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ABSTRAK 

Nama : Suci Ramadhani 

Nim : 70200117100 

Judul  : Analisis Potensi Bahaya Pada Bagian Boiler Pembangkit Listrik 

Tenaga Uap (PLTU) Menggunakan HIRARC di PT. Indonesia Power 

Kabupaten Barru 

Setiap lingkungan tempat kerja mengandung potensi bahaya sehingga diper-
lukan upaya pencegahan dan pengendalian agar tidak terjadi kecelakaan kerja. 
Lingkungan kerja di PLTU dianggap sebagai tempat kerja dengan tingkat risiko 
yang tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
menganalisis potensi bahaya pada bagian boiler Pembangkit Listrik Tenaga Uap 
(PLTU) menggunakan HIRARC di PT. Indonesia Power Kabupaten Barru. 

Penelitian ini merupakan penelitan kuantitatif deskriptif dengan pendekatan 
penelitian yang digunakan ialah observasional dengan menggunakan HIRARC 
(Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control). Populasi penelitian ini 
sebanyak 151 pekerja dengan sampel 30 pekerja yang bertugas yang ditarik ber-
dasarkan teknik non probability sampling dengan cara purposive sampling. In-
strumen yang digunakan yaitu matriks penilaian risiko tentang kriteria risiko da-
lam Penerapan Manajemen Risiko Korporat (Enterprise Risk Management / 
ERM) dan worksheet HIRARC, digunakan untuk mendeskripsikan penilaian risiko 
keselamatan kerja dan alat pencatatan untuk menilai risiko bahaya. 

Hasil penelitian yang didapat pada bagian boiler PLTU PT. Indonesia Power 
Kabupaten Barru yaitu terdapat sebanyak 26 potensi bahaya yaitu bahaya fisik 12 
(46%) potensi bahaya, mekanik 9 (35%) potensi bahaya, kimia 1 (4%) potensi ba-
haya, dan ergonomi 4 (15%) potensi bahaya. Penilaian risiko rendah (low risk) 
sebanyak 19 (73%), Risiko sedang (moderate risk) sebanyak 4 (16%), dan Risiko 
tinggi (high risk) sebanyak 3 (11%). Pengendalian yang dilakukan berdasarkan 
hierarchy of control yaitu subtitusi, eliminasi, rekayasa engginering, administratif 
dan APD. 

Implikasi dalam penelitian ini yaitu diharapkan dapat dijadikan parameter da-
lam mempertimbangkan suatu bahaya yang dapat terjadi kapanpun dan di mana-
pun agar tidak menimbulkan kerugian untuk diri sendiri dan perusahaan. Selain 
itu juga diharapkan dengan adanya penelitian ini, pihak-pihak yang bersangkutan 
dapat lebih berhati-hati dengan bahaya yang ada, entah bahaya tersebut masih be-
rada pada kategori rendah, sedang ataupun tinggi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap tempat kerja selalu mempunyai risiko terjadinya kecelakaan. 

Besar kecilnya risiko yang terjadi tergantung dari jenis industri, teknologi ser-

ta upaya pengendalian risiko yang dilakukan (Supriyadi & Ramdan, 2017). 

Akan tetapi jenis pekerjaan yang berbeda berpotensi dapat menimbulkan ke-

celakaan. Kemajuan dalam proses industri, penggunaan listrik dan mesin, dan 

kontak dengan bahan kimia dan sejenisnya juga menyebabkan banyak kecel-

akaan bagi tenaga kerja (Mahboobi et al., 2020) 

Setiap lingkungan kerja mengandung potensi bahaya yang tinggi se-

hingga diperlukan suatu upaya pencegahan dan pengendalian agar tidak terjadi 

kecelakaan kerja (Supriyadi et al., 2015). Menurut Harrianto (dalam 

Hutabarat, 2017) apabila tempat kerja tidak terorganisir dan banyak terdapat 

bahaya, kerusakan dan absen sakit tidak terhindarkan, mengakibatkan 

hilangnya pendapatan bagi pekerja dan produktifitas berkurang bagi perus-

ahaan. 

Bahaya (hazard) ialah istilah untuk kondisi yang dapat menyebabkan 

cedera dalam kegiatan tertentu (Alhasadi, 2018). Bahaya merupakan suatu 

sumber, situasi atau tindakan yang berpotensi mencederai manusia, fisik atau-

pun mental (Tiara & Herry, 2020). Potensi bahaya dan risiko di tempat kerja 

antara lain akibat sistem kerja atau proses kerja, unsafe action dan unsafe con-

dition, penggunaan alat dan mesin, dll (Hutabarat, 2017). Di tempat umum 

banyak terdapat sumber bahaya seperti perkantoran, jalan raya, dll. Ditempat 

kerja pun banyak jenis bahaya seperti dipertambangan, pabrik kimia, kilang 

minyak dan lainnya (Ponda & Fatma, 2019). 
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Menurut data dari International Labour Organization (ILO) tahun 

2018 (dalam Darwis et al., 2020) secara global lebih dari 2,78 juta orang tewas 

setiap tahun akibat kecelakaan ataupun penyakit akibat kerja dan sebanyak 

lebih 1,8 juta kasus kematian di Asia terjadi setiap setiap tahunnya. Sedangkan 

menurut data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan 

(dalam Mudjimu et al., 2019) mencatat dalam tahun 2017, dilaporkan jumlah 

kecelakaan kerja menyentuh angka 123.041 kali kejadian, sedangkan selama 

tahun 2018 menyentuh 173.105 kasus. 

Pembangkit Listrik Tenaga Uap merupakan sebuah pembangkit yang 

menghasilkan energi listrik dari hasil konversi energi kinetik uap, 

menggunakan panas untuk mengubah air menjadi uap untuk berbagai aplikasi 

(Prasetya, 2016). Biasanya, rangkaian pembangkit listrik tenaga uap terdiri 

dari komponen utama yaitu boiler, turbin, dan generator (Pamungkas & 

Irawan, 2020). Pembangkit listrik dapat dianggap sebagai tempat kerja dengan 

tingkat risiko yang tinggi, di mana prosedur kerja yang aman diperlukan, ka-

rena pekerja menghadapi risiko ini dan tergantung pada sifat tugas dan peker-

jaan (Al Saffar & Ezzat, 2020) 

Menurut Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD) (dalam Ahmad et al., 2016) melaporkan bahwa lebih dari 2500 orang 

terbunuh setiap tahun di pembangkit energi terkait dengan kecelakaan parah. 

Angka ini tampaknya meningkat karena penggunaan energi terus meningkat 

setiap tahun. Antara 1969 dan 2000, ada 1870 kasus kecelakaan dengan 5 ke-

matian. 

Boiler atau ketel uap yakni sebuah mesin yang dioperasikan bertujuan 

merubah air hingga menciptakan uap. Air dipanaskan terlebih dahulu agar uap 

dapat dihasilkan. Uap inilah yang nantinya menghidupkan turbin lalu 
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menghasilkan energi listrik seperti prinsip operasi pembangkit listrik pada 

umumnya. Boiler memiliki tiga bagian utama yaitu bagian penyediaan air, ba-

gian bahan bakar, dan bagian Steam (Busyairi et al., 2017)  

Penggunaan bejana tekan/boiler telah dimulai secara bergandengan 

tangan dengan revolusi industri dan kemakmuran sosial ekonomi, mengaki-

batkan peningkatan bahaya termasuk ledakan boiler/bejana tekan, kematian, 

cedera, kebakaran, kerusakan properti, kerugian komersial dan finansial (Paul 

et al., 2020). Ledakan boiler dapat disebabkan oleh cacat divisi pengelasan, 

korosi, panas berlebih dan degradasi material. Jika boiler retak oleh tekanan 

internal, uap jenuh dan air menguap secara tiba-tiba. Pada saat itu, volume uap 

jenuh dan air meningkat hingga ribuan volume. Kegagalan boiler burner ini 

dapat menyebabkan bencana yang fatal (Kim, 2017). 

Menurut data National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors 

(NBBPVI) (dalam Paul et al., 2020), ledakan boiler bersejarah pernah terjadi 

di R. B. Grover pabrik sepatu di Brockton, Massachusetts, AS pada tahun 

f1905 begitu hebat sehingga tidak hanya menewaskan 58 orang dan melukai 

lebih dari 150 orang, tetapi juga serpihan boiler menghancurkan lantai dan 

meratakan bangunan kayu empat lantai dari pabrik sepatu Grover. 

Menurut Wisconsin Boilers Inspectors Association (WBIA) (dalam 

Paul & Alam, 2018) dicatat bahwa lebih dari 76% kematian akibat ledakan 

boiler terjadi di 3 negara di Asia, yakni di India menduduki puncak daftar 

dengan 34% kematian global, diikuti oleh Bangladesh (21%) dan Pakistan 

(21%). Sebuah ledakan boiler tragis pernah terjadi di PLTU Unchahar 550 

MW milik National Thermal Power Company (NTPC) di Rae Bareli, Uttar 

Pradesh, India pada 1 November 2017. Ledakan tersebut menewaskan 32 

orang dan melukai 97 orang secara kritis. 
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Menurut Fatoni (dalam Zeinda & Hidayat, 2016), di Indonesia tercatat 

ada beberapa kejadian mengenai kecelakaan kerja pada boiler, salah satunya 

kasus ledakan di usaha kecil, kematian 4 orang di pabrik biskuit di Belkalivac 

pada Mei 2001 dan 2 kematian di pabrik tahu di Taman, Sidoarjo pada tahun 

2005 tepatnya di bulan Januari. 

Menurut hasil penelitian dari Muhamad Rizal Jaelani (2019) yang ber-

judul Analisis Bahaya Dan Manajemen Risiko Keselamatan Kerja Area Boiler 

PLTU Pelabuhan Ratu (Hazards Analysis and Working Safety Risk Manage-

ment Boiler Steam Power Plant at Pelabuhan Ratu), ada tiga faktor risiko 

yakni, kebisingan, terpeleset tumpahan oli yg disebabkan bocoran pipa Steam, 

& suhu ekstrim dampak kebocoran Steam/uap bertekanan (Jaelani, 2019). 

Pada waktu yg sama, penelitian yang dikerjakan oleh Eliza Marceliana 

Zeinda dan Sho’im Hidayat dengan judul “Risk Assessment Kecelakaan Kerja 

Pada Pengoperasian Boiler Di PT. Indonesia Power Unit Pembangkitan Sema-

rang”, mendapatkan 12 bahaya pada 9 area operasi boiler PT. Pembangkit 

listrik Indonesia untuk pembangkit listrik di Semarang. Ditemukan bahaya di-

antaranya kebisingan, cuaca panas, semburan api, tabrakan, kebocoran uap air, 

aliran listrik bertekanan tinggi, terkena pipa uap panas, tumpahan oli, tersen-

tuh cairan natrium hidroksida dan terpeleset dan jatuh dari ketinggian (Zeinda 

& Hidayat, 2016). 

Menurut Heinrich (dalam Sukmandari et al., 2018), perilaku tidak 

aman pekerja atau unsafe act berperan sebesar 88% terhadap terjadinya kecel-

akaan, sedangkan kondisi mekanis atau fisik yang tidak aman berperan sebesar 

10% dan hanya 2% kondisi yang tidak dapat dicegah terjadinya kecelakaan. 

Menurut Heinrich, perilaku tidak aman merupakan akar permasalahan kecel-

akaan yang terjadi dan harus dilakukan pengendalian terhadapnya. 
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Hasil dari data awal yang telah peneliti dapatkan pada bagian boiler 

PLTU PT. Indonesia Power Barru, terdapat potensi bahaya dan risiko yang 

tinggi seperti kebisingan yang melebihi nilai ambang batas 85 dB pada aktivi-

tas pemeliharaan dan perbaikan komponen mesin boiler yang dapat me-

nyebabkan gangguan pendengaran, suhu ekstrim berpotensi menyebabkan lu-

ka bakar ringan hingga sedang ketika terpapar peralatan yang panas, kualitas 

udara yang tidak baik akibat adanya debu halus maupun debu batubara yang 

dapat mengakibatkan gangguan pernapasan, asma, hingga bronkitis, hingga 

bahaya mekanik seperti benda bergerak, terjatuh, dan terbang yang berpotensi 

menyebabkan cedera ringan hingga berat seperti tertimpa lifting material pada 

saat aktivitas pengangkatan/pemindahan, dll. Hasil data awal bersumber dari 

data dokumen HIRARC perusahaan yang telah didapatkan oleh peneliti.  

Tercapainya produktivitas kerja yang optimal dilakukan dengan pen-

erapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Bagian dari sis-

tem manejemen keselamatan dan kesehatan kerja yang paling mendasar adalah 

identifikasi terhadap bahaya kerja untuk selanjutnya dilakukan penilaian ter-

hadap bahaya tersebut serta dilakukan upaya pengendalian/kontrol bahaya. 

Upaya pengendalian bahaya penting dilakukan dalam rangka meminimalisir 

terjadinya kelelahan, sakit, cedera, atau bahkan kecelakaan kerja, dimana ke-

celakaan kerja tersebut bisa berdampak fatal sampai menghilangkan nyawa 

pekerja. Oleh karena itu, penting sekali melakukan identifikasi potensi bahaya 

kerja agar dapat segera dilakukan upaya pengendaliannya  (Sukmandari et al., 

2018). 

Berdasarkan data yang didapatkan, maka peneliti akan mengangkat 

judul “Analisis Potensi Bahaya Pada Bagian Boiler Pembangkit Listrik Tena-

ga Uap (PLTU) menggunakan HIRARC di PT. Indonesia Power Kabupaten 
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Barru”. Adapun alasan pemilihan judul tersebut berdasarkan dari data awal 

yang telah peneliti dapatkan di mana boiler memiliki potensi bahaya dan 

faktor risiko dengan tingkatan level yang tinggi. Pemilihan lokasi karena lo-

kasi penelitian terletak di tengah-tengah pemukiman warga, yang mana warga 

setempat berpeluang untuk terkena dampak negatif dari aktivitas kerja. 

Untuk mengetahui tingkatan risiko bahayanya, maka peneliti 

menggunakan alat ukur HIRARC (Hazard Identification Risk Assessment Risk 

Control) yang merupakan proses atau langkah dalam mengidentifikasi bahaya, 

apabila bahaya telah diketahui, maka selanjutnya dilakukan penilaian risiko 

untuk mengetahui tingkatan risiko sehingga dapat menghasilkan upaya pen-

gendaliannya sehingga kecelakaan kerja dapat diminimalisir. HIRARC juga 

merupakan metode yang telah digunakan oleh PT. Indonesia Power sebagai 

alat ukur dalam mengukur tingkatan bahaya yang ada. 

B. Rumusan Masalah  

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini didasarkan pada 

konteks yang telah dijelaskan di atas dengan menganalisis potensi bahaya pa-

da bagian boiler Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menggunakan 

HIRARC di PT. Indonesia Power Kabupaten Barru” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana menganalisis 

potensi bahaya pada bagian boiler Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 

menggunakan HIRARC di PT. Indonesia Power Kabupaten Barru. 

2. Tujuan Khusus 

Mengetahui identifikasi potensi bahaya pada bagian boiler PLTU 

di PT. Indonesia Power. 



7 
 

 
 

a. Mengetahui penilaian risiko potensi bahaya pada bagian boiler PLTU 

di PT. Indonesia Power. 

b. Mengetahui pengendalian bahaya pada bagian boiler PLTU di PT. In-

donesia Power. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi perusahaan 

Sebagai bahan masukan untuk pihak industri untuk menanggulangi 

bahaya yang didapatkan dalam proses perbaikan pada bagian boiler PLTU 

di PT. Indonesia Power. 

2. Manfaat bagi Institut 

Sebagai salah satu wadah terciptanya hubungan antara perguruan 

tinggi dengan industri PLTU PT. Indonesia Power Kabupaten Barru, teru-

tama dalam usaha menyesuaikan perkembangan yang terjadi di dunia in-

dustri dengan ilmu pengetahuan yang didapat dari perkuliahan, sehingga 

dapat menerapkan teori-teori yang didapat, serta dapat membantu dalam 

pemecahan masalah yang dihadapi dalam dunia industri.  

3. Manfaat bagi peneliti 

Mendapat pengalaman yang berharga serta dapat pengembangan 

menambah dan memperluas wawasan pengetahuan tentang potensi bahaya 

dan upaya pengendaliannya dengan menggunakan metode HIRARC. 

E. Definisi Operasional 

1. Identifikasi Bahaya  

Identifikasi bahaya pada penelitian ini ialah mengidentifikasi 

situasi yang berpotensi mencederai/menyakiti pekerja, merusak barang, 

lingkungan kerja atau kombinasi berdasarkan hal-hal tersebut. 
Kriteria Objektif: 
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Teridentifikasi : Bila ditemukan kejadian yang tidak diinginkan sehingga 

berpotensi menimbulkan   KAK dan PAK. 

Tidak teridentifikasi : Bila tidak ditemukan kejadian yang tidak diinginkan 

dan tidak berpotensi menimbulkan KAK dan PAK. 

2. Penilaian Risiko  

Penilaian risiko dalam penelitian ini ialah melakukan analisis dan 

perangkingan terhadap sumber bahaya tersebut dapat ditolerir atau tidak 

dengan dengan menggunakan tabel AS/NZS 4360:2004 untuk menentukan 

nilai risiko dan bahaya berdasarkan probability, dan severity. 
Kemungkinan (Probability) 

Kemungkinan (Probability) dalam penelitian ini adalah kemung-

kinan terjadinya risiko yang menyertai suatu peristiwa selama proses kerja 

berlangsung. 

Kriteria Objektif: 

I = Dipastikan akan sangat tidak mungkin terjadi 

II = Kemungkinan kecil dapat terjadi 

III = Kemungkinan antara terjadi dan tidak terjadi 

IV = Kemungkinan besar dapat terjadi 

V = Dipastikan akan sangat mungkin terjadi 

a. Keparahan (Severity)  

Keparahan (Severity) dalam penelitian ini adalah tingkat 

keparahan dari suatu kejadian yang terjadi karena adanya bahaya 

kesehatan dan keselamatan kerja. 

Kriteria dan skor penilaian dari faktor severity:  

1 = Perawatan ringan (first aid) tanpa kehilangan jam kerja 

2 = Perawatan ringan dengan kehilangan jam kerja.d. 5 orang 

3 = Perawatan ringan dengan kehilangan jam kerja > 5 orang  
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atau perawatan di rumah s.d. 5 orang 

4 = Perawatan di rumah dan medis > 5 orang 

5 = Perawatan medis di RS > 5 orang, cacat atau meninggal  

dunia 

b. Tingkat Risiko 

Tingkat risiko dalam penelitian ini ialah besarnya level risiko yang 

didapatkan dari mengalikan antara nilai dari kemungkinan (probality), 

dan nilai dari keparahan (severity). 

Kriteria Objektif: 

Berdasarkan matriks penilaian risiko 

1. Dikatakan rendah apabila terdapat nilai 1, 2, 3, 4 

2. Dikatakan sedang apabila terdapat nilai 3, 5, 6, 8, 10 

3. Dikatakan tinggi apabila terdapat nilai 4, 5, 8, 9, 12, 15 

4. Dikatakan extrim apabila terdapat nilai 10, 15, 16, 20, 25 

3. Pengendalian Bahaya 

Upaya pengendalian pada penelitian ini ialah suatu aktivitas yg dil-

akukan guna meminimalisir terjadinya kecelakaan, yang diawali tindakan 

eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, administrasi, dan penggunaan 

APD yang sesuai potensi bahaya pada lokasi kerja guna memperkecil risi-

ko bahaya. 

Kriteria Objektif: 

a. Terkendali : Jika hirarki pengendalian dilakukan secara sitematis 

yang diawali dengan tindakan eliminasi, substitusi, rekayasa engi-

neering, administrasi, dan penggunaan APD sehingga kejadian 

yang tidak diinginkan dapat diminimalisir. 
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b. Tidak terkendali : Jika tidak dilakukannya hirarki pengendalian se-

hingga kejadian yang tidak diinginkan akan terus meningkat dan 

membahayakan pekerja ataupun merugikan perusahaan 
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F.  Kajian Pustaka 

     Tabel 1.1 

Penelitian Sejenis berdasarkan judul penelitian 

No 
Penulis/ 

Tahun 
Judul Tujuan 

Karakteristik 
Metode Hasil 

Subjek Instrumen 

1 

Desy Syfa 
Urrohmah 
dan Dyah 
Riandadari 
(2019) 

Identifikasi ba-
haya dengan 
metode hazard 
identifikasi risk 
assessment and 
risk control 
(HIRARC) da-
lam upaya 
memperkecil 
risiko kecel-
akaan kerja di 
PT. Pal Indone-
sia 

Mengetahui identifi-
kasi bahaya, 
penilaian risiko, dan 
pengendalian risiko 
dengan metode Haz-
ard Identification, 
Risk Assessment and 
Risk Control 
(HIRARC) di PT. Pal 
Indonesia 

Pekerja pada 
Divisi Kapal 
niaga PT. Pal 

Indonesia 
(PERSERO) 

Observasi, 
wa-

wancara, 
dan doku-
mentasi 

Kuali-
tatif 

Ada tiga jenis peker-
jaan yang menjadi 
fokus penelitian yakni, 
sistem instalasi bahan 
bakar yang paling ser-
ing terjadi bahaya ke-
bocoran tangki dan gas, 
sistem diesel generator 
yang paling sering ter-
jadi bahaya listrik dan 
ceceran barang dan ba-
han bakar (housekeep-
ing) dan sistem tambat 
kapal yang paling ser-
ing terjadi perkara 
housekeeping dan ba-
haya mekanik 
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No 
Penulis/ 

Tahun 
Judul Tujuan 

Karakteristik 
Metode Hasil 

Subjek Instrumen 

2 

Mario Kel-
vin, Budhi 
Purwoko, 
dan M. 
Khalid 
Syafrianto 
(2020) 

Analisis potensi 
bahaya dan 
pengendalian 
risiko per-
tambangan batu 
pada tahap 
muat angkut 
dan dumping di 
PT. Sulenco 
Wibawa Per-
kasa Kabupaten 
Mempawah 
Provinsi Kali-
mantan Barat 

Memperoleh gam-
baran mendalam ten-
tang identifikasi ba-
haya kecelakaan ker-
ja dengan 
menggunakan 
HIRARC di Unit 
Spinning di PT. Sinar 
Pantja Djaja Sema-
rang. 

Pekerja pada 
Unit Spin-
ning di PT. 
Sinar Pantja 
Djaja Sema-

rang 

wawancara 
dan lembar 
observasi 

berupa 
check list 

Deskript
if 

Didapatkan sebesar 36 
potensi bahaya yang 
mungkin terjadi. Ada-
pun risiko bahaya yang 
masuk kategori ekstrim 
yakni terpapar atau ma-
suknya debu ke dalam 
tubuh dan tertimbun 
longsor. 

3 

Supriyadi 
dan Fauzi 
Ramdan 
(2017) 

Identifikasi ba-
haya dan 
penilaian risiko 
pada divisi 
boiler 
menggunakan 
metode Hazard 
Identification, 
Risk Assessment 
and Risk Con-
trol (HIRARC) 

Mengetahui jenis ba-
haya, penilaian risiko 
berdasarkan asal ba-
haya dan penilaian 
risiko sesuai dengan 
jenis bahaya di divisi 
boiler 

Pekerja divi-
si boiler 

wawancara 
dan ob-
servasi 

Kuali-
tatif 

Bahayanya berasal dari 
debu batu bara, sembu-
ran api, material panas, 
terjatuh, terjepit, suara 
bising, listrik tegangan 
tinggi, ledakan, keba-
karan, terkena bahan 
kimia, uap panas, 
Steam drum yang 
bocor, dan terkena air 
panas. 
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No 
Penulis/ 

Tahun 
Judul Tujuan 

Karakteristik 
Metode Hasil 

Subjek Instrumen 

4 

Eliza Mar-
celiana Ze-
inda dan 
Sho’im Hi-
dayat 
(2016) 

Risk assessment 
kecelakaan ker-
ja pada pen-
goperasian 
boiler di PT. 
Indonesia Pow-
er Unit Pem-
bangkitan se-
marang 

Tujuan penelitian 
adalah melakukan 
risk assessment ter-
hadap kecelakaan 
kerja pada pen-
goperasian boiler di 
PT. Indonesia Power 
Unit Pembangkitan 
Semarang 

Koordinator 
dan operator 

boiler 

Observasi 
dan wa-
wancara 

Observa
serva-
sional 

Didapatkan 12 bahaya 
di 9 area pengoperasian 
PT. Indonesia Power 
unit pembangkitan se-
marang. Bahaya di 
sekitar pengoperasian 
ialah suara bising, 
cuaca panas, semburan 
api, terbentur,  terjepit, 
bocoran uap air, 
tersengat listrik, ber-
sentuhan dengan pipa 
uap air yang panas, 
minyak tercecer, terke-
na cairan naoh, terpele-
set dan terjatuh dari 
ketinggian 
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No 
Penulis/ 

Tahun 
Judul Tujuan 

Karakteristik 
Metode Hasil 

Subjek Instrumen 

5 

Muhamad 
Rizal Jaela-
ni 
(2020) 

Analisis bahaya 
dan manajemen 
risiko kese-
lematan kerja 
area boiler 
PLTU 
pelabuhan ratu 

mengembangkan 
strategi tindakan pre-
ventif dan korektif 
secara signifikan dan 
mengurangi risiko 
yang mengakibatkan 
kecelakaan kerja 

Pekerja area 
boiler 

Kuesioner, 
wa-

wancara, 
dan survey 
lapangan 

Deskript
if 

dengan 
pen-

dekatan 
kuali-
tatif 

Didapat lima kriteria 
risiko yang terdapat 
pada area boiler yakni, 
faktor fisik (35,61%), 
kimia (6,85%), biologis 
(6,76%), psikologi 
(23,66%), mekanis 
(27,12%). Bahaya yang 
mayoritas terjadi yakni 
kebisingan, cairan yang 
berceceran di lantai, 
dan suhu yang sangat 
tinggi 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kecelakaan kerja 

Kecelakaan kerja (accident) ialah insiden atau musibah yang tidak 

diketahui kapan terjadi yang bisa menyebabkan kerugian terhadap manusia, 

proses kerja, lingkungan, hingga merusak properti yang ada di industri. Kecel-

akaan kerja terjadi karena dampak serangkaian insiden, dimana apabila salah 

satu bagian insiden tersebut dihilangkan maka insiden kecelakaan kerja tidak 

akan muncul (Martiwi et al., 2017). 

Menurut ILO (dalam Darwis et al., 2020), data dari International La-

bour Organization (ILO) tahun 2018 mengungkapkan, secara global lebih dari 

2,78 juta orang tewas setiap tahunnya karena dampak kecelakaan ataupun 

penyakit akibat kerja. Kasus kematian setiap tahunnya terjadi lebih 1,8 juta 

akibat kerja di daerah asia dan pasifik. Bahkan 2 pertiga kasus kematian yang 

terjadi secara global berasal dari asia. 

Menurut data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan (dalam Mudjimu et al., 2019) mencatat dalam tahun 2017, 

dilaporkan jumlah kecelakaan kerja menyentuh angka 123.041 kali kejadian, 

sedangkan selama tahun 2018 menyentuh 173.105 kasus. 

Secara generik, penyebab kecelakaan kerja dibedakan menjadi 2 yakni, 

unsafe action dan unsafe condition. Unsafe action ialah perbuatan insan yg 

asas mematuhi asas keselamatan, contohnya tidak memakai tali pengaman 

ketika melakukan aktivitas pada ketinggian. Sedangkan unsafe condition 

merupakan situasi lingkungan lokasi kerja yang tidak aman, contohnya situasi 

lokasi kerja yang tidak bersih dan berantakan (Putra, 2017).  

Dampak kecelakaan kerja mengakibatkan kerugian dan kerusakan, 

kekacauan pada organisasi, keluhan, kelalaian dan kecacatan, dan kematian. 
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Tindakan pencegahan yang bisa dilakukan apabila terjadi kecelakaan ditempat 

kerja yaitu penanggulangan kecelakaan kerja yang efisien dan memerlukan 

penangan yang baik setiap pekerja ditempat kerja. Dampak kecelakaan kerja 

mengakibatkan kerugian dan kerusakan, kekacauan pada organisasi, keluhan, 

dan kelalaian dan kecacatan, dan kematian. Tindakan pencegahan bias dil-

akukan apabila terjadi kecelakaan di tempat kerja yaitu penanggulangan ke-

celakaan kerja yang efisien dan memerlukan penanganan yang baik setiap 

pekerja di tempat kerja. 

B. Penyakit Akibat Kerja 

Menurut Hebbie (dalam Triyono. et al., 2014), penyakit Akibat Kerja 

(PAK) ialah masalah kesehatan fisik dan mental yang disebabkan atau diper-

buruk oleh aktivitas atau lingkungan kerja. Diketahui beberapa penyebab dan 

dampak PAK yang sering muncul di tempat kerja: 

1. Kebisingan, dapat mengakibatkan gangguan pada pendengaran 

2. Radiasi, bisa memberikan efek kelainan pada kulit dan darah  

3. Suhu udara yang tinggi, bisa menimbulkan serangan panas ataupun hiper-

pireksia. Lain lagi dengan suhu udara yang lemah bisa menimbulkan ra-

dang dingin, kaki parit, dan hipotermia, dll. 

4. Pencahayaan kurang baik bisa berujung pada kelelahan mata (Salawati, 

2015). 

Salah satu usaha yang mesti dilakukan untuk pengendalian PAK ialah 

deteksi dini, supaya perawatan dapat dijalankan secepat mungkin. Oleh itu, 

penyakit dapat sembuh tanpa menyebabkan kecacatan berkelanjutan. Ada 2 

unsur sehingga penyakit mudah diatasi yakni: 

1. Mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola bahan kimia penyebab pen-

yakit. 
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2. Populasi berisiko biasanya dapat diakses dan dapat diperiksa dan diobati 

secara berkala (Triyono et al., 2014).  

C. Bahaya 

1. Definisi 

Menurut Ramli (dalam Puspita, 2019), hazard adalah semua yang 

berhubungan dengan keadaan atau sikap yang berpeluang menciptakan ke-

celakaan atau cedera pada manusia, kerusakan atau gangguan lainnya. Ba-

haya (hazard) ialah istilah untuk kondisi yang mungkin menyebabkan ced-

era dalam kegiatan tertentu (Alhasadi, 2018).  

Bahaya merupakan suatu sumber, situasi atau tindakan yang berpo-

tensi mencederai manusia atau kondisi kelainan fisik atau mental yang 

dikenal pasti disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan kegiatan ker-

ja (Tiara & Herry, 2020). 

2. Jenis jenis bahaya 

a. Bahaya mekanik 

Sumber dari bahaya mekanik ini adalah dari peralatan mekanis 

atau benda bergerak baik itu yang digerakkan secara manual maupun 

dengan alat penggerak. Alat gerak tersebut yaitu bubut, press, mesin 

gerinda, pengadul dll. Adapun benda itu mengandung beberapa bahaya 

yakni gerakan mengebor, memotong dan gerak lainnya. Gerakan 

mekanis tersebut bisa menimbulkan beberapa kerusakan maupun ced-

era yakni terjepit, tersayat terkelupas serta terpotong (Triyono et al., 

2014). 

b. Bahaya listrik 

Bahaya listrik yakni jenis bahaya yang tercipta oleh tekanan 

listrik yang dapat memunculkan berbagai bahaya, seperti kebakaran, 
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cuitan listrik, dan korsleting. kerugian sengatan listrik antara lain ada-

lah:  

1) Gagal jantung karena denyutan jantung melemah sehingga tidak 

sanggup mensirkulasikan darah dengan baik. 

2) Sesak nafas karena kontraksi hebat yang dihadapi paru-paru. 

3) Terbakar akibat efek panas dari listrik (Ismara & Prianto, 2016). 

c. Bahaya kebakaran 

Kebakaran adalah salah satu bencana yang bisa memunculkan 

kerugian yang besar. Kerugian dapat berupa materi seperti bangunan, 

kendaraan, rumah dan harta benda lainnya hingga dapat merenggut 

nyawa (Biantoro et al., 2019). 

d. Bahaya fisik 

Menurut Santoso (dalam Rahmayanti & Artha, 2015), bahaya 

fisik ialah satu dari jenis bahaya (hazard) yang bertautan dengan 

kesehatan kerja seperti suara berisik, suhu sangat tinggi, radiasi ion-

isasi, radiasi non ionisasi, tekanan ekstrim, dan getaran yang semuanya 

merupakan tekanan fisik terhadap tubuh manusia. 

1) Pencahayaan 

Menurut Santoso (Rahmayanti & Artha, 2015), cahaya 

yang baik ialah satu dari segi terpenting yang memastikan 

kesehatan mata. Jika cahayanya kurang, maka otot mata harus ber-

kontraksi sebisa mungkin untuk melihat objek atau sebaliknya. Ke-

rusakan mata bisa terjadi jika selalu kasusnya selalu terjadi. 

2) Getaran 

Getaran adalah gerakan bolak-balik cepat, memantul ke atas 

dan ke bawah atau ke belakang dan ke depan. kejadian tersebut 
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bisa berefek negatif terhadap semua atau anggota tubuh tertentu. 

Misalnya, munculnya kerusakan pada pembuluh darah dan sir-

kulasi di tangan (Hutabarat, 2017). 

3) Radiasi 

Radiasi adalah pancaran energi melalui suatu materi atau 

ruang, partikel atau gelombang elektromagnetik/cahaya dari sum-

ber radiasi. beberapa asal radiasi yang ada di sekitar kehidupan 

seperti televisi, lampu penerangan, alat pemanas makanan, kom-

puter, dan lain-lain. Radiasi memberikan pengaruh atau efek ter-

hadap manusia seperti epilasi, eritema, luka bakar, dan penurunan 

jumlah sel darah, katarak hingga kanker (Redjeki, 2016). 

e. Bahaya biologi 

Merupakan potensi bahaya yang bersumber dari makhluk hidup 

(mikroorganisme) di lingkungan kerja yang dapat memberi gangguan 

kesehatan, misalnya: racun, bakteri (anthrak, brucella), jamur, virus 

(flu, hepatitis, HIV, SARS), B3 (Bahan Berbahaya Beracun), hewan 

berbahaya (ular, kalajengking, serangga, tikus, anjing, nyamuk), para-

sit, kuman, rodent (Ismara & Prianto, 2016). 

f. Bahaya kimia 

Bahan kimia mengandung banyak potensi bahaya yang sinkron 

dengan sifat dan kandungannya. Banyak kejadian kecelakaan karena 

bahaya kimiawi. Bahaya yang dapat dipicu oleh bahan-bahan kimia 

antara lain keracunan (toxic), iritasi, peledakan, polusi dan pencemaran 

lingkungan (Triyono et al., 2014). 
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g. Bahaya ergonomi 

Ergonomi ialah keilmuan dan pengaplikasiannya untuk desain 

kerja, keserasian manusia dan pekerjaannya, pencegahan kelelahan 

guna tercapainya pelaksanaan pekerjaan secara baik. Ketidaksesuaian 

desain tempat kerja dengan pekerja, seperti sikap kerja, ukuran alat, 

desain tempat, sistem kerja, dan gaya kerja, semuanya dapat men-

imbulkan risiko ergonomis (Ismara & Prianto, 2016). 

3. Sumber Bahaya 

Beberapa penyebab muncul bahaya menurut Ramli (dalam Ponda & 

Fatma, 2019): 

a. Manusia 

Manusia bisa menjadi sumber bahaya di tempat kerjanya Ketika 

mengerjakan tugasnya. Misalnya ketika sedang melakukan pengelasan, 

maka dalam proses pengelasan tersebut akan menimbulkan berbagai 

jenis bahaya. 

b. Peralatan 

Peralatan kerja bisa menjadi sumber bahaya bagi pekerja seperti 

mesin, pesawat uap, pesawat angkat, alat angkut, tangga dan lain se-

bagainya dapat menjadi manusia yang menggunakannya. Misalnya 

Ketika memfungsikan tangga yang sudah tidak layak atau jelek dapat 

menciptakan bahaya jatuh dari ketinggian. 

c. Material 

Material yang berupa hasil produksi mempunyai banyak jenis 

bahaya sesuai dengan sifat dan karakteristiknya masing-masing. Misal-

nya material seperti bahan kimia mengandung bahaya seperti iritasi, 

keracunan, pencemaran lingkungan dan kebakaran. 
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d. Proses Kerja 

Proses kerja menerapkan beberapa jenis proses yang bersifat 

fisik atau kimia. langkah produksi yang dikerjakan merupakan se-

rangkaian proses majemuk yang lumayan sulit. Setiap langkah produksi 

bisa memunculkan dampak berbeda seperti paparan debu, asap, panas, 

bising dan lain sebagainya 

e. Sistem dan Prosedur 

Proses produksi yang dikerjakan melewati sebuah sistem dan 

prosedur operasi dan diperlukan berdasarkan jenis dan sifat kegiatan 

masing-masing. Sistem dan prosedur secara tidak langsung bersifat ber-

bahaya, tetapi dapat mendorong munculnya beberapa jenis bahaya yang 

dominan 

f. Unsafe Action 

Unsafe action adalah tindakan berbahaya dari para tenaga kerja 

yang mungkin didasari oleh berbagai alasan 

g. Unsafe Condition 

Menurut, Unsafe condition adalah situasi yang tidak aman dari 

mesin, peralatan, pesawat, bahan, proses kerja, lingkungan dan tempat 

kerja serta sifat pekerjaan dan sistem kerja. 

D. Boiler 

1. Definisi 

Boiler adalah alat yang memiliki bentuk bejana tertutup yang 

digunakan untuk menciptakan uap. Uap didapat dari air yang dididihkan di 

bawah tekanan, lewat dari low lalu diedarkan keluar dari boiler untuk 

dipakai pada saat proses atau pemanasan aplikasi. Sumber panas untuk 
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boiler dapat berupa pembakaran bahan seperti kayu, biomassa, batubara, 

minyak atau gas alam (Islamabad, 2014). 

Menurut Fauzy dan Rusdhianto (dalam Zeinda dan Hidayat, 2017), 

boiler yakni alat yang berguna untuk mendapatkan uap sebagai penggerak 

turbin. Air yang dipakai untuk bahan dasar pencipta uap harus air murni. 

Bahan bakar dan udara ialah asal tenaga yg dipakai buat membarui wujud 

menurut cair menjadi uap bertekanan tinggi. 

2. Klasifikasi boiler 

a. Berdasarkan fluida yang mengalir dalam pipa 

1)  Fire Tube Boiler 

Pipa api dipakai untuk menciptakan uap berkapasitas kecil 

berkisar 12 ton/jam dengan tekanan Steam kecil sampai sedang (s.d 

18 kg/cm2f = atau sekitar 250 psi). Ketel pipa api umumnya terse-

dia dalam kisaran 20 hingga 800 tenaga kuda boiler (BoHP) dan 

dalam tekanan hingga 10 bar (Sugiharto, 2016). Dibandingkan 

dengan ketel pipa air, kemungkinan terjadinya ledakan pada boiler 

ini lebih sedikit. Tetapi dalam kasus ledakan, risiko kerusakan san-

gat tinggi (Mallick, 2014). 

2) Water Tube Boiler 

Dalam ketel pipa air (Water Tube Boiler), pipa yang dialiri 

air umpan masuk ke dalam drum. Air yang tersirkulasi kemudian 

dipanaskan sampai membentuk Steam pada daerah uap dalam 

drum. Ini ditetapkan jika uap yang dibutuhkan dan tekanan Steam 

sangat tinggi. Jenis ini biasanya mempunyai tekanan kerja diatas 

18 kg/cm2f atau sekitar 250 psi dan kapasitas diatas 12 ton/jam 
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(Sugiharto, 2016). Jenis sebagian besar digunakan dalam aplikasi 

pembangkit listrik yang membutuhkan: 

a) Keluaran uap tinggi (hingga 500 kg/dtk). 

b) Uap bertekanan tinggi (hingga 160 bar). 

c) Uap super panas (hingga 550 °C) (Islamabad, 2014). 

Laju pembangkitan uap lebih cepat pada bagian ini. Pelu-

ang ledakan lebih banyak dibandingkan ketel pipa api. Tetapi risi-

ko kerusakan dalam hal ini lebih kecil. Untuk mengurangi ke-

hilangan tekanan di tabung air, tabung air disusun dalam jalur par-

alel (Mallick, 2014). 

b. Berdasarkan bentuk dan posisi 

1) Ketel pipa lurus (straight tube), susunan tabungnya lurus dan di-

hubungkan dengan dua header. Satu header se-

bagai downcomer dan downtake, yang menyuplai air hampir 

jenuh ke pipa. Header lainnya adalah riser yang menimbulkan sir-

kulasi alami dalam arah putaran jarum jam. 

2) Ketel pipa bengkok (bent tube), tabung dengan mudah dapat di-

akses untuk inspeksi, pembersihan dan pemeliharaan. Juga, ketel 

pipa bengkok memiliki kapasitas pembangkit uap yang lebih 

tinggi (Mallick, 2014). 

c. Berdasarkan jenis bahan bakar yang digunakan 

Beberapa jenis bahan bakar dibakar di tungku boiler guna 

mendidihkan air yang setelahnya bakal menghasilkan uap. Bahan 

bakar berupa dalam bentuk padat, cair atau gas.  

1) Padat berupa bahan bakar batubara (Coal-fired Boiler) 
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Tergantung pada sistem pembakaran, boiler berbahan ba-

kar batubara diklasifikasikan sebagai hand-fired, grate-fired, stok-

er-fired, pulverised, FBC, dll. Jenisnya, batubara bubuk (PC), 

pembakaran unggun terfluidisasi atmosfer (AFBC) dan aliran ter-

fluidasi boiler bed combustion (CFBC) umumnya digunakan saat 

ini. 

2) Cair yang berbahan bakar minyak (Oil-fired Boiler) 

Sebagian besar boiler berbahan bakar minyak ini 

menggunakan minyak bumi alami seperti, diesel kecepatan tinggi 

atau High Speed Diesel (HSD), minyak diesel ringan atau Low 

Diesel Oil (LDO), minyak bahan bakar berat atau Heavy Fuel Oil 

(HFO), stok berat belerang rendah atau Low Sulphur Heavy Stock 

(LSHS) dan tungku minyak atau Furnace Oil (FO). Sistem pe-

nanganan bahan bakar ini cukup sederhana mulai dari, tangki 

penyimpanan bahan bakar minyak, pompa bahan bakar minyak, 

pemanas minyak, filter oli, katup trip oli dan katup kontrol 

tekanan oli. 

3) Ketel berbahan bakar gas (Gas-fired Boiler) 

Gas yang berbeda seperti gas minyak bumi, gas batubara, 

gas tanur sembur, gas oven kokas, dll. Gas ditembakkan ke tungku 

dengan kompor gas. Dengan mengontrol pasokan gas ke burner, 

beban pada boiler dapat disesuaikan (Mallick, 2014). 

d. Berdasarkan tekanan operasi Boiler 

1) Subcritical boiler 

Dalam boiler subkritis, suhu fluida tetap konstan pada su-

hu saturasi sampai selesainya penguapan. Dalam pembangkit 
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listrik tenaga batu bara subkritis konvensional, air direbus di 

bawah parameter kritis untuk menghasilkan uap, perlu dipisahkan 

dari air dalam drum boiler sebelum dipanaskan dan disuplai ke 

turbin. Boiler yang dioperasikan di bawah tekanan kritis disebut 

sebagai ketel subkritis. 

2) Supercritical boiler 

Kecepatan air umpan dan uap lebih banyak di boiler 

bertekanan tinggi. Karena tinggi kecepatan air umpan dalam ta-

bung, kemungkinan pembentukan kerak diminimalkan. Uap 

bertekanan tinggi dapat melakukan lebih banyak pekerjaan. Tetapi 

dalam boiler bertekanan tinggi, sirkulasi alami air dibatasi hingga 

tekanan kritis yaitu pada 221 bar. Titik ini disebut titik kritis. Pada 

titik kritis, cairan dan gas fase air hidup berdampingan. Tidak per-

lu memisahkan uap dari air dalam drum. Boiler yang dioperasikan 

di atas tekanan kritis disebut sebagai boiler superkritis (Mallick, 

2014). 

3. Sistem boiler 

Sistem ketel uap/boiler terdiri dari: 

a. Feed water boiler (Sistem air umpan)  

Sistem air umpan menyediakan air awal buat ketel uap/ boiler 

secara otomatis sinkron menggunakan kebutuhan Steam. Berbagai 

alat-alat disiapkan buat keperluan pengisian air kedalam ketel 

uap/boiler antara lain pompa air, valve, pelampung otomatis, tangki 

penampung, deaerator, tangki softener, bak proses regenerasi, panel 

kontrol, manometer, thermometer. 

b. Sistem uap (Steam) 
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Uap yang muncul akibat berubahnya fase air (cair) menjadi 

uap dengan cara pendidihan. Sistem Steam mengumpulkan dan men-

gontrol produksi Steam dalam ketel uap. Steam header yang dialiri 

oleh uap dan melalui sistem pemipaan ke titik pengguna. Tekanan 

Steam diatur menggunakan valve dan dipantau dengan alat pemantau 

tekanan pada semua sistem.  

c. Sistem Bahan bakar 

Sistem bahan bakar adalah semua peralatan yang di-

pergunakan untuk menyuplai bahan bakar boiler. Peralatan yang 

dipakai terserah pada aneka bahan bakar yang dibutuhkan boiler. Ba-

han bakar yang digunakan adalah bahan bakar cair yakni solar 

(Qamaruddin & Sikki, 2016). 

4. Komponen Utama Boiler 

Boiler memiliki beberapa komponen utama yang mendukung 

pengoperasian mesin. Berikut komponen-komponen boiler: 

a. Coal Feeder (Pengumpan batubara) 

Coal feeder adalah peralatan yang digunakan di industri 

penanganan batubara untuk mengontrol atau mengatur laju aliran 

boiler. Batu bara dari yang berasal coal feeder akan turun dan masuk 

ke belt untuk diteruskan ke furnace (ruang pembakaran). Sebelum 

beroperasi tentunya Coal feeder sudah di setting dengan kecepatan 

yang sudah ditentukan sesuai dengan jumlah batu bara yang dibutuh-

kan dengan output listrik yang dihasilkan (Ramadhani & Putra, 2022). 

b. Burner Furnace 

Furnace atau tungku pembakaran adalah sebuah perangkat 

yang digunakan untuk pemanasan. Membakar batubara dan pasir sili-
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ka serta digunakan juga high speed diesel agar batu bara lebih mudah 

terbakar. 

c. Steam Drum 

Steam Drum adalah salah satu komponen pada boiler pipa air 

yang berfungsi sebagai reservoir campuran air dan uap air, dan juga 

berfungsi untuk memisahkan uap air dengan air pada proses pemben-

tukan uap superheater. Di dalam steam drum ini terjadi pemisahan air 

dan uap secara paksa. Air akan tetap berada di dalam steam drum dan 

terjadi pemanasan kembali hingga menjadi saturated steam (Destry 

Nadia Putri, Ayu Yuliani, Fatria, Jaksen M. Amin, 2022) 

5. Fungsi Pemasangan dan komponen pendukung 

Boiler dilengkapi dengan pemasangan (mounting) yang penting un-

tuk memastikan keamanan bersama dengan komponen yang digunakan un-

tuk meningkatkan operasi. Pemasangan boiler (boiler mounting) adalah sa-

tu set perangkat keselamatan yang dipasang untuk pengoperasian boiler 

yang aman. Berbagai pemasangan adalah: 

a. Katup Pengaman (Safety Valves), digunakan untuk memungkinkan 

kelebihan uap di dalam boiler keluar ke atmosfer sehingga: memper-

tahankan tekanan normal di dalam boiler. 

b. Indikator Ketinggian Air (Water Level Indicators), digunakan untuk 

menentukan level air di dalam shell boiler. Umumnya tanda merah di-

tunjukkan di atas mana tingkat air yang aman diamati. 

c. Pengukur tekanan (Pressure Gauge), mencatat tekanan uap yang 

dihasilkan dalam boiler.  

d. Steker Fusible, digunakan untuk memastikan bahwa peralatan tidak 

terpengaruh jika ketinggian air di shell boiler turun secara signifikan 
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di bawah tanda merah. Ini dipasang pada batas air terendah yang 

diizinkan. 

e. Penghenti Katup (Stop Valve), digunakan untuk mengatur aliran uap 

dari boiler ke pipa uap atau ke mesin. 

f. Katup Pemeriksa Umpan (Feed Check Valve), digunakan dalam boiler 

untuk memungkinkan air umpan masuk ke boiler dan untuk mencegah 

aliran balik dari air jika terjadi kegagalan pompa umpan. 

g. Chick Blow-off, digunakan untuk mengalirkan air dari boiler secara 

berkala untuk membuang lumpur dan kerak, untuk mengosongkannya 

untuk pembersihan internal, dan untuk menurunkan level air jika terla-

lu tinggi. 

h. Lubang manusia (Manhole), digunakan sebagai pintu untuk masuk ke 

boiler jika ada kebutuhan pekerjaan perbaikan atau untuk boiler 

menyala.  

Macam-macam aksesorisnya adalah: 

a. Pemanas Udara Preheater (Air Preheater), adalah perangkat pemuli-

han limbah yang dipasang untuk mengekstrak panas dari gas buang 

dan menggunakannya untuk meningkatkan suhu gas yang dipasok ke 

tungku. 

b. Ekonom (Economiser), digunakan untuk memulihkan panas dari gas 

buang buang dan menggunakannya untuk meningkatkan suhu umpan 

air ke boiler yang pada akhirnya mengurangi konsumsi bahan bakar. 

c. Superheater, Ini digunakan untuk meningkatkan suhu uap yang 

dihasilkan oleh boiler di atas saturasi suhu pada tekanan konstan. 

d. Pompa Umpan (Feed Pump), adalah perangkat yang digunakan untuk 

meningkatkan tekanan air umpan ke boiler sehingga bisa masuk ke 
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boiler melawan tekanan tinggi di dalam boiler (Agarwal & Suhane, 

2017). 

6. Permasalahan Boiler 

    Dalam buku Practical Boiler, Operation engineering and Power 

Plant Third EdiTion (Mallick, 2014), terdapat beberapa permasalahan 

boiler pada umumnya yakni: 

1. Kebocoran Tabung Boiler 

Kebocoran dapat dideteksi dengan tanda seperti kehilangan air, 

kebisingan di boiler atau gangguan dalam kimia air boiler, dll. Ke-

bocoran tabung dapat diakibatkan oleh: 

a. Penskalaan 

Penskalaan api unggun terjadi karena pengendapan produk 

pembakaran di permukaan luar tabung. Bentuk pengendapan ini 

keras pada permukaan tabung. Tabung gagal karena bahan tabung 

yang terlalu panas 

b. Erosi 

Erosi adalah fenomena mekanis dan terjadi karena proses 

seperti gesekan, benturan, turbulensi, dll. Karena partikel pemba-

karan abrasif, tabung terkikis dan ketebalannya berkurang yang 

akhirnya menyebabkan kegagalan tabung. 

c. Korosi 

Kerak dapat terbentuk di sisi api dan sisi air tabung. Korosi 

juga terjadi di kedua sisi api dan sisi air tabung. Korosi membuat 

bahan tabung tipis dan mungkin gagal. Kegagalan lapisan pelin-

dung menyebabkan pitting tabung.  

2. Kegagalan Sistem Bantu Boiler 
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Kegagalan peralatan bantu boiler dapat menyebabkan penghen-

tian boiler. Sistem bantu adalah sebagai berikut: 

a. Fan ID, FD dan PA 

Fan ID, FD dan PA merupakan kipas untuk memasok udara 

segar, mengevakuasi gas buang, dan untuk menyampaikan bahan 

bakar, dll. Pada kipas ini, masalah berikut biasanya dialami: 

1) Kegagalan bantalan 

2) Kehausan impeller dan poros 

3) Temperatur bantalan yang tinggi karena pelumasan yang tidak 

memadai dan penyumbatan pada pendinginan bantalan sistem, 

dll 

4) Kegagalan kopling 

b. Pompa umpan Boiler 

Pompa umpan boiler adalah pompa bertekanan tinggi 

bertingkat. Biasanya, ada lebih dari satu pompa umpan untuk se-

tiap boiler. Jadi, pompa umpan siaga dapat digunakan operasi sege-

ra jika ada masalah. Masalah berikut biasanya diamati dalam 

pompa umpan: 

1) Tersedak saringan hisap 

2) Kebocoran dari kelenjar 

3) Kegagalan bantalan 

4) Kegagalan kopling (Mallick, 2014). 

7. Pemeliharaan Boiler 

Ada beberapa jenis pemeliharaan yang dapat dilakukan tergantung 

pada kekritisan pada mesin, di antaranya: 

a. Preventive Maintenance 
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Pada jenis pemeliharaan ini disusun jadwal perawatan untuk se-

tiap peralatan. Jadwal ini mungkin berbasis waktu (harian, mingguan, 

bulanan, triwulanan, atau tahunan) atau berbasis jam kerja mesin 

(1000 jam, 5000 jam, dll.). Perawatan yang diperlukan seperti 

pemeriksaan, inspeksi, pelumasan, penggantian bantalan, penggantian 

oli, dll. dilakukan sesuai jadwal. Beberapa istilah yang digunakan da-

lam pemeliharaan preventif. 

1) Jadwal pemeliharaan: 

Frekuensi perawatan peralatan ditentukan oleh faktor-faktor 

berikut: 

a) Usia peralatan 

b) Kekritisan peralatan 

c) Riwayat kegagalan masa lalu 

2) Daftar Periksa (Checklist) 

Dalam daftar periksa ini, daftar pekerjaan yang harus dil-

akukan selama jadwal yang berbeda dijelaskan. Pekerjaan yang 

akan dilakukan selama pemeliharaan bulanan, tidak sama dengan 

pemeliharaan tahunan. Pekerjaan yang akan dilakukan diputuskan 

berdasarkan faktor-faktor yang dijelaskan sebelumnya. 

3) Jadwal pelumasan: 

Untuk setiap peralatan bergerak, bagian yang bergerak ha-

rus dilumasi untuk meminimalkan keausan. Jadi, setiap tanaman 

harus memiliki jadwal pelumasan yang dirancang dengan baik. 

b. Predictive Maintenance 

Pemeliharaannya adalah tidak berdasarkan waktu tetapi ber-

dasarkan kondisi peralatan yang sebenarnya dalam kasus ini. Jadi, 
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pemeliharaan biaya dapat dioptimalkan dengan menggunakan suku 

cadang peralatan secara optimal. 

Manfaat Pemeliharaan Prediktif: 

1) Ini mengurangi suku cadang dan persediaan. 

2) Peralatan digunakan secara optimal. 

3) Ini mengurangi perbaikan yang tidak perlu. 

4) Ini menghilangkan kegagalan peralatan bencana. 

5) Mengurangi downtime yang mahal (Mallick, 2014). 

E. Tinjauan umum HIRARC 

HIRARC (Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control) 

merupakan rangkaian atau tahapan dalam mengidentifikasi bahaya yang 

kemungkinan terjadi pada kegiatan-kegiatan pada kawasan kerja, juga dil-

akukan upaya dalam menanggulangi serta meminimalisir terjadinya kecel-

akaan kerja yang terjadi di area kerja. Selain itu proses ini juga dilakukan un-

tuk memperkecil terjadi kecelakaan saat bekerja dan merupakan pemeliharaan 

kegiatan sehingga proses yang terjadi lebih aman (Supriyadi & Ramdan, 

2017). 

Berdasarkan ISO 45001:2018 (dalam (Tiara & Herry, 2020), HIRARC 

ialah penyusunan HIRARC adalah syarat wajib yang harus ada pada organisasi 

atau perusahaan. Adapun HIRARC terbagi atas tiga macam yakni tahap identi-

fikasi bahaya, penilaian risiko serta pengendalian resiko. 

Tujuan HIRARC adalah menghindari terjadinya kecelakaan dengan 

cara mengambil langkah yang cocok pada karyawan, lingkungan, mesin serta 

peralatan, supaya karyawan memiliki rencana terhadap keselamatan kerja dan 

kesehatan kerja dapat terjamin (Purwanggono et al., 2020). Adapun di bawah 

ini langkah-langkah penyusunan HIRARC yakni: 
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1. Mengelompokkan berdasarkan jenis aktivitasnya 

2. Melakukan identifikasi bahaya 

3. Melakukan penilaian risiko (analisis serta hitung kemungkinan bahaya dan 

tingkat keparahan yang diakibatkan) 

4. Tentukan apakah risiko masih batas wajar, dan terapkan pengukuran ting-

kat bahaya jika dibutuhkan (Afandi et al., 2015). 

Dalam metode HIRARC terdapat 3 langkah dalam penentuan upaya 

pengendalian untuk mewujudkan lingkungan kerja yang tentram yaitu men-

gidentifikasi bahayanya, menilai resiko bahaya serta yang terakhir yakni 

upaya mengendalikan resiko tersebut. 

1. Identifikasi bahaya (Hazard Identification) 

Identifikasi bahaya yakni permulaan untuk meningkatkan mana-

jemen risiko K3. Identifikasi yang dilakukan merupakan usaha teratur buat 

memahami deteksi bahaya pada kegiatan perusahaan. Identifikasi bahaya 

ialah dasar dari rencana pencegahan kecelakaan atau pengendalian risiko. 

Jika tidak mengetahui bahayanya, resiko tak bisa diketahui sehingga usaha 

pencegahan dan pengendalian resiko tidak bisa dilakukan (Purwanggono et 

al., 2020). Adapun tujuan dilakukannya identifikasi bahaya adalah: 

a. Mengawasi risiko bahaya yang tidak banyak diketahui atau baha-

ya yang tidak dapat diabaikan di tempat kerja, bahkan jika terjadi 

musibah 

b. Menentukan bentuk pengendalian bahaya dan mengurangi risiko 

musibah 

c. Rujukan untuk memilih APD (Alat Pelindung Diri) dan langkah 

awal pengajuan ke manajemen 
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d. Dapat mengurangi jumlah kecelakaan kerja dan meningkatkan 

produktivitas 

Identifikasi bahaya dikerjakan di semua kegiatan pekerjaan di 

tempat kerja meliputi: 

a. Kegiatan sering dan tidak sering di tempat kerja. 

b. Berpartisipasi dalam kegiatan yang terlibat dalam penempatan 

kerja, termasuk kontraktor, pemasok, pengunjung dan tamu. 

c. Budaya manusia, kemampuan manusia dan faktor manusia 

lainnya. 

d. Bahaya diluar area kerja bisa mengancam keselamatan dan 

kesehatan kerja para pekerja di tempat kerja. (Wahyudi, 2019). 

1. Penilaian resiko (Risk Rating) 

Menurut Ramli (dalam Riandadari, 2019) risk rating yakni un-

tuk menetapkan besarnya suatu risiko dengan meninjau kemungkinan 

terjadinya dan besarnya akibat yang muncul. Nilai resiko dapat dihi-

tung dengan mengetahui dua komponen utama yaitu probability 

(kemungkinan) dan severity (tingkat keparahan). Penilaian risiko dil-

akukan untuk menentukan tingkatan risiko yang dilihat dari probabil-

ity atau kemungkinan terjadinya bahaya dan severity atau tingkat 

keparahan yang dapat ditimbulkan.  

Menurut Standard Australia License (dalam Wijaya et al., 

2015) probability adalah kemungkinan terjadinya bahaya/kecelakaan, 

sedangkan severity adalah dampak besar akibat bahaya. Peringkat 

risiko dihitung dengan menggunakan nilai probabilitas dan keparahan. 

Peringkat risiko adalah angka yang menunjukkan apakah suatu risiko 

berada pada level rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi. Hal ini 
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dilakukan untuk mengklasifikasikan risiko saat ini dan pekerjaan dari 

level terendah ke level terbesar setelah mengevaluasi tingkat risiko 

pekerjaan. 

Nilai rating diperoleh dari Edaran Direksi PT. Indonesia Pow-

er No. 11.E/012/IP /2015 tentang kriteria risiko dalam Penerapan Ma-

najemen Risiko Korporat (Enterprise Risk Management) PT PLN 

(Persero). Skala penilaian risiko dan keterangannya yang digunakan 

dapat dilihat pada tabel 2.1, tabel 2.2 dan tabel 2.3: 

Tabel 2.1 Kriteria dan Nilai Probability 

Kategori Deskripsi Frekuensi Kemungkinan 

E = V 
Sangat 
Besar 

Dipastikan akan 
sangat mungkin 

terjadi 

Lebih besar dari 20 kali 
kejadian selama masa umur 

ekonomis peralatan 

Di atas 80% 
S.d. 100% 

D = IV Besar 
Kemungkinan 

besar dapat terjadi 

Antara 15 sampai dengan 20 
kali kejadian selama masa 
umur ekonomis peralatan 

Di atas 60% 
S.d. 80% 

C = III Sedang 
Kemungkinan 

terjadi/tidak terjadi 

Antara 10 sampai dengan 15 
kali kejadian selama masa 
umur ekonomis peralatan 

Di atas 40% 
S.d. 60% 

B = II Kecil 
Kemungkinan 

kecil dapat terjadi 

Antara 5 sampai dengan 10 
kali kejadian selama masa 
umur ekonomis peralatan 

Di atas 20% 
S.d. 40% 

A = I 
Sangat 
Kecil 

Dipastikan akan 
sangat tidak 

mungkin terjadi 

Antara 1 sampai dengan 5 
kali kejadian selama masa 
umur ekonomis peralatan 

0 s.d. 20% 

 

Tabel 2.2 Kriteria dan Nilai Severity 

Peringkat Keparahan Deskripsi 

1 Tidak Signifikan 
Pertolongan ringan tanpa menyita waktu 
dari pekerjaan. 

2 Minor 
Pertolongan ringan dengan menyita waktu 
kerja s.d. 5 orang 

3 Medium 
Pertolongan ringan dan menyita waktu ker-
ja > 5 orang atau rehat di rumah s.d. 5 
orang 
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4 Signifikan 
Rehat di rumah > 5 orang atau pertolongan 
medis di RS s.d. 5 orang 

5 Malapetaka 
Pertolongan medis di RS > 5 orang atau 
berujung cacat hingga meninggal dunia 
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Gambar 2.1 Matrix Risk Rating 

 

Table 2.3 Tingkatan Risiko 

 

 

  

Tingkat 
Risiko 

Nilai Risiko Deskripsi 

Exktrem (E) 10, 15, 16, 20, 25 
Risiko yang menimbulkan bencana, 
menghentikan bisnis perusahaan dan men-
imbulkan kematian manusia. 

Tinggi (T) 4, 5, 8, 9, 12, 15 

Risiko yang menimbulkan kegagalan pen-
capaian kinerja, merusak reputasi, 
mengancam keselamatan manusia, keru-
sakan lingkungan dan keamanan perus-
ahaan. 

Moderat (M) 3,5,6,8,10 

Risiko yang hanya menimbulkan kerusa-
kan aset tanpa menggagalkan kinerja keu-
angan perusahaan, menimbulkan luka rin-
gan pada manusia. 

Rendah (R) 1,2,3,4 
Risiko yang pengaruh kecil pada perus-
ahaan 
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2. Pengendalian risiko (Risk Control)  

Pengendalian risiko adalah strategi untuk menghadapi bahaya 

yang mungkin ada di tempat kerja. Potensi bahaya ini dapat dikelola 

dengan terlebih dahulu menetapkan skala prioritas, yang kemudian 

dapat digunakan untuk memandu pemilihan tindakan pengendalian 

risiko (Wijaya et al., 2015). 

Menurut Tarwaka (dalam Ramadhan, 2017). Pendekatan 

Hirarki Pengendalian dapat digunakan untuk mengendalikan risiko. 

Hirarki pengendalian risiko adalah proses langkah demi langkah un-

tuk mencegah dan mengendalikan potensi risiko. Ini terdiri dari be-

berapa tingkatan. 

a. Eliminasi 

Eliminasi yakni tahapan utama dalam hirarki pengendalian 

yang boleh dilakukan dalam upaya mencegah atau menghilangkan 

bahaya. Langkah eliminasi dilakukan dengan upaya memberhentikan 

mesin/alat atau sumber yang bisa memunculkan bahaya atau 

menghilangkan langsung sumber bahaya (Ramadhan, 2017). 

b. Substitusi  

Substitusi adalah tahap menggantikan sumber berbahaya 

dengan minim berbahaya. Gagasan di balik pengendalian ini adalah 

untuk mengganti asal risiko dengan metode atau peralatan yang lebih 

baik atau berisiko lebih kecil. Langkah ini merupakan pilihan kedua 

dalam hirarki yang dapat dipilih apabila tindakan eliminasi tidak 

cukup efektif dilakukan (Ramadhan, 2017). 
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c. Engineering 

Rekayasa adalah metode untuk mengurangi risiko dengan 

mendesain ulang area kerja, peralatan, mesin, atau pengerjaan di in-

dustri agar lebih terjamin (Ramadhan, 2017). 

d. Warning system 

Pengendalian bahaya dikerjakan dengan memasang perhatian, 

instruksi, rambu, dan label yang mengingatkan individu akan bahaya 

yang ada. Sangat penting bagi setiap orang untuk memahami dan 

memperhatikan tanda-tanda peringatan di tempat aktivitas, jadi peker-

ja dapat menebak segala ancaman yang mungkin mempengaruhi 

mereka. Sistem alarm, detektor, asap, dan tanda peringatan adalah 

contoh aplikasi industri untuk bentuk kontrol ini (Supriyadi & 

Ramdan, 2017). 

e. Administrative Control 

Mengontrol bahaya melibatkan perubahan cara pekerja ber-

interaksi dengan lingkungan mereka, seperti melalui rotasi pekerjaan, 

pelatihan, Standar Operasional Prosedur (SOP), shift kerja, dan tata 

letak alat (Supriyadi & Ramdan, 2017). 

f. Penggunaan APD 

Meskipun Alat Pelindung Diri (APD) sangat diperhitungkan 

guna dipakai jika ada kontrol teknologi dan administratif, kemung-

kinan terjadinya kecelakaan tetap cukup tinggi. APD merupakan alat 

pembatas manusia dengan bahaya agar tidak berkontak langsung 

(Supriyadi & Ramdan, 2017). 



40 
 

 
 

Tindakan pengendalian dapat digunakan secara kombinasi un-

tuk memaksimalkan perlindungan, misalnya pengelas menggunakan 

respirator diarea yang sirkulasi udaranya sudah baik.  

F. Integrasi KeIslaman Mengenai Bahaya 

Islam adalah agama yang sangat mementingkan perlindungan bagi 

pemeluknya. Dalam Al-Qur'an dan hadits, Allah melarang manusia me-

nyebabkan kerusakan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, 

bertindak tidak aman dan tidak sehat di tempat kerja yang dapat me-

nyebabkan seseorang tertimpa musibah seperti terjadinya kecelakaan ker-

ja (Ismi, 2014). 

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. At-Taghabun 

64: Ayat 11 yang berbunyi:  

ُ ثكُِلِّ شَيۡءٍ هَبٓ أصََبةَ هِ  ِ يهَۡدِ قلَۡجهَُۚۥ وَٱللّا ِِۗ وَهَي يؤُۡهِيۢ ثِٱللّا صِيجخٍَ إلَِّا ثِئذِۡىِ ٱللّا ي هُّ

 عَلِينٞ  

 

Terjemahan: 

"Tidak ada suatu musibah yang menimpa (seseorang), kecuali dengan 

izin Allah; dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan 

memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala 

sesuatu." 

Melihat firman Allah berdasarkan Tafsir Al-Madinah, bahwa Al-

lah SWT menentramkan hati hamba-hamba-Nya yang tertimpa musibah. 

Segala cobaan yang menimpa seorang hamba, sesungguhnya merupakan 

ketetapan Allah dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan 

mengakui keesaan-Nya, maka Allah akan memberi petunjuk bagi hatinya 

untuk memenuhi rukun-rukun keimanan dan berserah diri dan menerima 
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ketatapan Allah. Allah maha melihat segala kebaikan atau keburukan 

yang kalian perbuat, tidak ada yang tersembunyi dari-Nya.  

Berdasarkan uraian dalam tafsir di atas, bahwa apabila seseorang 

tertimpa musibah pada saat melakukan pekerjaan, ternyata hal tersebut 

tak lain karena perbuatan sendiri yang tidak menghiraukan tentang baha-

ya apa saja yang akan terjadi setelahnya.  

Islam menganjurkan umatnya untuk tetap bersabar apabila tertim-

pa musibah atau ujian agar senantiasa menginget allah SWT, seperti da-

lam firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 156 yang berbunyi: 

جِعىُىَ   ِ وَإًِابٓ إلِيَۡهِ زََٰ صِيجخَٞ قبَلىُٓاْ إًِاب لِلّا جتَۡهُن هُّ  ٱلارِييَ إِذآَ أصَََٰ

Terjemahan:   

"(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata 

Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un (sesungguhnya kami milik Allah dan 

kepada-Nyalah kami kembali)." 

Berdasarkan tafsir Quraish Shihab bahwa sesungguhnya orang-

orang yang ditimpa musibah dan merasa yakin bahwa kebaikan, 

keburukan dan segala sesuatu itu berasal dari Allah, berkata, "Diri kami 

ini adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada-Nya. Untuk-Nya 

kami persembahkan puji syukur atas segala karunia dan kami harus 

bersabar jika mendapatkan ujian atau diberi pahala dan balasan." 

Berdasarkan uraian dalam tafsir di atas, bahwa dunia adalah milik 

Allah sehingga manusia tidak bisa menuntut apapun ke Allah karena apa-

pun yang terjadi terhadap diri sendiri adalah tidak lain karena perbuatan 

diri sendiri. Maka dari itu, alangkah baiknya manusia memperhatikan se-

tiap aktivitasnya seperti pekerjaannya dan selalu mementingkan bekerja 

secara aman agar dapat terhindar dari mara bahaya. 
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Bekerja dalam ajaran Islam adalah manifestasi dari iman. Bekerja 

adalah sebagai bagian dari ibadah. Dalam bekerja setiap manusia dianjur-

kan untuk memiliki etika pada saat bekerja pun, Al-Quran senantiasa 

menganjurkan kita semua untk selalu berperilaku baik, memiliki aturan 

dalam segala hal (Ismi, 2014). 

Jadi etika kerja dalam Islam merupakan suatu sikap yang harus 

dimiliki saat bekerja yang mana didasari oleh ajaran Islam, sehingga dari 

situlah didapat suatu pegangan yang dilandasi oleh hukum Islam untuk 

menjalankan aktivitas bekerja. Seperti yang terdapat dalam (QS. At-

Taubah 9: Ayat 105), Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: 

لِنِ  ًَٰ عََٰ ُ عَوَلكَُنۡ وَزَسُىلهُُۥ وَٱلۡوُؤۡهٌِىُىََۖ وَسَتسَُدُّوىَ إلَِ وَقلُِ ٱعۡوَلىُاْ فسََيسََي ٱللّا

دحَِ فيٌَُجَئِّكُُن ثوَِب كٌُتنُۡ تعَۡوَلىُىَ    ٱلۡغيَۡتِ وَٱلشاهََٰ

Terjemahnya: 

"Dan katakanlah, Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat peker-

jaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan 

dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang 

nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." 

Melihat risalah Allah SWT berdasarkan Tafsir as-Sa'di, Allah 

SWT berfirman, “Dan katakanlah”, kepada orang-orang munafik itu, 

“bekerjalah kamu”, dengan pekerjaan yang menurutmu sesuai, teruskan 

kebatilanmu, jangan mengira bahwa amalanmu itu akan samar atas Allah, 

“maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang Mukmin akan melihat 

pekerjaanmu itu.” Yakni, pekerjaanmu pasti akan terlihat dan terbukti. 

“Dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Maha Mengetahui 

akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepadamu apa 

yang telah kamu kerjakan,” yang baik maupun yang buruk.  
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Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja keras. Demikian pula, 

Islam memerintahkan kita untuk melakukan tugas kita sebaik mungkin, 

mengutamakan keselamatan dan kesehatan. hal ini berkaitan dengan fir-

man Allah SWT pada Q.S Al-Baqarah/2:195: 

 

Terjemahnya: 

 “Dan infakkanlah (hartamu) dijalan Allah dan janganlah kamu 

jatuhkan (diri sendiri) dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan 

berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat 

baik”. 

Melihat risalah Tuhan berdasarkan Tafsir Al-Misbah, bahwa Allah 

SWT tidak menghendaki datangnya malapetaka di dunia.  Adapun semua 

yang telah Allah SWT ciptakan dipercayakan kepada umatnya untuk 

digunakan seefisien mungkin. Dan manusia sebagai makhluk dengan akal 

dan kemampuan yang diberikan kepada semua makhluk hidup ciptaan-

Nya. Maka alangkah baiknya manusia tidak melakukan kerusakan dan 

tidak menyakiti atau mencelakai dirinya sendiri ataupun orang lain 

dengan tindakan mereka (perilaku tidak aman), yang dapat mengancam 

keselamatannya sendiri ataupun orang lain. 

Sesama umat manusia sangat dianjurkan untuk saling meng-

ingatkan dalam kebaikan, menyampaikan sesuatu yang baik, dan 

mencegah keburukan bahkan dengan hanya melakukan hal-hal kecil yang 

berarti, seperti dalam HR. Bukhari no. 3461, dari Abdullah Bin Amru, 

Rasullah shallahu alaihi wasallam bersabda : 
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Terjemahan: 

“Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat”. 

Berdasarkan hadist tersebut, Rasulullah memerintahkan untuk 

menyampaikan perkara agama dari beliau. Setiap orang yang mendengar 

suatu perkara dari Rasulullah bersegera untuk menyampaikannya, mes-

kipun hanya sedikit. Dari hadits inilah juga dapat diambil kesimpulan 

bahwa menyampaikan kebaikan, saling mengingatkan dalam kebaikan 

walau hanya sedikit, akan mendatangkan manfaat. Jadi, sesama pekerja, 

ataupun pemilik perusahaan sepatutnya saling mengingatkan untuk selalu 

menjaga kesehatan dan keselamatan dalam bekerja agar dapat mencegah 

dan meminimalisir kecelakaan dan penyakit akibat kerja. 
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G. Kerangka teori 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Teori Penelitian 

Sumber: Heinrich (Manuele, 2011), OHSAS 18001(Muniz, 2012), Ramli (Ponda 

& Fatma, 2019) 
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H. Kerangka konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Konsep Penelitian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan 

desain penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah 

observasional dengan menggunakan HIRARC (Hazard Identification, Risk 

Assessment and Risk Control). 

B. Lokasi dan waktu penelitian 

Lokasi penelitian ini berfokus pada bagian boiler PT. Indonesia 

Power, di Desa Lampoko Kecamatan Balusu Kabupaten Barru. Periode 

penelitian ini terhitung dari bulan Februari – Maret 2022  

C. Populasi dan sampel 

1. Populasi penelitian 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang 

diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tenaga kerja PT. 

Indonesia Power yang berjumlah 151 orang. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan objek 

penelitian yang dapat mewakili seluruh populasi. Sampel pada 

penelitian ini adalah tenaga kerja berjumlah 30 orang yang bertugas. 

Penarikan sampel berdasarkan teknik Non probability Sampling 

dengan cara purposive sampling atau sampel secara sengaja dimana 

penentuan sampel dengan suatu pertimbangan tertentu. 

Pengambilan sampel sesuai dengan kriteria inklusi yaitu 

petugas yang berada pada wilayah kerja boiler yang berjumlah 30, 

kemudian bersedia dijadikan informan. Sedangkan kriteria eksklusi 
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adalah karyawan/staff ataupun tamu yang tidak berkepentingan dalam 

aktivitas kerja. 

D. Teknik Pengumpulan Data  

1. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi 

sistematis, serta penyebaran kuesioner. Pengumpulan data dilakukan 

dengan menggunakan instrumen lembar kerja HIRARC yang selanjut-

nya akan diolah dan dianalisis.  

2. Data sekunder 

Pengambilan data sekunder tidak secara langsung didapati di 

lapangan tetapi diberikan kepada pengumpul data, layaknya kejelasan 

jumlah pegawai, kejelasan sumber bahaya, kecelakaan kerja, penyakit 

akibat kerja, dan sebagainya. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi bahaya, 

analisis risiko kerja di bagian boiler yaitu menggunakan matriks penilaian 

risiko yang mengacu pada Edaran Direksi Nomor: 11.E/012/IP/2015 ten-

tang kriteria risiko dalam Penerapan Manajemen Risiko Korporat (Enter-

prise Risk Management / ERM) dan worksheet HIRARC, yang digunakan 

untuk mendeskripsikan penilaian risiko keselamatan kerja dan alat pen-

catatan yang digunakan untuk menilai risiko dan kamera sebagai instru-

men dokumentasi.  

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 
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Untuk mendapatkan hasil yang bermakna dan representasi data 

kesimpulan yang baik maka perlu dilakukan pengolahan data melalui 

tahapan sebagai berikut:  

a. Editing. Yaitu pengecekan kembali data yang telah dikumpulkan 

untuk meminimalisir kesalahan pada pengumpulan data. 

b. Scoring. Yaitu Pemberian penilaian pada potensi bahaya yang telah 

diidentifikasi dari probability dan severity. 

c. Calculating. Yaitu menghitung atau mengkalkulasi nilai risiko 

dengan mengalikan probability dan severity. 

d. Classifying. Yaitu mengklasifikasikan hasil perkalian ke dalam 4 

level yaitu extrem (E), tinggi (T), moderat (M), dan rendah (R). 

2. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis dengan 

metode HIRARC untuk mencari tingkat prioritas bahaya pada suatu 

lingkungan kerja (potensial hazard) dengan perwujudan matriks (risk 

assessment) dan menghasilkan upaya controlling. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a. Profil Perusahaan 

 

Gambar 4.1 PLTU PT. Indonesia Power 

Indonesia Power merupakan salah satu anak Perusahaan PT PLN 

(Persero) yang didirikan pada tanggal 3 Oktober 1995 dengan nama PT 

PLN Pembangkitan Jawa Bali I (PT PJB I). Pada tanggal 8 Oktober 

2000, PT PJB I berganti nama menjadi Indonesia Power sebagai penega-

san atas tujuan Perusahaan untuk menjadi perusahaan pembangkit tenaga 

listrik independen yang berorientasi bisnis murni. 

Kegiatan utama bisnis Perusahaan saat ini yakni focus sebagai 

penyedia tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik dan sebagai 

penyedia jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik yang men-

goperasikan pembangkit yang tersebar di Indonesia.  Selain mengelola 

Unit Pembangkit, Indonesia Power memiliki 5 Anak Perusahaan, 2 Pe-
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rusahaan Patungan (Joint Venture Company), 1 Perusahaan Asosiasi, 3 

Cucu Perusahaan (Afiliasi dari Anak Perusahaan) untuk mendukung 

strategi dan proses Bisnis Perusahaan. 

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), yang terletak di 

Bawasalo, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Sula-

wesi Selatan. 

PLTU Kabupaten Barru, yang dibangun di atas lahan seluas 10 hektar, 

memiliki daya dengan kapasitas 2x50 mega watt. Pembangkit Listrik 

Tenaga Uap ini menyuplai listrik di sejumlah wilayah di Sulawesi se-

latan. 

b. Visi dan Misi Perusahaan 

1) Visi 

Menjadi perusahaan energi terpercaya yang tumbuh berkelanjutan. 

1) Misi 

Menyelenggarakan bisnis pembangkitan tenaga listrik dan jasa 

terkait yang bersahabat dengan lingkungan. 

c. Kompetensi Inti 

Operasi pemeliharaan pembangkit dan pengembangan pem-

bangkit 
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d. Denah Wilayah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Denah wilayah PLTU PT. Indonesia Power Kabupaten Barru
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e. Struktur Organisasi 

 

Gambar 4.3 Struktur organisasi PLTU 
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2. Karakteristik Responden 

Karakteristik responden pada penelitian ini meliputi: usia, pendidi-

kan terakhir, dan masa kerja. Berdasarkan data yang diperoleh dari pengum-

pulan data dan pengolahan data yang telah dilakukan, maka hasil yang di-

peroleh sebagai berikut: 

a. Usia 

Tabel 4.1 Distribusi Responden berdasarkan Usia 
Usia Frekuensi Persentase 

23-28 tahun 14 47% 
29-35 tahun 13 43% 
36-41 tahun 2 7% 
42-47 tahun 1 3% 

Total 30 100% 
Sumber: Data Primer 2022 

Berdasarkan tabel 4.1 distribusi responden berdasarkan usia 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden berusia 23-28 tahun yai-

tu sebanyak 14 orang orang (47%), berusia 29-35 tahun yaitu sebanyak 

13 orang (43%), berusia 36-41 tahun yaitu berjumlah 2 orang (7%), dan 

berusia 42-47 tahun yaitu berjumlah 1 orang (3%). 

b. Pendidikan Terakhir 

Tabel 4.2 Distribusi Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir 
Pendidikan Terakhir Frekuensi Persentase 

SMK 13 44 
SMA 5 17 
D3 10 33 
D4 1 3 
S1 1 3 

Total 30 100 
Sumber: Data Primer 2022 

Berdasarkan tabel 4.2 distribusi frekuensi pendidikan terakhir 

responden di atas menunjukkan bahwa sebanyak 13 (44%) responden 
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merupakan tamatan pendidikan SMK, sebanyak 5 (17%) responden 

merupakan tamatan Pendidikan SMA, sebanyak 10 (33%) responden 

menempuh jenjang pendidikan D3, sedikitnya 1 (3%) responden besar 

menempuh jenjang pendidikan D4, dan sedikitnya 1 (3%) responden 

menempuh jenjang Pendidikan S1. 

c. Masa Kerja 

Tabel 4.3 Distribusi Responden berdasarkan Masa Kerja 
Masa Kerja Frekuensi Persentase 

1-5 14 47 
6-10 16 53 
Total 30 100 

Sumber: Data Primer 2022 

Berdasarkan tabel 4.3 distribusi frekuensi karakteristik masa 

kerja responden di atas, menunjukkan bahwa dari 30 responden, sebagi-

an besar telah bekerja di PT. Indonesia Power selama 1-5 tahun 

sebanyak 14 (47%) responden, dan sebanyak 16 (53%) responden mem-

iliki masa kerja selama 6-10 tahun.
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3. Hasil Penelitian 

1. Identifikasi Bahaya 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah lakukan, didapatkan beberapa aktivitas yang memiliki potensi bahaya yang 

disajikan pada tabel identifikasi di bawah ini: 

Tabel 4.4 Identifikasi Potensi Bahaya dengan Metode HIRARC (Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control) 

No Lokasi Aktivitas Potensi Bahaya Efek Bahaya 
Jenis Bahaya 

unsafe 
con&act 

lingkungan 
kerja 

1 

Mesin 
Pengumpan 

Batubara 
(Coal Feed-

er) 

Memastikan 
bahwa tidak ada 

aktivitas lain 
(maintenance) 

area mesin, me-
mastikan supply 
power menyala, 
manual sealing 
air valve dalam 

kondisi menyala, 
memastikan pen-
goperasian mesin 
berjalan dengan 

lancar dan pengis-

Terpapar debu batubara 
Gangguan pernafasan/sesak napas, 

iritasi kulit, dan mata perih 
Unsafe condi-
tion & action 

Fisik 

Kebisingan 85 dB Gangguan pendengaran 
Unsafe condi-
tion & action 

Fisik 

Kebakaran area mesin 
apabila terjadi dust ex-

plosion atau ledakan de-
bu batubara 

Cedera ringan hingga sedang (kulit 
melepuh) dan dapat menyebabkan 

mesin rusak 

Unsafe condi-
tion 

Mekanik 

Terkena benda bergerak Cedera ringan hingga sedang 
Unsafe condi-

tion 
Mekanik 

Manual handling 
Dapat menyebabkan cedera ringan 

hingga nyeri otot karena berdiri lama 
Unsafe action Ergonomi 

Terjatuh, terpeleset, dan 
tersandung mesin 

Cedera ringan hingga sedang seperti 
pegal-pegal 

Unsafe condi-
tion 

Mekanik 
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ian log sheet me-
sin Suhu panas 60°C 

Heat stress, dehidrasi dan luka bakar 
ringan hingga sedang ketika terkena 

peralatan panas 

Unsafe condi-
tion  

Fisik 

jatuh dari ketinggian 12 
meter 

Cedera hingga dapat menyebabkan 
kematian 

Unsafe condi-
tion 

Mekanik 

2 

Mesin 
Tungku 

Pembakaran 
(Burner Fur-

nace) 

Pemeriksaan dan 
pembersihan me-
sin, pengecekan 

saklar dan 
peredam pada 
dinding tungku  

Suhu panas 850-900°C 

Heat stress, dehidrasi dan luka bakar 
ringan hingga sedang ketika terpapar 

percikan api pembakaran dan 
peralatan panas 

Unsafe condi-
tion  

Fisik 

Terpapar debu batubara 
Gangguan pernafasan/sesak napas, 

iritasi kulit, dan mata perih 
Unsafe condi-
tion & action 

Fisik 

Kebisingan 85 dB Gangguan pendengaran 
Unsafe condi-

tion 
Fisik 

Terpele-
set/tejatuh/terjepit 

peralatan 

Dapat menyebabkan cedera ringan 
hingga sedang karena terjepit 

peralatan 

Unsafe condi-
tion & action 

Mekanik 

Manual handling 
Dapat menyebabkan cedera ringan 

hingga nyeri otot karena berdiri lama 
Unsafe action Ergonomi 

3 

Mesin Fan 
(PAF, SAF, 
HPFF, IDF 
dan CDAF 

Pemeriksaan dan 
pengecekan me-
sin, saklar, alat 

peredam, pengis-
ian oli mesin, dan 

pengisian log 
sheet mesin 

Sengatan listrik akibat 
kabel power yang 

terkelupas 

Luka bakar, hingga dapat menyebab-
kan kejang-kejang ketika tersengat 

Unsafe condi-
tion 

Mekanik 

Kebisingan 85 dB Gangguan pendengaran 
Unsafe condi-

tion 
Fisik 

Terpapar debu batubara 
Gangguan pernafasan/sesak napas, 

iritasi kulit, dan mata perih 
Unsafe condi-

tion 
Fisik 
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Terpeleset/terjatuh   

Cedera ringan hingga sedang seperti 
terkilir dan badan pegal-pegal akibat 
terpeleset ceceran oli ketika menam-
bahkan oli pada fan dan ketika baut 

peralatan kurang rapat  

Unsafe condi-
tion & action 

Mekanik 

Suhu panas 46-86°C  
Heat stress, dehidrasi dan luka bakar 
ringan hingga sedang ketika terkena 

peralatan panas 

Unsafe condi-
tion 

Fisik 

Manual handling 
Dapat menyebabkan cedera ringan 

hingga nyeri otot karena berdiri lama 
Unsafe action  

Terpapar oli/pelumas 
peralatan 

Mengganggu pernapasan, mengiritasi 
kulit, dan pencemaran lingkungan 

Unsafe condi-
tion 

Kimia 

4 
Mesin Steam 

Drum 

Pemantauan level 
air didih dan 

pelepasan uap 
melalui valve 
steam release 

Kebisingan 85 dB Gangguan pendengaran 
Unsafe condi-
tion & action 

Fisik 

Jatuh dari ketinggian 18 
meter 

Cedera hingga dapat menyebabkan 
kematian 

Unsafe condi-
tion 

Mekanik 

Suhu panas 312°C 
Heat stress, dehidrasi dan luka bakar 
ringan hingga sedang ketika terkena 

peralatan panas 

Unsafe condi-
tion 

Fisik 

Manual handling 
Dapat menyebabkan cedera ringan 

hingga nyeri otot karena berdiri lama 
Unsafe action Ergonomi 

Terjatuh, terpeleset, dan 
tersandung mesin 

Cedera ringan hingga sedang seperti 
pegal-pegal 

Unsafe condi-
tion 

Mekanik 

Terkena uap panas 
312°C 

Dapat menyebabkan ISPA dan kulit 
melepuh karena adanya peralatan 
panas dan titik didih dengan suhu 

tinggi   

Unsafe condi-
tion 

Fisik 
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Berdasarkan pada hasil tabel identifikasi bahaya di atas, didapatkan 

hasil klasifikasi yang merupakan sumber bahaya, sumber bahaya berdasar-

kan lokasi dan jenis potensi bahaya yang berada pada unit boiler PLTU PT. 

Indonesia Power yang yang disajikan pada gambar diagram 4.4, 4.5 dan 4.6 

di bawah ini. 

 

Gambar 4.4 Diagram Klasifikasi Sumber Bahaya  

Sumber: Data primer 2022 

Berdasarkan pada gambar 4.4 diagram di atas, menunjukkan bahwa 

banyaknya potensi bahaya yang bersumber dari unsafe condition adalah 22 

potensi bahaya (69%) dan bahaya yang bersumber dari unsafe action adalah 

10 potensi bahaya (31%).  

 

 

Gambar 4.5 Diagram Unsafe Condition & Unsafe Action Pada Bagian 

Boiler PLTU PT. Indonesia Power 

Sumber: Data primer 2022 
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Berdasarkan pada gambar 4.5 diagram di atas, menunjukkan bahwa 

pada hasil identifikasi bahaya pada bagian boiler yang menunjukkan perbe-

daan yang cukup signifikan antara unsafe condition dan unsafe action. Ban-

yaknya jumlah yang terindentifikasi didominasi oleh unsafe condition yaitu 

sebanyak 22 sumber yang menyebabkan munculnya bahaya, sedangkan un-

safe action 10 yang menyebabkan munculnya bahaya. Total keseluruhan ba-

haya adalah 32 sumber potensi bahaya. 

 

 

Gambar 4.6 Diagram Jenis Potensi Bahaya Pada Identifikasi Bahaya 

Sumber: Data primer 2022 

Berdasarkan pada gambar 4.6 diagram di atas, menunjukkan bahwa 

banyaknya bahaya fisik yang terindetifikasi sebanyak 12 potensi bahaya 

(46%), potensi bahaya mekanik sebanyak 9 potensi bahaya (35%), potensi 

bahaya kimia sebanyak 1 (4%) potensi bahaya, dan bahaya ergonomi 

sebanyak 4 (15%) potensi bahaya. 
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2. Penilaian Risiko 

Berdasarkan dari hasil identifikasi bahaya yang telah dilakukan, selanjutkanya dilakukan penilaian risiko berdasarkan perhi-

tungan probability dan severity, guna mendapatkan hasil rating dan level matrix yang disajikan pada tabel identifikasi di bawah ini: 

Tabel 4.5 Penilaian Risiko pada Bagian Boiler PLTU PT. Indonesia Power dengan Metode HIRARC 
(Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control) 

 

No Lokasi Aktivitas Potensi Bahaya Efek Bahaya 
Risk Assessment 

Probability Severity Rating 
Level 

Matrix 

1 

Mesin 
Pengumpan 

Batubara 
(Coal Feeder) 

Memastikan 
bahwa tidak 
ada aktivitas 
lain (mainte-
nance) area 

mesin, memas-
tikan supply 

power menya-
la, manual 
sealing air 
valve dalam 

kondisi 
menyala, me-
mastikan pen-

goperasian 

Terpapar debu batubara 

Gangguan pernapa-
san/sesak napas, 

iritasi kulit, dan ma-
ta perih 

3 
(Sedang) 

1 
(Tidak sig-

nifikan) 

3 
(Rendah) 

R 

Kebisingan 85 dB 
Gangguan pen-

dengaran 
3 

(Sedang) 

1 
(Tidak sig-

nifikan) 

3 
(Rendah) 

R 

Kebakaran area mesin 
apabila terjadi dust ex-

plosion atau ledakan de-
bu batubara 

Cedera ringan hing-
ga sedang (kulit 

melepuh) dan dapat 
menyebabkan mesin 

rusak 

1 
(Sangat 
Kecil) 

4 
(Signifikan) 

4 
(Tinggi) 

T 

Terkena benda bergerak 
Cedera ringan hing-

ga sedang 

1 
(Sangat 
Kecil) 

1 
(Tidak sig-

nifikan) 

1 
(Rendah) 

R 
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mesin berjalan 
dengan lancar 
dan pengisian 
log sheet me-

sin 

Manual handling 

Dapat menyebabkan 
cedera ringan hingga 

sedang karena ter-
jepit peralatan dan 

nyeri otot dan 
berdiri lama 

2 
(Kecil) 

1 
(Tidak sig-

nifikan) 

2 
(Rendah) 

R 

Terjatuh, terpeleset, dan 
tersandung mesin 

Cedera ringan hing-
ga sedang seperti 
terkilir dan badan 

pegal-pegal 

2 
(Kecil) 

1 
(Tidak sig-

nifikan) 

2 
(Rendah) 

R 

Suhu panas 60°C 

Heat stress, dehid-
rasi dan luka bakar 
ringan hingga se-

dang ketika terpapar 
percikan api pemba-
karan dan peralatan 

panas 

2 
(Kecil) 

2 
(Minor) 

4 
(Rendah) 

R 

Jatuh dari ketinggian ±12 
meter 

Cedera hingga dapat 
menyebabkan ke-

matian  

1 
(Sangat 
Kecil) 

5 
(Mala-
petaka) 

5 
(Tinggi) 

T 

2 

Mesin 
Tungku Pem-

bakaran 
(Burner Fur-

nace) 

Pemeriksaan 
dan pembersi-

han mesin, 
pengecekan 
saklar dan 

peredam pada 
dinding 
tungku  

Suhu panas 850-900°C 

Heat stress, dehid-
rasi dan luka bakar 
ringan hingga se-

dang ketika terpapar 
percikan api pemba-
karan dan peralatan 

panas 

3 
(Sedang) 

2 
(Minor) 

6 
(Mode-

rat) 
M 

Terpapar debu batubara Gangguan pernapa- 3 1 3 R 
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san/sesak napas, 
iritasi kulit, dan ma-

ta perih 

(Sedang) (Tidak sig-
nifikan) 

(Rendah) 

Kebisingan 85 dB 
Gangguan pen-

dengaran 
3 

(Sedang) 

1 
(Tidak sig-

nifikan) 

3 
(Rendah) 

R 

Terpele-
set/tejatuh/terjepit 

peralatan 

Cedera ringan hing-
ga sedang seperti 

pegal-pegal 

2 
(Kecil) 

1 
(Tidak sig-

nifikan) 

2 
(Rendah) 

R 

Manual handling 

Dapat menyebabkan 
cedera ringan hingga 

sedang karena ter-
jepit peralatan dan 

nyeri otot dan 
berdiri lama 

2 
(Kecil) 

1 
(Tidak sig-

nifikan) 

2 
(Rendah) 

R 

3 

Mesin Fan 
(PAF, SAF, 
HPFF, IDF 
dan CDAF 

Pemeriksaan 
dan pen-

gecekan me-
sin, saklar, alat 
peredam, pen-
gisian oli me-
sin, dan pen-

gisian log 
sheet mesin 

Sengatan listrik akibat 
kabel power yang 

terkelupas 

Luka bakar, hingga 
dapat menyebabkan 

kejang-kejang  

2 
(Kecil) 

3 
(Medium) 

6 
(Mode-

rat) 
M 

Kebisingan 85 dB 
Gangguan pen-

dengaran  
3 

(Sedang) 

1 
(Tidak sig-

nifikan) 

3 
(Rendah)) 

R 

Terpapar debu batubara 

Gangguan pernapa-
san/sesak napas, 

iritasi kulit, dan ma-
ta perih 

2 
(Kecil) 

1 
(Tidak sig-

nifikan) 

2 
(Rendah) 

R 
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Terpeleset/terjatuh ketika 
menambahkan oli dan 

ketika baut peralatan ku-
rang rapat  

Cedera ringan hing-
ga sedang seperti 
terkilir dan badan 
pegal-pegal akibat 

terpeleset ceceran oli 

2 
(Kecil) 

1 
(Tidak sig-

nifikan) 

2 
(Rendah) 

R 

Suhu panas 46-86°C  

Heat stress, dehid-
rasi dan luka bakar 
ringan hingga se-

dang ketika terpapar 
percikan api pemba-
karan dan peralatan 

panas 

3 
(Sedang) 

2 
(Minor) 

6 
(Mode-

rat) 
M 

Manual handling 

Dapat menyebabkan 
cedera ringan hingga 

sedang karena ter-
jepit peralatan dan 

nyeri otot dan 
berdiri lama 

2 
(Kecil) 

1 
(Tidak sig-

nifikan) 

2 
(Rendah) 

R 

Terpapar oli/pelumas 
peralatan 

Mengganggu perna-
pasan, mengiritasi 

kulit, dan pencema-
ran lingkungan 

2 
(Kecil) 

1 
(Tidak sig-

nifikan) 

2 
(Rendah) R 

4 
Pen-

goperasian 
Steam Drum 

Pemantauan 
level air didih 
dan pelepasan 
uap melalui 
valve steam 

release 

Kebisingan 85 dB 

Gangguan pen-
dengaran karena 

adanya kebisingan 
yang terus-menerus 
dari aktifitas mesin 
dan pelepasan uap 

2 
(Kecil) 

2 
(Minor) 

4 
(Rendah) 

R 
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Terjatuh dari ketinggian 
±18 meter 

Cedera hingga dapat 
menyebabkan ke-

matian  

1 
(Sangat 
Kecil) 

5 
(Mala-
petaka) 

5 
(Tinggi) 

T 

Suhu panas 312°C 

Dehidrasi dan kulit 
melepuh karena 
adanya peralatan 

panas 

2 
(Kecil) 

2 
(Minor) 

4 
(Rendah) 

R 

Manual handling 

Dapat menyebabkan 
cedera ringan hingga 

sedang karena ter-
jepit peralatan dan 

nyeri otot dan 
berdiri lama 

2 
(Kecil) 

1 
(Tidak sig-

nifikan) 

2 
(Rendah) 

R 

Terjatuh, terpeleset, dan 
tersandung mesin 

Cedera ringan hing-
ga sedang seperti 

pegal-pegal 

1 
(Sangat 
Kecil) 

1 
(Tidak sig-

nifikan) 

1 
(Rendah) 

R 

Terkena uap panas 
312°C 

Dapat menyebabkan 
ISPA dan kulit 
melepuh karena 

adanya titik didih 
dengan suhu tinggi   

2 
(Kecil) 

3 
(Medium) 

6 
(Mode-

rat) 
M 
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Berdasarkan pada hasil tabel penilaian risiko di atas, didapatkan hasil 

tingkatan probability atau kemungkinan terjadi dan tinngkatan severity atau 

dampak dari risiko bahaya yang disajikan pada gambar 4.7 dan 4.8 di bawah 

ini: 

 

Gambar 4.7 Diagram tingkat probability risiko bahaya 

Sumber: Data primer 2022 

Berdasarkan pada hasil gambar 4.7 diagram diatas, diketahui bahwa 

pada tingkat probability/kemungkinan terjadi risiko bahaya pada bagian 

boiler didominasi oleh kategori kecil (kemungkinan kecil terjadi) dengan 

jumlah 14 potensi bahaya (54%). Potensi bahaya dengan kategori sedang 

(kemungkinan terjadi) sebanyak 7 potensi risiko bahaya (27%) dan kategori 

sangat kecil (dipastikan tidak mungkin terjadi) sebanyak 5 potensi risiko ba-

haya (19%). 
 

 

Gambar 4.8 Diagram tingkat severity risiko bahaya 

                Sumber: Data primer 2022 
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Berdasarkan pada hasil gambar 4.8 diagram diatas, diketahui bahwa 

pada tingkat severity/dampak risiko bahaya pada bagian boiler didominasi 

oleh kategori tidak signifikan dengan 15 potensi risiko bahaya (57%), kate-

gori minor dengan 6 potensi risiko bahaya (23%), kategori medium dan 

malapetaka masing-masing dengan 2 potensi risiko bahaya (8%), dan kate-

gori signifikan demgan 1 potensi risiko bahaya (4%). 

Berdasarkan pada hasil tabel penilaian risiko, didapatkan hasil level 

matrix atau tingkatan risiko berdasarkan perhitungan tingkat probability dan 

tingkat severity pada unit boiler PLTU PT. Indonesia Power yang yang 

disajikan pada gambar diagram 4.9 di bawah ini: 

 

 

Gambar 4.9 Diagram Hasil Level Risiko Dengan HIRARC 

Sumber: Data primer 2022 

Berdasarkan pada hasil gambar 4.9 diagram diatas, diketahui nilai 

risiko dan persentase risiko dari seluruh potensi bahaya yaitu, risiko rendah 

(low risk) sebanyak 19 (73%) jenis bahaya yaitu kebisingan, terpapar debu 

batubara, terpeleset/terjatuh, suhu panas, manual handling dan terpapar oli 

mesin. Risiko sedang (moderate risk) sebanyak 4 (16%) jenis bahaya yaitu 

terkena uap panas 310-312°C, suhu panas 310-900°C dan kebakaran. Risiko 
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tinggi (high risk) sebanyak 3 (11%) jenis bahaya yaitu jatuh dari ketinggian 

dan kebakaran  
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3. Pengendalian 

Berdasarkan dari hasil identifikasi bahaya dan penilaian risiko yang telah dilakukan, selanjutkanya dilakukan upaya pengendalian 

guna meminimalisir terjadinya bahaya yang dapat menyebabkan Kecelakaan Akibat Kerja (KAK) dan Penyakit Akibat Kerja (PAK) yang 

disajikan pada tabel identifikasi di bawah ini: 

Tabel 4.6 Pengendalian Bahaya pada Bagian Boiler PLTU PT. Indonesia Power dengan Metode HIRARC 

No Lokasi Aktivitas Potensi Bahaya Efek Bahaya 
Level 

Matrix 
Pengendalian 

 

1 

Mesin 
Pengumpan 

Batubara 
(Coal Feeder) 

Memastikan bahwa 
tidak ada aktivitas 
lain (maintenance) 

area mesin, memasti-
kan supply power 
menyala, manual 

sealing air valve da-
lam kondisi menyala, 

memastikan pen-
goperasian mesin ber-

jalan dengan lancar 
dan pengisian log 

sheet mesin  

Terpapar debu ba-
tubara 

Gangguan pernapa-
san/sesak napas, iritasi 
kulit, dan mata perih 

 

R 

Penggunaan dust suppression, 
dust collector, menyediakan 
instruksi kerja dan SOP, 
memasang rambu-rambu, cek 
kesehatan serta APD berupa 
masker dan kacamata 

 

Kebisingan 85 dB 

Gangguan pendengar-
an karena adanya ke-
bisingan yang terus-

menerus 

R 

Pemasangan cover peralatan, 
pengoperasian secara DCS, 
menyediakan instruksi kerja 
dan SOP, memasang rambu-
rambu, cek kesehatan, dan 
APD berupa earplug/earmuff 

 

Kebakaran area 
mesin apabila ter-
jadi dust explosion 
atau ledakan debu 
batubara 

Cedera ringan hingga 
sedang (kulit melepuh) 
dan dapat menyebab-

kan mesin rusak 

T 

Penyediaan APAR, instruksi 
kerja dan SOP, memasang 
rambu-rambu, memberikan 
pelatihan K3, , penyediaan 
P3K, serta APD berupa 

 



70 
 

 
 

masker, sarung tangan, sepatu 
safety, dan pakaian wearpack 

Terkena benda ber-
gerak 

Cedera ringan hingga 
sedang 

R 

Bekerja sesuai SOP, 
memasang rambu-rambu, serta 
APD berupa sarung tangan, 
wearpack, sepatu safety, dan 
helm 

 

Manual handling 

Cedera ringan hingga 
sedang karena terjepit 

peralatan dan nyeri 
otot karena berdiri 

lama 

R 

Penyediaan spesial tools, 
menyediakan instruksi kerja 
dan SOP, memasang rambu-
rambu ergonomi, serta APD 
berupa sarung tangan, sepatu 
safety, dan helm 

 

Terjatuh, terpeleset, 
dan tersandung me-

sin/peralatan 

Cedera ringan hingga 
sedang seperti terkilir 
dan badan pegal-pegal 

R 

Bekerja sesuai SOP, 
memasang rambu-rambu 
potensi bahaya, serta APD 
berupa sarung tangan, 
wearpack, sepatu safety, dan 
helm  

 

Suhu panas 60°C 

Heat stress, kehilangan 
cairan tubuh, dehidrasi 
dan luka bakar ringan 
hingga sedang ketika 
terpapar percikan api 

pembakaran dan 

R 

Pemasangan cover peralatan, 
mengisolasi area kerja, me-
nyediakan instruksi kerja dan 
SOP, memasang rambu-rambu, 
memberikan pelatihan K3, ser-
ta APD berupa sepatu safety, 
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peralatan panas sarung tangan, helm, dan paka-
ian wearpack 

Jatuh dari keting-
gian ±12 meter 

Cedera hingga dapat 
menyebabkan ke-

matian 
T 

Pemasangan handrail dan 
guardrail, menyediakan in-
struksi kerja dan SOP, me-
masang rambu-rambu potensi 
bahaya, safety permit, serta 
APD berupa sepatu safety, 
helm, dan body harness 

 

2 

Mesin 
Tungku Pem-

bakaran 
(Burner Fur-

nace) 

Pemeriksaan dan 
pembersihan mesin, 
pengecekan saklar 
dan peredam pada 

dinding tungku  

Suhu panas 850-
900°C 

Heat stress, kehilangan 
cairan tubuh, dehidrasi 
dan luka bakar ringan 
hingga sedang ketika 
terpapar percikan api 

pembakaran dan 
peralatan panas 

M 

Pemasangan cover peralatan, 
mengisolasi area kerja, me-
nyediakan instruksi kerja dan 
SOP, memasang rambu-rambu, 
serta APD berupa sepatu safe-
ty, sarung tangan, helm, dan 
pakaian wearpack 

 

Terpapar debu 
batubara 

Gangguan 
pernafasan/sesak 

napas, iritasi kulit, dan 
mata perih 

R 

Penggunaan dust suppression, 
dust collector, menyediakan 
instruksi kerja dan SOP, 
memasang rambu-rambu, cek 
kesehatan, serta APD berupa 
masker dan kacamata 
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Kebisingan 85 dB 

Gangguan 
pendengaran karena 
adanya kebisingan 
yang terus-menerus 

R 

Pemasangan cover peralatan, 
pengoperasian secara DCS, 
menyediakan instruksi kerja 
dan SOP, memasang rambu-
rambu, cek kesehatan, dan 
APD berupa earplug/earmuff 

 

Terjatuh, terpeleset, 
dan tersandung me-

sin/peralatan 

Cedera ringan hingga 
sedang seperti terkilir 
dan badan pegal-pegal 

R 

Bekerja sesuai SOP, 
memasang rambu-rambu, serta 
APD berupa sarung tangan, 
wearpack, sepatu safety, dan 
helm 

 

Manual handling 

Cedera ringan hingga 
sedang karena terjepit 

peralatan dan nyeri 
otot karena berdiri 

lama 

R 

Penyediaan spesial tools, 
menyediakan instruksi kerja 
dan SOP, memasang rambu-
rambu ergonomi, serta APD 
berupa sarung tangan, sepatu 
safety, dan helm 

 

3 

Mesin Fan 
(PAF, SAF, 
HPFF, IDF 
dan CDAF 

Pemeriksaan dan 
pengecekan mesin, 

saklar, alat peredam, 
pengisian oli mesin 
dan pengisian log 

sheet mesin 

Sengatan listrik 
akibat kabel power 

yang terkelupas 

Luka bakar, hingga 
dapat menyebabkan 
kejang-kejang ketika 

tersengat 

M 

Mengisolasi area kerja, 
grounding peralatan, 
Menyediakan instruksi kerja 
dan SOP, memasang rambu-
rambu, memberikan pelatihan 
tentang K3 listrik, penyediaan 
alat P3K, serta APD berupa 
sepatu safety, helm, wearpack 
dan sarung tangan 
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Kebisingan 85 dB 

Gangguan 
pendengaran karena 
adanya kebisingan 
yang terus-menerus 

R 

Pemasangan cover peralatan, 
pengoperasian secara DCS, 
menyediakan instruksi kerja 
dan SOP, memasang rambu-
rambu, cek kesehatan, dan 
APD berupa earplug/earmuff 

 

Terpapar debu 
batubara 

Gangguan 
pernafasan/sesak 

napas, iritasi kulit, dan 
mata perih 

R 

Penggunaan dust suppression, 
dust collector, menyediakan 
instruksi kerja dan SOP, 
memasang rambu-rambu, 
kontrol administratif berupa 
cek kesehatan, serta APD 
berupa masker dan kacamata 

 

Terpeleset/terjatuh   

Cedera dan badan 
pegal-pegal akibat 

terpeleset ceceran oli 
ketika menambahkan 

oli pada fan dan ketika 
baut peralatan kurang 

rapat  

R 

Bekerja sesuai SOP, 
memasang rambu-rambu K3, 
ahli K3 kimia, 5S serta APD 
berupa sepatu safety, masker, 
Sarung tangan kimia, chemical 
spill kit, dan penyerap limbah 
B3 

 

Suhu panas 46-
86℃  

Heat stress, kehilangan 
cairan tubuh, dehidrasi 
dan luka bakar ringan 
hingga sedang ketika 

terpapar peralatan 
panas 

R 

Pemasangan cover peralatan, 
mengisolasi area kerja, 
menyediakan instruksi kerja 
dan SOP, memasang rambu-
rambu, memberikan pelatihan 
K3, serta APD berupa sepatu 
safety, sarung tangan, helm, 
dan pakaian wearpack 
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Manual handling 

Cedera ringan hingga 
sedang karena terjepit 

peralatan dan nyeri 
otot karena berdiri 

lama 

R 

Penyediaan spesial tools, 
menyediakan instruksi kerja 
dan SOP, memasang rambu-
rambu ergonomi, serta APD 
berupa sarung tangan, sepatu 
safety, dan helm 

 

Terpapar 
oli/pelumas 
peralatan 

Mengganggu 
pernapasan, 

mengiritasi kulit, dan 
pencemaran 
lingkungan 

R 

Bekerja sesuai SOP, 
memasang rambu-rambu K3, 
ahli K3 kimia, 5S serta APD 
berupa sepatu safety, masker, 
sarung tangan kimia, chemical 
spill kit, dan penyerap limbah 
B3 

 

4 
Pengoperasian 
Steam Drum 

Pemantauan level air 
didih dan pelepasan 
uap melalui valve 

steam release 

Kebisingan 85 dB 

Gangguan 
pendengaran karena 
adanya kebisingan 
yang terus-menerus 

dari aktifitas mesin dan 
pelepasan uap 

R 

Pemasangan cover peralatan, 
pengoperasian secara DCS, 
menyediakan instruksi kerja 
dan SOP, memasang rambu-
rambu, cek kesehatan, dan 
APD berupa earplug/earmuff 

 

Terjatuh, terpeleset, 
dan tersandung me-

sin/peralatan 

Cedera ringan hingga 
sedang seperti terkilir 
dan badan pegal-pegal 

R 

Bekerja sesuai SOP, 
memasang rambu-rambu 
potensi bahaya, serta APD 
berupa sarung tangan, 
wearpack, sepatu safety, dan 
helm 

 

Suhu panas 312°C 
Heat stress, kehilangan 
cairan tubuh, dehidrasi 
dan luka bakar ringan 

 
Pemasangan cover peralatan, 
mengisolasi area kerja, 
menyediakan instruksi kerja 
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hingga sedang ketika 
terpapar peralatan 

panas 

dan SOP, memasang rambu-
rambu, memberikan pelatihan 
K3, serta APD berupa sepatu 
safety, sarung tangan, helm, 
dan pakaian wearpack 

Manual handling 

Cedera ringan hingga 
sedang karena terjepit 

peralatan dan nyeri 
otot karena berdiri 

lama 

R 

Penyediaan spesial tools, 
menyediakan instruksi kerja 
dan SOP, memasang rambu-
rambu ergonomi, serta APD 
berupa sarung tangan, sepatu 
safety, dan helm 

 

Terjatuh dari 
ketinggian 18 meter 

Cedera hingga dapat 
menyebabkan 

kematian 
T 

Pemasangan handrail dan 
guardrail, menyediakan 
instruksi kerja dan SOP, 
memasang rambu-rambu 
potensi bahaya, pelatihan K3 
bekerja di ketinggian, safety 
permit, serta APD berupa 
sepatu safety, helm, dan body 
harness 

 

Terkena uap panas  
312°C 

Dapat menyebabkan 
ISPA dan kulit 
melepuh karena 

adanya peralatan panas 
dan titik didih dengan 

suhu tinggi   

M 

Pemasangan cover peralatan, 
mengisolasi area kerja, 
menyediakan instruksi kerja 
dan SOP, memasang rambu-
rambu, memberikan pelatihan 
K3, serta APD berupa sepatu 
safety, sarung tangan, helm, 
dan pakaian wearpack 
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B. Pembahasan 

Dengan sebuah boiler atau pembangkit uap energi bahan bakar dapat 

diubah menjadi energi uap yang dapat dimanfaatkan. Pada boiler yang 

menggunakan bahan bakar biasanya terjadi banyak kehilangan panas. Tidak 

dapat disangkal lagi bahwa monitoring secara berkala dan menjaga boiler 

beroperasi pada tingkat efisiensi yang optimal adalah penting sekali (Hutabarat, 

2017). Boiler PLTU Barru merupakan alat pemanas air sampai uap, dengan 

menggunakan jenis CFB (Circulating Fluidized Bed) dengan bahan utama ada-

lah batubara. 

Pada sistem boiler, komponen-komponen saling terhubung dan terdapat 

operator yang mengoperasikan ataupun pengawas yang mengawasi saat kom-

ponen bekerja. Walaupun sistemnya otomatis, tetapi tetap diperlukan kehadiran 

manusia di area sistem, sehingga para pekerja juga dapat mengalami kecel-

akaan kerja dari setiap potensi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh masing-

masing komponen. 

Pekerja harus memahami tindakan yang dilakukan selama melakukan 

aktivitasnya, karena setiap langkah kaki pasti ada bahaya yang mengintai 

sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap diri sendiri dan orang lain. Ji-

ka tidak mengetahui bahayanya, resiko tak bisa diketahui sehingga usaha 

pencegahan dan pengendalian resiko tidak bisa dilakukan (Purwanggono et 

al., 2020). Hal ini pula telah banyak dijelaskan berdasarkan pandangan Islam. 

Agama Islam sangat menginginkan umatnya untuk mengantisipasi bahaya dan 

risiko dan menganjurkan untuk melaksanakan perencanaan agar lebih baik di 

masa yang akan datang. Sebagaimana yang terlihat pada firman Allah SWT 

dalam dalam yang berbunyi: 
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Terjemahan: 

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hen-

daklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari 

esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Menge-

tahui terhadap apa yang kamu kerjakan." 

Dalam tafsir Al-Mukhtashar, menjelaskan “wahai orang-orang yang 

beriman dan melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah untuk mereka, 

bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan segala perintah-Nya dan men-

jauhi segala larangan-Nya, dan hendaknya masing-masing jiwa memper-

hatikan apa yang telah disiapkannya dari amal saleh untuk hari Kiamat, dan 

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang 

kalian kerjakan, tidak ada sesuatu pun dari amal kalian yang luput dari-Nya, 

dan Dia akan membalas kalian atas perbuatan tersebut. 

Ayat ini merupakan asas dalam mengintrospeksi diri, dan bahwa 

sepatutnya seorang hamba memeriksa amal yang dikerjakannya. Demikian ju-

ga dengan tindakan dalam bekerja yang dapat menimbulkan bahaya dan risi-

ko, untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi terlalu parah, maka harus 

dipikirkan terlebih dahulu apa saja yang akan terjadi di kemudian harinya, 

dengan melakukan pengawasan untuk hari esok. Kegiatan yang mencakup 

perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan dan melaksanakan. Jika yang 

dilakukan tersebut berisiko tinggi maka bersikap hati-hati dalam melakukann-

ya, begitu juga sebaliknya. 

Kecelakaan kerja dapat terjadi karena adanya risiko keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3). Secara garis besar penyebab kecelakaan kerja disebeb-
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kan oleh faktor-faktor, yaitu tindakan orang yang tidak mematuhi keselamatan 

kerja (unsafe action) dan keadaan-keadaan lingkungan atau proses dan sistem 

yang tidak aman (unsafe condition) (Supriyadi et al., 2015).  

Menurut Ramli (dalam Hasrinal, 2019) Unsafe Condition adalah kon-

disi lingkungan kerja yang tidak baik atau kondisi peralatan kerja yang berba-

haya. Akibat yang ditimbulkan dari unsafe condition yaitu dapat menimbulkan 

potensi bahaya yang berasal dari tempat kerja, peralatan kerja, mesin- mesin. 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan pada aktivitas kerja 

boiler dengan menggunakan HIRARC, bahaya yang telah teridentifikasi akan 

dianalisis dan kemudian akan diketahui bagaimana jenis pengendaliannya. 

1. Identifikasi Bahaya 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada bagian boiler 

yaitu mesin pengumpan batubara (coal feeder), mesin tungku pemba-

karan (furnace), mesin fan, dan mesin steam drum. Menurut supervisor 

operation unit 1-2 BRU OMU, komponen-komponen boiler saling ter-

hubung dan terdapat operator yang mengoperasikan ataupun pengawas 

yang mengawasi saat komponen bekerja. Sehingga para pekerja berpo-

tensi mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dari setiap 

potensi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh masing-masing komponen. 

Adapun bahaya yang paling berpotensi muncul adalah terpapar debu ha-

lus, kebisingan dan terpeleset yang dapat menyebabkan cedera. 

Berdasarkan pada hasil identifikasi bahaya beberapa aktivitas 

yang dilakukan pada bagian boiler PLTU PT. Indonesia Power adalah 

mesin coal feeder atau pengumpan batubara dengan aktivitas memastikan 

bahwa tidak ada aktivitas lain seperti maintenance atau aktivitas perawa-

tan area mesin, memastikan supply power menyala, manual sealing air 
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valve dalam kondisi menyala, dan memastikan pengoperasian mesin ber-

jalan dengan lancer tanpa ada kendala. 

Mesin burner furnace atau tungku pembakaran dengan aktivitas 

pemeriksaan dan pembersihan mesin, pengecekan saklar dan peredam 

pada dinding tungku, mesin fan (PAF, SAF, HPFF, IDF dan CDAF 

dengan aktivitas pemeriksaan dan pengecekan mesin, saklar, alat 

peredam, dan pengisian oli mesin, dan pengoperasian steam drum dengan 

aktivitas pemantauan level air didih, pelepasan uap boiler melalui maneu-

ver valve steam realeas. Adapun jenis bahaya diklasifikasikan dalam 

penelitian ini adalah bahaya fisik, mekanik, kimia, dan ergonomi.  

a. Bahaya Fisik 

 Berdasarkan pada hasil identifikasi bahaya, adapun potensi 

bahaya yang telah peneliti dapatkan di lapangan berdasarkan jenis ba-

haya fisik adalah sebagai berikut: 

1) Kebisingan 

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat kebisingan di lokasi 

boiler yang dilakukan oleh supervisor operation unit 1-2 BRU 

OMU, didapatkan intensitas kebisingan yang berada pada batas 

nilai ambang batas kebisingan yaitu 85 dB. Berdasarkan Nilai 

Ambang Batas (NAB) menurut keputusan menteri tenaga kerja 

Nomor Kep-51/MEN/1999 tentang batas kebisingan maksimum 

dalam area kerja, boleh terpapar selama 8 jam kerja/hari, tanpa 

menggunakan alat pelindung telinga yaitu 85 dB (Syarifuddin & 

Muzir, 2015). Dampak kebisingan terhadap kesehatan pekerja 

berupa gangguan pada indera pendengaran maupun non pen-
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dengaran. Pada indera pendengaran dapat menyebabkan tuli pro-

gresif (Sugiharto, 2017). 

Jenis bahaya ini dikategorikan bahaya yang bersumber dari 

unsafe condition atau kondisi tidak aman karena pada area kerja 

tersebut terdapat kebisingan kontinu (steady noise) yang 

dihasilkan oleh mesin komponen yang dioperasikan secara bersa-

maan. Bahaya ini juga dapat dikategorikan bersumber dari tinda-

kan tidak aman atau unsafe action karena terdapat petugas yang 

tidak menggunakan APD berupa earmuff/earplug pada saat 

melakukan pengawasan dan pengecekan mesin.  

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Zeinda & 

Hidayat, 2016) bahwa tidak menggunakan APD pelindung telinga 

ketika melakukan pengecekan pada mesin boiler dapat menyebab-

kan gangguan pendengaran akibat suara bising. 

2) Suhu panas 

Berdasarkan hasil pengukuran pada tingkat temperatur pa-

da area boiler yang berasal dari mesin coal feeder dengan suhu 

60°C, furnace 850-900°C, fan 46°C, dan steam drum 312°C 

dengan suhu lingkungan kerja adalah 35-38°C yang dipengaruhi 

oleh paparan panas dari mesin dan cuaca panas. Menurut keteten-

tuan yang ditetapkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan tem-

peratur tempat kerja, Permenaker No.13/MEN/X/2011 ditetapkan 

Nilai Ambang Batas (NAB) untuk iklim kerja terendah untuk ru-

ang kerja adalah 25°C dan NAB tertinggi adalah 32,2°C dan tidak 

melebihi dari 8 jam sehari dan 40 jam seminggu (Nofianti & 

Koesyanto, 2019). Dampak dari bahaya ini dapat menyebabkan 
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heat stress, dehidrasi serta luka bakar ringan hingga sedang apabi-

la terkena api pembakaran mesin furnace dan peralatan panas 

lainnya. 

Jenis bahaya ini dikategorikan bahaya yang bersumber dari 

unsafe condition atau kondisi tidak aman karena wilayah kerja 

boiler memiliki komponen-komponen mesin yang memiliki ting-

kat suhu yang sangat tinggi yang dapat mengancam pekerja yang 

berada di lapangan dan dapat menimbulkan perubahan iklim di 

dalam lingkungan tempat kerja tersebut. 

3) Terpapar debu batubara 

Terpapar debu batubara yang dapat menyebabkan 

gangguan pernapasan/sesak napas, mengiritasi kulit dan membuat 

mata perih. Penyakit pernafasan yang umumnya timbul akibat pa-

paran partikel debu batubara yaitu menurunnya kualitas udara 

sampai taraf yang membahayakan kesehatan dan akhirnya men-

imbulkan dan meningkatkan gangguan penyakit saluran pernafa-

san seperti ISPA (Wahyuni, 2019). 

Jenis bahaya ini dikategorikan bahaya yang bersumber dari 

unsafe condition atau kondisi yang tidak aman karena batubara 

merupakan bahan bakar utama yang digunakan oleh unit boiler 

PLTU PT. Indonesia Power, sehingga bahaya tersebut tidak dapat 

dihindari. Bahaya terpapar debu batubara juga bersumber dari un-

safe action atau tindakan tidak aman karena adanya petugas yang 

tidak memakai APD berupa masker dan kacamata pada saat 

melakukan pengecekan mesin coal feeder dan furnace, sehingga 

risiko terpapar lebih besar. 
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4) Terkena uap panas 

Adanya aktivitas pelepasan uap melalui katup boiler 

dengan suhu uap 312°C yang dapat menyebabkan ISPA dan kulit 

melepuh karena adanya peralatan panas dan uap dengan suhu 

tinggi sehingga dapat membahayakan petugas yang berada di lo-

kasi kerja. sehingga dikategorikan bahaya yang bersumber dari 

unsafe condition atau tindakan yang tidak aman karena pada saat 

pengoperasian mesin, dilakukan pemantauan terhadap katup 

pelepas uap. Apabila tekanan uap berlebihan, maka uap akan 

dilepaskan melalui katup tersebut yang bertujuan untuk mengu-

rangi tekanan terhadap uap. 

b. Bahaya Mekanik 

Berdasarkan pada hasil identifikasi bahaya, adapun potensi 

bahaya yang telah peneliti dapatkan di lapangan berdasarkan jenis ba-

haya mekanik adalah sebagai berikut: 

1) Terpeleset/tersandung dan terjatuh dari ketinggian 

Berdasarkan hasil identifikasi bahaya pada bagian boiler, 

adanya mesin yang berada pada ketinggian > 2 meter, adanya ak-

tivitas naik-turun tangga, pengecekan dan pengawasan pen-

goperasian mesin dan manuver valve atau katup untuk mengatur 

aliran udara pada pipa-pipa boiler. Hal tersebut dapat membaha-

yakan petugas dan berisiko menyebabkan pekerja terpeleset, ter-

sandung hinggga terjatuh dari ketinggian. 

Menurut New British Standar (dalam Utami, 2017), be-

berapa bahaya yang ada pada saat bekerja di ketinggian antara lain 
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terjatuh, terpeleset, tersandung, dan kejatuhan material dari atas. 

Dari keempat bahaya yang ada, terjatuh dari ketinggian merupa-

kan faktor terbesar penyebab cedera berat hingga kematian di 

tempat kerja. 

Jenis bahaya ini dikategorikan unsafe action atau tindakan 

tidak aman karena adanya sikap lalai dari petugas pada saat 

nelakukan pekerjaannya, yaitu bersenda gurau yang dapat meng-

gangu fokus kerja. Hal tersebut dapat membahayakan diri petugas 

itu sendiri. 

2) Kebakaran 

Berdasarkan hasil identifikasi bahaya, adanya potensi ba-

haya kebakaran karena ledakan debu batubara pada mesin coal 

feeder pada saat awal pengoperasian mesin. Dampak yang dapat 

ditimbulkan adalah cedera ringan hingga sedang apabila terkena 

percikan api dan dapat menghambat pengoperasian mesin. 

Jenis bahaya ini dikategorikan bahaya yang bersumber dari 

unsafe condition atau kondisi yang tidak aman karena ancaman ini 

dapat timbul apabila adanya reaksi oksidasi dengan oksigen yang 

terus-menerus menyebabkan kenaikan suhu pada batubara (Filah 

et al., 2016). Sejalan dengan penelitian (Hidayatullah & Muliatna, 

2018) rusaknya seal udara menyebabkan suhu pada feeder tinggi 

yang dapat berpotensi terbakar dan meledak sehingga membaha-

yakan petugas.  

Batubara mengandung gas tambang sebagian besar terdiri 

dari unsur metan yang tidak berwarna dan tidak bau, sehingga tid-

ak dapat langsung dipantau oleh panca indra biasa. Terjadi 
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percampuran antara gas ini dengan udara, api terbuka atau percik-

kan api, maka dapat menimbulkan ledakan (Saputro, 2020)  

3) Tersengat listrik 

Berdasarkan hasil identifikasi bahaya, adanya potensi ba-

haya tersengat listrik akibat kabel power yang terkelupas pada ar-

ea mesin fan yang memiliki listrik tegangan tinggi yang dapat 

menyebabkan luka bakar, kejang-kejang hingga dapat menyebab-

kan kematian. Bahaya listrik yang dapat mengakibatkan berbagai 

bahaya seperti kebakaran, sengatan listrik dan korsleting 

(Supriyadi & Ramdan, 2017). 

Jenis bahaya ini dikategorikan bahaya yang bersumber dari 

unsafe condition atau kondisi yang tidak aman apabila tidak ditin-

dak lanjuti. Apabila ada gangguan pada salah satu komponen 

pembangkit atau distribusi listrik maka tidak hanya dapat 

mengakibatkan kerugian material dan finansial, namun juga dapat 

membahayakan bagi keselamatan para pekerja dan orang lain 

yang berada di area tersebut (Ghina et al., 2018). 

4) Terkena benda bergerak 

Berdasarkan hasil identifikasi bahaya, adanya benda/mesin 

bergerak yang berasal dari salah satu komponen mesin coal feeder 

yaitu mesin belt convenyor yang bergerak yang apabila mengenai 

petugas dapat menyebabkan cedera seperti kulit tergores. Jenis 

bahaya ini dikategorikan bahaya yang bersumber dari unsafe ac-

tion apabila terjadi kelalaian dan kurang fokus pada saat bekerja. 
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c. Bahaya Kimia 

Berdasarkan pada hasil identifikasi bahaya, adapun potensi 

bahaya yang telah peneliti dapatkan di lapangan berdasarkan jenis ba-

haya kimia adalah terpapar oli atau pelumas peralatan pada saat 

melakukan pengisian oli pada mesin fan. Bahaya ini bersumber dari 

unsafe condition dan atau kondisi tidak aman dan unsafe action atau 

tindakan tidak aman.  

Dikategorikan unsafe condition karena adanya ceceran oli 

yang dapat membahayakan petugas apabila terpapar maka dapat 

mengiritasi apabila terkena kulit dan membuat perpasan terganggu ka-

rena bau oli. Ceceran oli juga berasal dari tumpahan oli mesin akibat 

adanya baut mesin yang kurang rapat, sehingga bahaya ini juga dikat-

egorikan bahaya yang bersumber dari unsafe action atau tindakan 

yang tidak aman karena adanya kelalaian dari petugas yang kurang 

memperhatikan keadaan mesin yang akan digunakan.  

d. Bahaya Ergonomi 

Berdasarkan pada hasil identifikasi bahaya, adapun potensi 

bahaya yang telah peneliti dapatkan di lapangan berdasarkan jenis ba-

haya ergonomi adalah pekerjaan secara manual seperti manuver pada 

katup-katup boiler dan pembersihan sisa pembakaran batubara yang 

berpotensi dapat menyebabkan nyeri otot karena posisi membungkuk 

dan berdiri lama.  

Bahaya ini dikategorikan bahaya yang bersumber dari unsafe 

action atau tindakan yang tidak aman yang dapat mengganggu kon-

sentrasi petugas apabila sudah merasakan nyeri pada tubuh. Potensi-

potensi bahaya yang ada tidak mereka sadari yang mana bisa 
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mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja 

(Wahyuni, 2019)  

2. Penilaian Risiko 

Penilaian potensi bahaya yang sebelumnya telah diidentifikasi ba-

haya risikonya melalui analisa dimaksudkan untuk menentukan besarnya 

risiko dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadi (probability) dan 

besar akibat yang ditimbulkan (severity) (Nalhadi & Rizaal, 2015) 

Dari hasil penilaian risiko yang telah dilakukan dengan 

menggunakan metode HIRARC, dimana penilaian risiko didasarkan dari 

hasil identifikasi bahaya pada tiap aktivitas boiler PLTU PT. Indonesia 

Power: 

a. Kebisingan  

Kebisingan yang dapat menyebabkan gangguan pendengaran 

memiliki kategori yang rendah dengan perhitungan tingkat probabil-

ity 3 (kemungkinan terjadi atau tidak terjadi) karena mesin-mesin 

memiliki tingkat kebisingan 85 dB dan adanya petugas yang tidak 

mrnggunakan earmuff/earplugg dengan tingkat severity 1 (tidak sig-

nifikan sehingga tidak menyita jam kerja), karena intensitas ke-

bisingan yang masih sesuai NAB yaitu 85 dB dengan waktu keterpa-

paran  ± 8 jam kerja/hari, tanpa menggunakan alat pelindung telinga , 

sehingga rating 3 dengan level matrix rendah (low risk).  

Risiko ini dikategorikan rendah karena adanya ruangan khusus 

petugas untuk memantau aktivitas mesin melalui layar monitor, se-

hingga turut membantu memperkecil kemungkinan petugas terkena 

dampak dari risiko kebisingan.  

b. Suhu panas 
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Suhu lingkungan kerja 35-38°C dan suhu panas yang berasal 

dari peralatan 46-86°C  yang dapat menyebabkan heat stress, dehid-

rasi dan luka bakar ringan hingga sedang ketika terpapar percikan api 

pembakaran dan peralatan panas  pada mesin fan-fan dengan tingkat 

probability 2 (kecil kemungkinan terjadi) dan tingkat severity 2 (mi-

nor dengan pertolongan ringan hingga menyita jam kerja) dan suhu 

panas 60°C pada mesin coal feeder dengan tingkat probability 2 

(kecil kemungkinan terjadi) dan severity 1 (tidak signifikan sehingga 

tidak menyita jam kerja), sehingga dikategorikan rendah (low risk). 

Potensi bahaya yang masuk ke dalam kategori moderat adalah 

suhu panas yang mencapai 900°C pada mesin furnace memiliki ting-

kat probability 3 (kemungkinan terjadi atau tidak terjadi) karena suhu 

tinggi pada mesin furnace atau tungku pembakaran memungkindan 

petugas dapat terkena percikan api dan peralatan dengan tingkat se-

verity 2 (minor dengan pertolongan ringan hingga menyita jam kerja), 

sehingga rating 6 dengan level matrix moderat atau sedang. Hal ini 

terjadi karena dibutuhkan suhu yang lebih tinggi pada mesin furnace 

agar pembakaran bahan bakar lebih efisien. 

c. Terpapar debu batubara 

Terpapar debu batubara yang dapat menyebabkan gangguan 

pernapasan, mengiritasi kulit dan membuat mata perih pada area me-

sin furnace dan coal feeder memiliki tingkat probability 3 (kemung-

kinan terjadi atau tidak terjadi) dan severity 1 (tidak signifikan sehing-

ga tidak menyita jam kerja), sehingga rating 3 dengan level matrix 

rendah (low risk).  
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Pengecekan pada saat pengoperasian mesin diikuti oleh unsafe 

act oleh beberapa petugas, seperti tidak menggunakan APD berupa 

masker dan sarung tangan berisiko mengalami gangguan pernapasan 

dan iritasi kulit dan turut menambah nilai probability risiko. 

d. Terkena uap panas 

Terkena uap panas 312°C yang dapat menyebabkan ISPA dan 

kulit melepuh karena adanya peralatan panas dan uap dengan suhu 

tinggi dengan tingkat probability 2 (kecil kemungkinan terjadi) dan 

severity 3 (medium dengan pertolongan ringan dan menyita waktu 

kerja atau rehat di rumah) sehingga rating 6 dengan level matrix mod-

erat atau sedang. 

Hal ini terjadi karena adanya tekanan uap tinggi pada aktivitas 

pada pembukaan venting uap boiler yang membuat petugas lebih 

berisiko terkena dampak dari bahaya ini. Aktivitas lain yang dil-

akukan juga adalah pengecekan level uap yang secara langsung yang 

dapat membuat petugas kepanasan karena terik matahari. 

e. Terpeleset, tersandung, terjatuh dari ketinggian 

Terpeleset/tersandung yang dapat menyebabkan cedera ringan 

hingga sedang bahkan dapat menyebabkan kematian akibat terjatuh 

dari ketinggian meter pada area lokasi mesin coal feeder & steam 

drum yang memiliki tingkat probability 1 (sangat kecil kemungkinan 

terjadi) dan severity 5 (malapetaka yang dapat menyebabkan cedera 

serius hingga kematian), sehingga rating 5 dengan level matrix tinggi. 

Risiko ini sangat kecil kemungkinan terjadi karena PT. Indo-

nesia Power menerapkan K3 yang telah berstandar nasional seperti 

bangunan yang dirancang dengan tangga dengan handrail atau 
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pegangan tangan dan guardrail atau pagar pembatas yang kokoh, 

tersedianya lift untuk menjangkau mesin yang berada di ketinggian, 

serta penggunaan APD petugas yang sesuai dengan risiko bahaya ter-

sebut. 

f. Tersengat listrik 

 Tersengat listrik akibat adanya kabel power yang terkelupas 

yang dapat menyebabkan luka bakar, kejang-kejang ketika tersengat 

bahkan hal yang lebih fatal, memiliki tingkat probability 2 (kecil 

kemungkinan terjadi) dan severity 3 (medium dengan pertolongan rin-

gan dan menyita waktu kerja atau rehat di rumah) sehingga rating 6 

dengan level matrix moderat atau sedang. Risiko bahaya ini berada di 

area mesin fan-fan dengan aktivitas pemeriksaan dan pengecekan me-

sin saklar pada mesin. 

Risiko ini kecil kemungkinan terjadi karena telah terdapat 

grounding atau penanaman kabel listrik bertegangan tinggi di bawah 

tanah yang memumgkinkan kabel power tidak langsung dijangkau 

petugas boiler dan adanya rambu peringatan kabel bertegangan pada 

area mesin sehingga potensi bahaya tersebut dapat dihindari. 

g. Terpapar oli 

Terpapar oli atau pelumas peralatan pada saat melakukan pen-

gisian oli pada mesin fan berisiko menyebabkan ganggungguan 

pernapasan, mengiritasi kulit, dan pencemaran lingkungan dengan 

tingkat probability 2 (kecil kemungkinan terjadi) dan severity 1 (tidak 

signifikan sehingga tidak menyita jam kerja), sehingga dikategorikan 

rendah (low risk). 
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Risiko ini kemungkinan terjadi karena adanya unsafe action 

dari petugas yang pada saat melakukan pengisian pada mesin, ter-

dapat baut mesin yang kurang rapat menyebabkan oli dapat tercecer. 

Serta penggunaan APD berupa masker yang jarang. 

h. Terkena benda bergerak 

Terkena benda bergerak pada mesin komponen coal feeder 

berisiko menyebabkan cedera ringan hingga sedang dengan tingkat 

probability 2 (kecil kemungkinan terjadi) dan severity 1 (tidak signif-

ikan sehingga tidak menyita jam kerja), sehingga dikategorikan ren-

dah (low risk). 

 Risiko ini kemungkinan terjadi pada saat melakukan 

pemantauan pada pengoperasian mesin bunker dan crusher yang ber-

tujuan agar batubara tidak melebihi muatan mesin yang dapat meng-

ganggu kinerja mesin. 

i. Kebakaran 

Adanya potensi bahaya kebaran yang disebabkan oleh ledakan 

debu pada area mesin coal feeder berisiko menyebabkan cedera rin-

gan hingga sedang seperti mengalami luka bakar dan dapat me-

nyebabkan mesin rusak yang dapat menghambat proses produksi. 

memiliki tingkat probability 1 (sangat kecil kemungkinan terjadi) dan 

severity 4 (signifikan dengan pertolongan sedang hingga perawatan 

medis di rumah sakit), sehingga dikategorikan tinggi (high). 

 

j. Manual handling 

Pekerjaan secara manual pada saat mengontrol katup-katup 

boiler dan pembersihan sisa pembakaran batubara, dan pengontrolan 
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mesin agar berjalan lancar yang berpotensi dapat menyebabkan nyeri 

otot karena posisi membungkuk dan berdiri lama. tingkat probability 

2 (kecil kemungkinan terjadi) dan severity 1 (tidak signifikan sehing-

ga tidak menyita jam kerja), sehingga dikategorikan rendah (low risk). 

Risiko ini kemungkinan terjadi karena mesin beroperasi secara ber-

samaan, sehingga petugas harus berkeliling untuk mengecek kondisi 

mesin agar tetap berjalan lancar. 

Perusahaan PT. Indonesia Power Kab. Barru khusus pada bagian 

boiler sendiri setiap tahunnya rutin melakukan medical check up terhadap 

petugasnya guna mengetahui kondisi kesehatan petugasnya. Apalagi, pada 

bagian boiler memiliki banyak potensi bahaya dan risiko yang dapat mem-

bahayakan petugasnya.  

3.   Pengendalian Risiko 

Setelah bahaya teridentifikasi, maka potensi bahaya yang ada harus 

segera dikendalikan. Hal tersebut bertujuan untuk menurunkan tingkat risi-

ko yang akan mungkin timbul. Banyaknya bahaya yang berpotensi muncul 

selama proses pekerjaan berlangsung membuat petugas yang berada di lo-

kasi mesin mengalami risiko yang dapat merugikan sehingga mengganggu 

aktivitas kerja.  

Menurut supervisor operation unit 1-2 BRU OMU, dalam me-

nangani ancaman yang ada, beberapa tindakan yang dilakukan ketika ter-

dapat potensi bahaya yang tinggi selama aktivitas berlangsung adalah 

mengamankan lokasi yang terdapat bahaya yang merugikan, memasang 

safety line, serta melaporkan bahaya tersebut kepada pelaksana K3 perus-

ahaan. 
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PLTU Barru sendiri telah menerapkan beberapa pengendalian 

bahaya yang dapat meminimalisir potensi terjadinya bahaya, karena PLTU 

Barru merupakan industri besar yang memiliki potensi bahaya dan risiko 

yang tinggi. Berikut upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau 

menurunkan tingkat risiko agar potensi bahaya dan risikonya dapat terken-

dali yaitu: 

a. Kebisingan 

Risiko mengalami gangguan pendengaran. Pengendalian dil-

akukan secara rekayasa teknik yaitu pemasangan cover peralatan untuk 

meminimalisirkan suara bising dari mesin dan pengoperasian secara 

DCS  (Distributed Control System) yang merupakan sistem kontrol 

pengoperasian mesin yang dapat dipantau melalui monitor, 

pengendalian admnistratif berupa menyediakan instruksi kerja dan 

SOP, memasang rambu-rambu K3, melakukan cek kesehatan, dan 

penggunaan APD berupa earplug dan earmuff guna meminimalisir 

terjadinya bahaya kebisingan yang dapat menyebabkan gangguan 

pendengaran.  

Hal ini telah sesuai dengan UU No. 1 tahun 1970 pasal 13 ten-

tang keselamatan kerja, yaitu kewajiban bila memasuki tempat kerja 

dan Kep. 51/MEN/1999 tentang nilai ambang batas (NAB) faktor fisika 

di tempat kerja 

b. Suhu panas 

Risiko mengalami heat stress, dehidrasi dan luka bakar ringan 

hingga sedang ketika terpapar percikan api pembakaran dan peralatan 

panas. Pengendalian dilakukan secara rekayasa teknik berupa pemasan-

gan cover peralatan guna meredam penyebaran panas yang berasal dari 
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mesin dan mengisolasi area kerja untuk membatasi aktivitas kecil 

disekitaran mesin, pengendalian secara administratif seperti menye-

diakan instruksi kerja dan melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP, 

memasang rambu-rambu peringatan, cek kesehatan secara berkala dan 

penggunaan APD berupa sepatu safety, sarung tangan, helm, dan paka-

ian wearpack. 

Hal ini sesuai dengan UU No. Tahun 1970 pasal 13 tentang 

keselamatan kerja, yaitu kewajiban bila memasuki tempat kerja dan 

Kepmenaker. 333/MEN/1989 tentang diagnosis dan pelaporan penyakit 

akibat kerja 

c. Terpapar debu batubara 

Risiko mengalami gangguan pernapasan, iritasi kulit, dan mata 

perih. Pengendalian dilakukan secara rekayasa teknik berupa 

penggunaan dust suppression atau proses penyemprotan air pada 

batubara untuk mengurasi debu dan pengoptimalisasian penggunaan 

dust collector yang merupakan mesin yang dapat mengurasi polusi 

udara, pengendalian secara administratif berupa menyediakan instruksi 

kerja dan SOP, memasang rambu-rambu, cek kesehatan untuk 

mengetahui kesehatan tubuh agar dapat meminimalisir terjadinya 

bahaya kesehatan yang tidak diinginkan, serta APD berupa masker, sar-

ung tangan, dan kacamata. Pekerja harus selalu mengutamakan 

kesehatan dan keselamatannya selama berada di tempat kerja agar 

terhindar dari kecelakaan kerja yang dapat merugikan diri sendiri dan 

perusahaan. 

Hal ini sesuai dengan UU No. Tahun 1970 pasal 13 tentang 

keselamatan kerja, yaitu kewajiban bila memasuki tempat kerja dan 
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Kepmenaker. 333/MEN/1989 tentang diagnosis dan pelaporan penyakit 

akibat kerja 

d. Terkena uap  

Risiko mengalami ISPA dan kulit melepuh karena adanya 

peralatan panas dan titik didih dengan suhu tinggi. Pengendalian dil-

akukan dengan menyediakan instruksi kerja dan SOP, memasang ram-

bu-rambu, kontrol administratif berupa cek kesehatan, serta APD beru-

pa wearpack, sepatu safety, masker, sarung tangan, dan kacamata. Hal 

ini sesuai dengan UU No. Tahun 1970 pasal 13 tentang keselamatan 

kerja, yaitu kewajiban bila memasuki tempat kerja dan Kepmenaker. 

333/MEN/1989 tentang diagnosis dan pelaporan penyakit akibat kerja 

e. Terpeleset, tersandung, terjatuh dari ketinggian 

Risiko mengalami cedera ringan hingga sedang hingga berujung 

fatal. Pengendalian dilakukan secara rekayasa teknik yaitu adanya 

handrail atau pegangan tangan dan guardrail atau pagar pembatas yang 

kokoh, membatasi aktivitas kecil, pengendalian administratif berupa 

menyediakan instruksi kerja, melakukan proses kerja sesuai dengan 

SOP, safety permit (surat izin kerja) bekerja di ketinggian, memasang 

rambu-rambu potensi bahaya, serta APD berupa sepatu safety, helm, 

dan body harness. Hal ini telah sesuai dengan UU No. 1 tahun 1970 ten-

tang keselamatan kerja. 

f. Kebakaran 

Risiko mengalami cedera ringan hingga sedang seperti kulit 

melepuh dan dapat menyebabkan mesin rusak. Pengendalian dilakukan 

secara rekayasa teknik sistem pemadam kebakaran, pengendalian 

administratif berupa pengawasan rutin selama pengoperasian mesin, 
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serta APD berupa masker, sarung tangan, sepatu safety, dan pakaian 

wearpack. Hal ini telah sesuai dengan UU No. 1 tahun 1970 tentang 

keselamatan kerja, Permenaker No. 04/MEN/1980 tentang syarat-syarat 

pemasangan dab pemeliharaan APAR, dan Kep. 186/MEN/1999 ten-

tang unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja 

g. Tersengat listrik 

Risiko mengalami luka bakar, kejang-kejang hingga fatal ketika 

tersengat listrik. Pengendalian dilakukan secara rekayasa teknik berupa 

grounding peralatan atau sistem bawah tanah untuk mengamankan 

manusia dari sengatan listrik, pengendalian administratif seperti me-

nyediakan instruksi kerja dan SOP, memasang rambu-rambu adanya 

listrik yang bertegangan tinggi, serta APD berupa sepatu safety, 

wearpack dan sarung tangan. 

Hal ini sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1970 pasal 13 tentang 

keselamatan kerja, yaitu kewajiban bila memasuki tempat kerja dan Per. 

03/MEN/1998 tentang cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan serta 

pemasangan instalasi listrik telah sesuai dengan Kepmenaker. 

75/MEN/2002 tentang pemberlakuan (SNI) Standard Nasional Indone-

sia nomor 04-0225-2000 mengenai persyaratan umum instalasi listrik 

2000 (PUIL 2000) dan membuat intruksi kerja pemasangan atau in-

stalasi di tempat kerja.  

h. Terkena benda bergerak 

Berisiko mengalami cedera ringan hingga sedang apabila terke-

na mesin bergerak (crusher dan bunker). Dilakukan pengendalian 

secara teknik yaitu mengisolasi area lifting dan mengkondisikan waktu 
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pekerjaan, menyediakan instruksi kerja dan SOP serta APD berupa sar-

ung tangan dan helm. 

i. Terpapar oli/pelumas  

Risiko mengalami gangguan pernapasan, mengiritasi kulit dan 

pencemaran lingkungan. Dilakukan pengendalian secara administratif 

yaitu melakukan pekerjaan sesuai SOP, memasang rambu-rambu K3, 

melibatkan ahli K3 kimia pada saat melakukan aktivitas, 5S serta 

penggunaan APD berupa sepatu safety, masker, sarung tangan kimia, 

chemical spill kit atau penyerap limbah B3. 

Hal ini sesuai dengan Kepmenaker. 187/MEN/1999 tentang 

pengendalian bahan kimia berbahaya serta PP No. 18 tahun 1999 

revisi PP 101/2014 di pengendalian sampah B3 padat/non organik, 

dan IK Waste Management di tempat kerja 

j. Manual handling 

Risiko mengalami nyeri otot karena berdiri terlalu lama dan 

harus berkeliling untuk mengecek kondisi mesin agar tetap berjalan 

lancar. Dilakukan pengendalian seperti menyediakan instruksi kerja 

dan SOP, memasang rambu-rambu ergonomi, serta APD berupa sepa-

tu safety, sarung tangan dan helm. Pekerja harus selalu mengutamakan 

kesehatan dan keselamatannya selama berada di tempat kerja agar 

terhindar dari kecelakaan kerja yang dapat merugikan diri sendiri dan 

perusahaan. 

Dengan berperilaku yang aman dan sehat kita akan menjaga lingkungan 

hidup kita, karena Allah swt menciptakan alam semesta ini untuk dijaga demi 

kemaslahatan seluruh umat manusia. Sehingga benang merah dengan islam 

adalah sama-sama mengingatkan umat manusia agar senantiasa berperilaku 
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(berpikir dan bertindak) yang aman dan sehat dalam bekerja ditempat kerja 

(dikantor, dipabrik, ditambang, dan dimana tempat bekerja). Dengan berper-

ilaku aman dan sehat akan tercipta suatu kondisi atau lingkungan yang aman 

dan sehat. Dengan bekerja yang aman ditempat kerja, akan membawa keun-

tungan bagi diri sendiri maupun perusahaan tempat kerja. Jika perusahaan 

sehat para pekerja pun akan tenang dalam bekerja. Karena disitu tempat peker-

ja mencari nafkah. Bekerja untuk mencari nafkah, bukan bekerja untuk 

mendapat kecelakaan, penyakit dan masalah. 

Menurut Ali Yafie, upaya memilihara diri dan harta kekayaan dari 

kemusnahan, kehilangan dan penderitaan adalah suatu tuntutan naluriah yang 

didukung oleh ketentuan Islam sendiri yang tidak mencegah seseorang 

melakukan upaya-upaya yang dianggap perlu untuk menjamin ketentuannya. 

Seperti yang dijelaskan dalam QS. Ar-Ra’ad 13: ayat 11, Allah SWT berfir-

man:  

ًْفسُِهِنْ  َ َ لََّ يغُيَسُِّ هَب ثقِىَْمٍ حَتهً يغُيَسُِّوْا هَب ثبِ  ِۗۗ اِىا اللّٰه

Terjemahan :  

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka 

mengubah apa yang ada pada diri mereka.” 

Maksud ayat di atas Allah SWT berfirman apabila seseorang tersebut 

tidak berusaha mengubah cara pandang dalam hidupnya niscaya dia tidak akan 

berubah, baik itu dalam mengelola harta maupun usahanya. Begitu juga dalam 

Islam yang mengajarkan seseorang agar tetap berhati-hati dan melihat 

kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depannya. Alangkah in-

dahnya hidup ini jika kita berada dalam suatu kondisi atau lingkungan yang 

aman dan sehat. Tidak merisaukan akan bahaya yang mengancam baik jiwa 

maupun harta benda. Sebagaimana Allah swt awalnya menciptakan alam se-
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mesta ini dengan kondisi dan lingkungan yang aman. Jadi menjaga perilaku 

akan menjaga kondisi, dimana dalam suatu kondisi yang aman, sehat dan nya-

man bukan hanya seorang yang merasakan kondisi tersebut tapi semua mahluk 

hidup ciptaanNya yang ingin merasakan lingkungan tersebut. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian dilakukan pada saat pengoperasian boiler berjalan, sehingga 

aktivitas observasi terbatas karena banyaknya mesin yang beroperasi yang 

dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Kurangnya dokumentasi 

potensi bahaya yang didapatkan secara langsung, sehingga beberapa data yang 

disajikan hanya berdasarkan hasil wawancara dengan petugas boiler dan 

pelaksana K3 PLTU Barru.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil observasi dan analisis yang dilakukan pada proses 

aktivitas boiler menggunakan metode HIRARC di PT. Indonesia Power Kab. 

Barru maka disimpulkan sebagai berikut: 

1. Potensi bahaya yang teridentifikasi pada bagian boiler di PT. Indonesia 

Power Kab. Barru berjumlah 26 potensi bahaya yaitu bahaya fisik 12 po-

tensi bahaya (46%), mekanik 9 potensi bahaya (35%), kimia 1 (4%) poten-

si bahaya, dan ergonomi 4 (15%) potensi bahaya. Bahaya bersumber dari 

unsafe condition adalah 22 potensi bahaya (69%) dan bahaya yang ber-

sumber dari unsafe action adalah 10 potensi bahaya (31%).  

2. Analisis tingkat risiko dengan risk assessment pada bagian boiler di PT. 

Indonesia Power Kabupaten Barru, risiko rendah (low risk) sebanyak 19 

(73%) jenis bahaya yaitu kebisingan, terpapar debu batubara, terpele-

set/terjatuh, suhu panas, manual handling dan terpapar oli mesin. Risiko 

sedang (moderate risk) sebanyak 4 (16%) jenis bahaya yaitu terkena uap 

panas 310-312°C, suhu panas 310-900°C dan kebakaran. Risiko tinggi 

(high risk) sebanyak 3 (11%) jenis bahaya yaitu jatuh dari ketinggian dan 

kebakaran. 

3. Pengendalian yang digunakan pada aktivitas bolier di PT. Indonesia Kab. 

Barru yaitu rekayasa teknik seperti Pemasangan cover peralatan, 

pengoperasian secara DCS (Distributed Control System) pada kebisingan, 

Optimalisasi penggunaan dust suppression, dan dust collector pada debu 

halus dan batubara, penyediaan APAR pada kebakaran, grounding 

peralatan pada kabel listrik. Pengendalian secara administratif seperti 
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penyediaan instruksi kerja dan SOP, pengecekan kesehatan, serta 

penggunaan APD. 

 

B. Implikasi  

Pada hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan parameter dalam 

mempertimbangkan suatu bahaya yang dapat terjadi kapanpun dan di mana-

pun agar tidak menimbulkan kerugian untuk diri sendiri dan perusahaan. 

Selain itu juga diharapkan dengan adanya penelitian ini, pihak-pihak yang 

bersangkutan dapat lebih berhati-hati dengan bahaya yang ada, entah bahaya 

tersebut masih berada pada kategori rendah, sedang ataupun tinggi. 

C. Saran 

1. Diharapkan agar petugas senantiasa melakukan pekerja tidak sendirian 

ketika berada pada area lokal boiler 

2. Diharapkan agar petugas senantiasa menggunakan APD yang telah 

disiapkan oleh perusahaan guna mencegah terjadinya kecelakaan dan 

penyakit akibat kerja. 
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Lampiran 1 

Form Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko & Pengendalian Resiko (Hazard 

Identification, Risk Assessment & Risk Control (HIRARC) 

HIRARC FORM  
(Hazard Identification, Risk Assessment, & Risk Control) 

 Jurusan/Fakultas:    

Universitas:    

Unit Kerja:    

Dilaksanakan oleh:    

 

 

 

 

 

No. Aktivitas 
Hazard 

(Bahaya) 
Dampak Probability Severity 

Level 
Matriks 

Pengendalian 

1 
 

            

2 
 

            

3 
 

            

4  
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LAMPIRAN 2: KUESIONER 

ANALISIS POTENSI BAHAYA PADA BAGIAN BOILER PEMBANGKIT 
LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) MENGGUNAKAN HIRARC  

DI PT. INDONESIA POWER 
KABUPATEN BARRU 

A. Umum  

Bapak/Ibu yang terhormat, Pernyataan di kuesioner ini semata-mata 

digunakan sebagai data penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang 

berjudul “Analisis Potensi Bahaya Pada Bagian Boiler Pembangkit Listrik 

Tenaga Uap (PLTU) Menggunakan HIRARC di PT. Indonesia Power Kabu-

paten Barru”. 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 

b. Nama : 

c. Usia : Tahun 

d. Tingkat Pendidikan : 

e. Masa Kerja : Tahun 

C. Petunjuk pengisian kuesioner 
a. Mohon beri tanda centang (√) pada jawaban yang Bapak/Ibu anggap 

paling sesuai 
b. Setiap pertanyaan hanya membutuhkan satu jawaban saja. 
c. Mohon untuk memberikan yang sebenarnya. 

D. Kuesioner Penelitian 
1. Identifikasi Bahaya 

a) Bagaimana kondisi lingkungan kerja Anda? 
b) Jenis bahaya apa saja yang berpotensi muncul selama proses 

pekerjaan? 
c) Apakah ada sumber bahaya yang dapat menimbulkan cedera/loss? 
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2. Penilaian Risiko 
Tingkat Kemungkinan/probability  

Skala Definisi √ Kemungkinan
1 Sangat dipastikan tidak akan terjadi SK Sangat Kecil
2 Kemungkinan kecil terjadi K Kecil
3 Kemungkinan antara terjadi atau tidak terjadi S Sedang
4 Kemungkinan besar bisa terjadi B Besar
5 Sangat dipastikan bisa terjadi SB Sangat Besar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Lokasi Aktivitas Potensi 
Bahaya 

Efek Bahaya SK K S B SB 

1. 
Mesin 
Coal 
Feeder 

        

2. 
Mesin 
Furnace 

        

3. 
Mesin 
Fan 

        

4. 
Mesin 
Steam 
Drum 
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Tingkat Keparahan/Severity 

Level Definisi √ Keparahan 

1 
Pertolongan ringan tanpa menyita waktu dari peker-

jaan. 
(TS) Tidak Signifikan 

2 
Pertolongan ringan dengan menyita waktu kerja s.d. 5 

orang 
(MI) Minor 

3 
Pertolongan ringan dan menyita waktu kerja > 5 orang 

atau rehat di rumah s.d. 5 orang 
(ME) Medium 

4 
Rehat di rumah > 5 orang atau pertolongan medis di 

RS s.d. 5 orang 
(S) Signifikan 

5 
Pertolongan medis di RS > 5 orang atau berujung cacat 

hingga meninggal dunia 
(M) Malapetaka 

 

3. Pengendalian Bahaya 

a. Tindakan apa yang Anda lakukan ketika terdapat potensi bahaya 

yang tinggi selama aktivitas berlangsung? 

b. Upaya apa yang dilakukan perusahaan dalam mengendalikan ba-

haya? 

No Lokasi Aktivitas Potensi 
Bahaya 

Efek Bahaya TS MI ME S M 

1. 
Mesin 
Coal 
Feeder 

        

2. 
Mesin 
Furnace 

        

3. 
Mesin 
Fan 

        

4. 
Mesin 
Steam 
Drum 
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LAMPIRAN 3: Master Tabel Risk Assessment Responden Penelitian 

No. Nama Umur Pendidikan 
Masa 
Kerja 

Lokasi  Potensi Bahaya Dampak Probability Severity Rating 
level 

Matrix 

1 
Amanda 

Raka Asis 
29 D3 1 

mesin fan 
kebisingan mengganggu pendengaran 2 2 4 R 

tersengat listrik luka bakar atau kejang 2 3 6 M 
oli pelumas mengganggu pernapasan 2 1 2 R 

mesin coal 
feeder 

terpapar batubara mengganggu pernapasan 1 3 3 M 
suhu panas dehidrasi dan kulit melepuh 2 3 6 M 

mesin furnace 
suhu panas dehidrasi dan kulit melepuh 2 3 6 M 
kebisingan mengganggu pendengaran 2 1 2 R 

terpapar batubara mengganggu pernapasan 3 1 3 R 
mesin steam 

drum 
suhu panas dehidrasi dan kulit melepuh 2 2 4 R 
kebisingan mengganggu pendengaran 2 1 2 R 

2 Supriadi 36 SMA 7 

mesin coal 
feeder 

kebisingan mengganggu pendengaran 3 2 6 M 
terkena benda bergerak cedera ringan hingga sedang 1 1 1 R 

mesin furnace 
terpapar batubara mengganggu pernapasan 4 1 4 T 

suhu panas dehidrasi dan kulit melepuh 2 2 4 R 
kebisingan mengganggu pendengaran 3 1 3 R 

mesin steam 
drum 

suhu panas dehidrasi dan kulit melepuh 2 2 4 R 
kebisingan mengganggu pendengaran 3 1 3 R 

3 Wahyuddin 37 SMA 7 

mesin furnace suhu panas dehidrasi dan kulit melepuh 3 2 6 M 
mesin coal 

feeder 
kebisingan mengganggu pendengaran 3 2 6 M 

mesin fan kebisingan mengganggu pendengaran 3 2 6 M 

4 
Muh. 

Fachruddin 
30 S1 5 

mesin coal 
feeder 

kebakaran 
dapat membuat kulit melepuh 

dan dapat merusak mesin 
3 2 6 M 

terpapar batubara mengganggu pernapasan 3 1 3 R 
kebisingan mengganggu pendengaran 3 1 3 R 

mesin fan tersengat listrik luka bakar atau kejamg 3 2 6 M 

steam drum 
terkena uap dan air 

panas 
kulit melepuh dan dapat terke-

na ispa 
3 2 6 M 
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5 Harianto 34 D3 7 

mesin fan 
kebisingan mengganggu pendengaran 2 1 2 R 
suhu panas dehidrasi dan kulit melepuh 3 1 3 R 

mesin coal 
feeder 

terpapar batubara mengganggu pernapasan 3 1 3 R 
terkena benda bergerak cedera ringan hingga sedang 1 1 1 R 

kebisingan mengganggu pendengaran 2 1 2 R 
mesin furnace suhu panas dehidrasi dan kulit melepuh 3 1 3 R 
mesin steam 

drum 
suhu panas dehidrasi dan kulit melepuh 3 1 3 R 

6 Ardiansyah 35 D3 5 

mesin coal 
feeder 

kebakaran 
dapat membuat kulit melepuh 

dan dapat merusak mesin 
2 3 6 M 

mesin furnace terpapar batubara mengganggu pernapasan 2 2 4 R 

steam drum 
terkena uap dan air 

panas 
kulit melepuh dan ispa 1 3 3 M 

mesin fan 
terjepit/tersandung  cedera ringan hingga sedang 2 3 6 M 

kebisingan ganggu pendengaran 2 2 4 R 

7 Al Imran 28 SMK 7 

coal feeder 
tergelincir  cedera ringan hingga sedang 2 1 2 R 

terpapar batubara mengganggu pernapasan 3 1 3 R 

mesin fan 
kebisingan ganggu pendengaran 3 1 3 R 

tersengat listrik luka bakar atau kejang 1 4 4 T 

burner furnace 
suhu panas dehidrasi dan kulit melepuh 3 1 3 R 

terjatuh cedera ringan hingga sedang 2 1 2 R 

8 Faroby 26 D4 4 

mesin fan 
kebisingan ganggu pendengaran 3 1 3 R 

terpapar batubara mengganggu pernapasan 3 1 3 R 

steam drum 
terjatuh dari ketinggian 

cedera hingga dapat me-
nyebabkan kematian 

1 5 5 T 

suhu panas dehidrasi dan kulit melepuh 3 1 3 R 

coal feeder 
terjatuh cedera ringan hingga sedang 2 1 2 R 

terpapar batubara mengganggu pernapasan 2 2 4 R 
suhu panas dehidrasi dan kulit melepuh 3 1 3 R 

mesin furnace manual handling 
dapat menyebabkan cedera 

ringan hingga nyeri otot 
2 1 2 R 

9 Rahim 26 SMA 6 
steam drum terpapar uap panas kulit melepuh dan ispa 1 3 3 M 

coal feeder kebakaran 
dapat membuat kulit melepuh 

dan dapat merusak mesin 
1 4 4 T 
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suhu panas dehidrasi dan kulit melepuh 3 2 6 M 
burner furnace suhu panas dehidrasi dan kulit melepuh 3 2 6 M 

mesin fan 
suhu panas dehidrasi dan kulit melepuh 3 1 3 R 
kebisingan ganggu pendengaran 3 1 3 R 

10 Firman 30 D3 3 
mesin fan suhu panas dehidrasi dan kulit melepuh 3 1 3 R 

steam drum suhu panas dehidrasi dan kulit melepuh  2 1 2 R 
coal feeder terjatuh/terpeleset cedera ringan hingga sedang 2 2 4 R 

11 Rahman 30 D3 4 

steam drum terkena uap kulit melepuh dan ispa 1 3 3 M 

mesin fan 
terjepit/tersandung  cedera ringan hingga sedang 2 1 2 R 

tersengat listrik luka bakar,atau kejang 2 2 4 R 
coal feeder kebisingan gangguan pendengaran 2 2 4 R 

burner furnace 

terpapar batubara mengganggu pernapasan 3 1 3 R 
terjatuh/terpeleset cedera ringan hingga sedang 2 2 4 R 

manual handling 
dapat menyebabkan cedera 

ringan hingga nyeri otot 
2 1 2 R 

12 Fransiskus  26 SMK 6 

mesin fan 
kebisingan gangguan pendengaran 3 1 3 R 
suhu panas dehidrasi dan kulit melepuh 2 2 4 R 

terjatuh/terpeleset cedera ringan hingga sedang 2 2 4 R 
coal feeder suhu panas dehidrasi dan kulit melepuh 2 2 4 R 
steam drum terpapar uap panas kulit melepuh dan ispa 1 4 4 T 

furnace debu batubara mengganggu pernapasan 2 2 2 R 

13 Asbiandy 27 SMA 4 

mesin fan 
terjatuh cedera ringan hingga sedang 2 2 2 R 

tersengat listrik luka bakar, shock atau kejang 2 3 6 M 

burner furnace 
terpapar batubara mengganggu pernapasan 2 2 4 R 

suhu panas dehidrasi dan kulit melepuh 3 2 6 M 

coal feeder 
jatuh dari ketinggian 

cedera hingga dapat me-
nyebabkan kematian 

1 5 5 T 

kebisingan gangguan pendengaran 2 2 4 R 
suhu panas dehidrasi dan kulit melepuh 3 2 6 M 

14 Amir  48 D3 10 coal feeder 

kebakaran 
dapat membuat kulit melepuh 

dan dapat merusak mesin 
1 4 4 T 

kebisingan gangguan pendengaran 1 1 1 R 

jatuh dari ketinggian 
cedera hingga dapat me-

nyebabkan kematian 
1 5 5 T 
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burner furnace 
terpapar batubara gangguan pernapasan 3 1 3 R 

suhu panas dehidrasi dan kulit melepuh 3 2 6 M 
terpeleset cedera ringan hingga sedang 1 1 1 R 

steam drum 
terpapar batubara gangguan pernapasan 2 1 2 R 

terpeleset cedera ringan hingga sedang 1 1 1 R 

mesin fan 
terpapar batubara gangguan pernapasan 2 1 2 R 
tersengat listrik luka bakar, shock hingga fatal 1 3 3 M 

15 Abu Thalib 31 SMK 8 

steam drum kebisingan gangguan pendengaran 2 1 2 R 
mesin fan terjepit/tersandung  cedera ringan hingga sedang 1 1 1 R 

burner furnace 
suhu panas dehidrasi dan kulit melepuh 3 1 3 R 

terjepit/tersandung cedera ringan hingga sedang 1 1 1 R 

16 
Jumadil 

Awal 
26 SMK 7 

burner furnace suhu panas dehidrasi dan kulit melepuh 3 2 6 M 

coal feeder 
kebisingan gangguan pernapasan 3 1 3 M 
suhu panas dehidrasi dan kulit melepuh 2 3 6 M 

terpapar batubara mengganggu pernapasan 2 3 6 M 

mesin fan 
tersengat listrik luka bakar atau kejang 1 1 1 R 

terjatuh cedera ringan hingga sedang 2 1 2 R 
terpapar batubara gangguan pernapasan 2 1 2 R 

steam drum 
kebisingan gangguan pernapasan 3 1 3 R 
suhu panas dehidrasi dan kulit melepuh 2 3 6 M 

17 
Hasbullah 

Sabir 
25 SMK 7 

coal feeder 
tergelincir cedera ringan hingga sedang 1 3 3 M 
kebisingan gangguan pendengaran 3 1 3 R 

terpapar batubara mengganggu pernapasan 3 1 3 R 

mesin fan 
tersengat listrik luka bakar atau kejang 2 3 6 M 

terpapar oli peralatan 
gangguan pernapasan dan 

iritasi kulit 
2 1 2 R 

burner furnace 
suhu panas dehidrasi dan kulit melepuh 3 2 6 M 

terpapar batubara gangguan pernapasan 2 1 2 R 
steam drum terpeleset cedera ringan hingga sedang 1 1 1 R 

18 M. Ihzan 29 SMK 6 

coal feeder jatuh dari ketinggian 
cedera hingga dapat me-

nyebabkan kematian 
1 5 5 T 

mesin fan kebisingan gangguan pendengaran 2 2 4 R 
steam drum suhu panas dehidrasi dan kulit melepuh 3 1 3 R 

burner furnace suhu panas dehidrasi dan kulit melepuh 3 1 3 R 
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terpapar batubara gangguan pernapasan 3 1 3 R 

19 Indra.N 26 D3 4 

coal feeder suhu panas dehidrasi dan kulit melepuh 2 1 2 R 

mesin fan 
kebisingan gangguan pernapasan 2 2 4 R 
suhu panas dehidrasi dan kulit melepuh 2 1 2 R 

terpapar batubara gangguan pernapasan 2 1 2 R 

burner furnace 
suhu panas dehidrasi dan kulit melepuh 2 2 4 R 

terpapar batubara gangguan pernapasan 2 1 2 R 
terjepit/tersandung  cedera ringan hingga sedang 1 1 1 R 

steam drum 
terjatuh cedera ringan hingga sedang 1 2 2 R 

kebisingan ganggu pendengaran 2 2 4 R 
suhu panas dehidrasi dan kulit melepuh 2 2 4 R 

20 Fardi 32 SMK 4 

burner furnace manual handling 
cedera ringan hingga nyeri 

otot 
1 1 1 R 

coal feeder 

kebakaran kulit melepuh 1 3 3 M 
terpapar batubara gangguan pernapasan 2 2 4 R 

kebisingan ganggu pendengaran 2 2 4 R 
suhu panas dehidrasi dan kulit melepuh 2 2 4 R 

mesin fan terpapar oli peralatan 
mengganggu pernapasan dan 

mengiritasi kulit 
1 1 1 R 

steam drum 
terjatuh dari ketinggian 

cedera hingga menyebabkan 
kematian 

1 5 5 T 

suhu panas dehidrasi dan kulit melepuh 2 2 4 R 
kebisingan gangguan pendengaran 2 2 4 R 

21 Andi Latta 29 STM 10 

coal feeder 
tersandung mesin cedera ringan hingga sedang 1 1 1 R 
terpapar batubara gangguan pernapasan 2 1 2 R 

mesin fan kebisingan gangguan pendengaran 3 1 3 R 
burner furnace suhu panas dehidrasi dan kulit melepuh 2 1 2 R 

steam drum 
kebisingan gangguan pendengaran 3 1 3 M 
suhu panas dehidrasi dan kulit melepuh 2 1 2 R 

22 Muh Rizal 25 SMK 3 

mesin fan 
kebisingan gangguan pendengaran 2 1 2 R 

terjepit/tersandung  cedera ringan hingga sedang 2 1 2 R 

steam drum 
suhu panas dehidrasi dan kulit melepuh 3 2 6 M 
kebisingan gangguan pendengaran 2 1 2 R 

coal feeder kebisingan gangguan pendengaran 2 1 2 R 
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terjepit/tersandung  cedera ringan hingga sedang 1 2 2 R 

furnace 
kebisingan gangguan pendengaran 2 1 2 R 
suhu panas dehidrasi dan kulit melepuh 3 2 6 M 
terpeleset cedera ringan hingga sedang 2 2 4 R 

23 
Riko Sapu-

tra 
32 D3 8 

coal feeder 

suhu panas menyebabkan kulit melepuh 3 2 6 M 
kebisingan gangguan pendengaran 3 1 3   

jatuh dari ketinggian 
cedera hingga dapat me-

nyebabkan kematian 
1 5 5 T 

mesin fan 
tersengat listrik luka bakar atau kejang 1 5 5 T 

terjepit/tersandung  cedera ringan hingga sedang 1 1 1 R 
terpapar batubara gangguan pernapasan 3 1 3 R 

burner furnace 
suhu panas dehidrasi dan kulit melepuh 3 3 9 T 

terpapar batubara gangguan pernapasan 3 1 3 R 
terjatuh cedera ringan hingga sedang 1 1 1 R 

24 
Ahmad 
Zulkifli 
Usman 

23 SMK 3 

mesin fan 
terpapar batubara gangguan pernapasan 2 1 2 R 

kebisingan gangguan pendengaran 3 1 3 R 
suhu panas dehidrasi dan kulit melepuh 2 2 4 R 

coal feeder 

terpapar batubara gangguan pernapasan 3 1 3 R 
kebisingan gangguan pendengaran 2 1 2 R 
suhu panas dehidrasi dan kulit melepuh 2 2 4 R 

terjatuh cedera ringan hingga sedang 1 1 1 R 

burner furnace 
terpapar batubara gangguan pernapasan 3 1 3 R 

suhu panas dehidrasi dan kulit melepuh 3 1 3 R 
manual handling pegal dan nyeri otot 3 1 3 R 

steam drum 
jatuh dari ketinggian 

cedera hingga dapat me-
nyebabkan kematian 

1 5 5 T 

terpeleset cedera ringan hingga sedang 2 1 2 R 

25 
Ince An-

dryan 
28 SMK 8 

steam drum 
terpapar uap panas kulit melepuh dan ispa 1 3 3 M 

kebisingan gangguan pendengaran 2 2 4 R 
suhu panas dehidrasi dan kulit melepuh 2 2 4 R 

coal feeder 
terpapar batubara gangguan pernapasan 2 1 2 R 

kebisingan gangguan pendengaran 2 2 4 R 

mesin fan 
suhu panas dehidrasi dan kulit melepuh 2 2 4 R 
kebisingan gangguan pendengaran 2 1 2 R 
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mesin furnace 
terpapar batubara gangguan pernapasan 2 1 2 R 

suhu panas dehidrasi dan kulit melepuh 2 2 4 R 

26 Ismail 27 SMK 7 

steam drum kebisingan gangguan pendengaran 2 1 2 R 
coal feeder terpapar batubara gangguan pernapasan 2 1 2 R 

burner furnace kebisingan gangguan pendengaran 2 1 2 R 
mesin fan kebisingan kulit melepuh 2 1 2 R 

27 
Haerul 
Ashar 

29 D3 7 

coal feeder terpapar batubara gangguan pernapasan 2 1 2 R 
burner furnace tekanan panas kulit melepuh 2 1 2 R 

steam drum kebisingan gangguan pendengaran 2 1 2 R 
mesin fan terpapar batubara gangguan pernapasan 3 1 3 R 

28 
Chaidir 
Qalby 

25 D3 5 

mesin fan 
tersengat listrik luka bakar atau kejang 2 3 6 M 

kebisingan gangguan pendengaran 3 1 3 R 
terpapar batubara gangguan pernapasan 2 1 2 R 

burner furnace kebisingan gangguan pendengaran 3 1 3 R 
coal feeder suhu panas dehidrasi dan kulit melepuh 3 2 6 M 
steam drum terpapar uap panas kulit melepuh dan ispa 2 3 6 M 

29 Jusni 31 D3 4 

coal feeder terpapar batubara luka bakar, shock atau kejang 2 1 2 R 

mesin fan 
terpapar pelumas  kulit melepuh 1 1 1 R 

terjepit/tersandung  cedera ringan hingga sedang 1 1 1 R 

burner furnace 
terpapar batubara gangguan pernapasan 3 1 3 R 

suhu panas dehidrasi dan kulit melepuh 2 3 6 M 

30 
Faisal Is-

lamic 
26 SMK 3 

mesin fan 
suhu panas dehidrasi dan kulit melepuh 3 2 6 M 
kebisingan gangguan pendengaran 3 1 3 M 

terpapar batubara gangguan pernapasan 2 2 4 R 

coal feeder 
terpapar batubara luka bakar atau kejang 2 1 2 R 

kebisingan gangguan pendengaran 3 2 6 M 
suhu panas dehidrasi dan kulit melepuh 3 2 6 M 

burner furnace 
terpapar batubara gangguan pernapasan 2 2 4 R 

suhu panas dehidrasi dan kulit melepuh 2 2 4 R 

steam drum 
terpapar uap panas kulit melepuh dan ispa 1 3 3 M 

kebisingan gangguan pendengaran 2 2 4 R 
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LAMPIRAN 4: Pedoman Wawancara 

Sumber Informasi: supervisor operation unit 1-2 BRU OMU 

1. Bagaimana kondisi lingkungan kerja anda? 

“PLTU di sini ada 2 unit boilernya, tapi tidak dioperasikan secara bersamaan, 
kalau unit 1 dioperasikan, maka unit 2 dimatikan, dan yang dioperasikan 
sekarang itu unit 2. Komponen-komponen mesin di sini saling berhubungan, 
pengoperasiannya juga bersamaan. Makanya di sini berisik sekali karena ban-
yak sekali mesinnya. Tapi di sini ada ruangan khususnya petugas untuk pantau 
aktivitasnya mesin, jadi petugas kalau selesai lakukan pengawasan dan pen-
gecekan secara langsung, mereka langsung ke ruangan untuk melaporkan 
secara langsung apa-apa yang terjadi di lokal. Makanya orang di sini tidak 
lamanya terpapar kebisingan, panas, ataupun potensi bahaya yang lain karena 
mereka tidak terlalu lama di lokal”. 

2. Jenis bahaya apa saja yang berpotensi muncul selama proses pekerjaan? 

“Bahaya disini sebenarnya banyak, tapi yang paling sering muncul itu terpapar 
debu batubara karena di PLTU itukan bahan utamanya batubara, jadi sudah 
pasti itu ada. Bahaya bising juga karena disinikan banyak mesin dan 
beroperasi bersamaan dan bahaya terpeleset dan terjatuh”. 

3. Apakah ada sumber bahaya yang dapat menimbulkan cedera/loss? 

“Ada, kan boiler ini bangunannya tinggi dan ada 5 laintai, apalagi banyak ak-
tivitas mesin dan aktivitasnya petugas sendiri, apalagi aktivitas naik tangga 
untuk cek mesin yang ada di tempat tinggi. Kalau terpeleset terus jatuh pasti 
sakitkan? Pasti cedera atau tidak pegal-pegal badannya. Makanya, petugas 
selalu dihimbau kalau kerja itu harus fokus supaya mereka tidak alami yang 
namanya kecelakaan kerja”. 

4. Tindakan apa yang Anda lakukan ketika terdapat potensi bahaya yang tinggi 

selama aktivitas berlangsung? 

“Untuk menangani ancaman yang muncul pada saat pekerjaan berlangsung, 
ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan kalau ada potensi bahaya yang 
diliat selama aktivitas berlangsung, seperti mengamankan lokasi yang ter-
dapat bahaya yang merugikan, memasang safety line, serta melaporkan baha-
ya tersebut kepada pelaksana K3 perusahaan”. 

 

 

 



118 
 

 
 

LAMPIRAN 5 
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LAMPIRAN 6 
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LAMPIRAN 7 
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LAMPIRAN 8: DOKUMENTASI 

Pemantauan pengoperasian mesin coal feeder (pengumpan batubara) 
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Pemantauan pengoperasian mesin furnace dan level uap udara 
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Pemantauan pengoperasian mesin steam drum dan level tekanan uap 

             

 

Pemantauan oleh pelaksana K3 pada bagian boiler 
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