) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

5 

(Penting) 

45 Priority 3 APD (sarung 
tangan) 
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85 NMS Petani merasa 
cemas karena 
hasil panen 
tidak 
memuaskan 
dan tidak 
sesuai dengan 
harga 
penjualan 

Menimbulkan 
stress kerja 

10 

(Sangat 
Sering) 

6 

(Cenderung 
Terjadi) 

15 

(Serius) 

 

900 Very High Administratif 
dimana 
mengupayaka
n apresiasi 
diri dan 
motivasi 
kerja selain 
itu senantiasa 
berdzikir agar 
hati terasa 
tenang  

  pada saat 
pengangkatan 
leher miring 
dengan 35°, 
postur lengan 
60°, postur 
punggung 
membentuk 
sudut 32° dan 

Gangguan 
Tension Neck 
Syndrome (TNS 
Low Back Pain 
(LBP), Carpal 
Tunnel 
Syndrome (CTS) 
dan gangguan 
pada otot kaki 

6 

(Sering) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

5 

(Penting) 

90 substansial  Rekayasa 
(Engineering) 
dimana 
menggunaka
n kursi yang 
didesain 
khusus sesuai 
tinggi dan  

berat badan 
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gerakan 
menekuk kaki 
membentuk 
sudut 80°. 

dan paha. yang sesuai 
dengan 
standar 
ergonomis 

 

86 FDO Bekerja di 
bawah paparan 
sinar matahari 

kerusakan pada 
sistem 
kekebalan 
tubuh, merusak 
jaringan mata 
(photokeratitis) 

6 

(Sering) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

5 

(Penting) 

90 substansial  APD (topi) 

Permukaan 
alat pikul yang 
keras 

Luka, tertimpa 
material dan 
cedera 

6 

(Sering) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

5 

(Penting) 

90 substansial  Rekayasa 
(Engineering) 
menggunaka
n bantalan 
pada 
punggung 
dan 
menggunaka
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n gerobak 
yang 
memiliki 
roda  

87 BLP Petani merasa 
cemas karena 
hasil panen 
tidak 
memuaskan 
dan tidak 
sesuai dengan 
harga 
penjualan 

Menimbulkan 
stress kerja 

6 

(Sering) 

6 

(Cenderung 
Terjadi) 

15 

(Serius) 

540 Very High  Administratif 
dimana 
mengupayaka
n apresiasi 
diri dan 
motivasi 
kerja selain 
itu senantiasa 
berdzikir agar 
hati terasa 
tenang  

88 ARF Terdapat 
bakteri pada 
tanah dan 
tanaman  

Iritasi pada kulit 
dan diare  

3 
(Kadang-
Kadang) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

5 

(Penting) 

45 Priority 3 APD (sarung 
tangan) 
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Permukaan 
alat pikul yang 
keras 

Luka, tertimpa 
material dan 
cedera 

6 

(Sering) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

5 

(Penting) 

90 substansial  Rekayasa 
(Engineering) 
menggunaka
n bantalan 
pada 
punggung 
dan 
menggunaka
n gerobak 
yang 
memiliki 
roda  

89 PJF pada saat 
pengangkatan 
leher miring 
dengan >20°, 
postur lengan 
>60°, postur 
punggung 
membentuk 

Gangguan 
Tension Neck 
Syndrome (TNS 
Low Back Pain 
(LBP), Carpal 
Tunnel 
Syndrome (CTS) 
dan gangguan 

6 

(Sering) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

5 

(Penting) 

90 substansial  

 

 

 

Rekayasa 
(Engineering) 
dimana 
menggunaka
n kursi yang 
didesain 
khusus sesuai 
tinggi dan 
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sudut >20° dan 
gerakan 
menekuk kaki 
membentuk 
sudut >80°. 

pada otot kaki 
dan paha. 

berat badan 
yang sesuai 
dengan 
standar 
ergonomis 

Bekerja di 
bawah paparan 
sinar matahari 

kerusakan pada 
sistem 
kekebalan 
tubuh, merusak 
jaringan mata 
(photokeratitis) 

6 

(Sering) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

5 

(Penting) 

90 substansial  APD (topi) 

91 ATD Terdapat 
bakteri pada 
tanah dan 
tanaman  

Iritasi pada kulit 
dan diare  

3 
(Kadang-
Kadang) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

5 

(Penting) 

45 Priority 3 APD (sarung 
tangan) 

 Petani merasa 
cemas karena 
hasil panen 
tidak 

Menimbulkan 
stress kerja 

10 

(Sangat 
Sering) 

6 

(Cenderung 
Terjadi) 

15 

(Serius) 

900 Very High Administratif 
dimana 
mengupayaka
n apresiasi 
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memuaskan 
dan tidak 
sesuai dengan 
harga 
penjualan 

 diri dan 
motivasi 
kerja selain 
itu senantiasa 
berdzikir agar 
hati terasa 
tenang  

92  NSW Bekerja di 
bawah paparan 
sinar matahari 

kerusakan pada 
sistem 
kekebalan 
tubuh, merusak 
jaringan mata 
(fotokeratitis) 

3 

(Kadang-
kadang) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

25 

(Sangat 
Serius) 

225 Priority 1 APD (topi) 

93 KTR Petani merasa 
cemas karena 
hasil panen 
tidak 
memuaskan 
dan tidak 
sesuai dengan 

Menimbulkan 
stress kerja 

10 

(Sangat 
Sering) 

6 

(Cenderung 
Terjadi) 

15 

(Serius) 

 

900 Very High Administratif 
dimana 
mengupayaka
n apresiasi 
diri dan 
motivasi 
kerja selain 
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harga 
penjualan 

itu senantiasa 
berdzikir agar 
hati terasa 
tenang  

pada saat 
pengangkatan 
leher miring 
dengan >20°, 
postur lengan 
>60°, postur 
punggung 
membentuk 
sudut >20° dan 
gerakan 
menekuk kaki 
membentuk 
sudut >80°. 

Gangguan 
Tension Neck 
Syndrome (TNS 
Low Back Pain 
(LBP), Carpal 
Tunnel 
Syndrome (CTS) 
dan gangguan 
pada otot kaki 
dan paha. 

3 

(Kadang-
kadang) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

25 

(Sangat 
Serius) 

225 Priority 1 Rekayasa 
(Engineering) 
dimana 
menggunaka
n kursi yang 
didesain 
khusus sesuai 
tinggi dan 
berat badan 
yang sesuai 
dengan 
standar 
ergonomis 

94 MUD pada saat 
pengangkatan 
leher miring 

Gangguan 
Tension Neck 
Syndrome (TNS 

1 6 

(Cenderung 

25 

(Sangat 

150 substansial  Rekayasa 
(Engineering) 
dimana 
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dengan >20°, 
postur lengan 
>60°, postur 
punggung 
membentuk 
sudut >20° dan 
gerakan 
menekuk kaki 
membentuk 
sudut >80°. 

Low Back Pain 
(LBP), Carpal 
Tunnel 
Syndrome (CTS) 
dan gangguan 
pada otot kaki 
dan paha. 

(Jarang) terjadi) Serius) menggunaka
n kursi yang 
didesain 
khusus sesuai 
tinggi dan 
berat badan 
yang sesuai 
dengan 
standar 
ergonomis 

 Permukaan 
alat pikul yang 
keras 

Luka, tertimpa 
material dan 
cedera 

6 

(Sering) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

5 

(Penting) 

90 substansial  Rekayasa 
(Engineering) 
menggunaka
n bantalan 
pada 
punggung 
dan 
menggunaka
n gerobak 
yang 



218 
 

 
 

No Tahapan 
Kerja 

Nama Bahaya Efek Bahaya Risk Analysis Total Risk Rating Pengendalia
n 

E P C 

memiliki 
roda  

   Terdapat 
bakteri pada 
tanah dan 
tanaman  

Iritasi pada kulit 
dan diare  

1 

(Jarang) 

3 

(Tidak 
Biasa) 

5 

(Penting) 

15 acceptable  APD (sarung 
tangan) 

 

 

 


