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ABSTRAK 
 

Nama  : Nur Rachmatullah Amin 
NIM  : 70200117114 
Judul  :Determinan keracunan pada petani sayur pengguna pestisida di  
Desa Kanreapia, Kec. Tombolo pao, Kab. Gowa 
 
Latar belakang:World Health Organization (WHO), memperkirakan 1-5 juta 
kasus keracunan pestisida pada pekerja pertanian dengan tingkat kematian 
mencapai 220.00 korban jiwa. Sekitar 80% keracunan dilaporkan terjadi di 
Negara- Negara yang sedang berkembang, seperti di Asia, Afrika, Amerika tengah 
dan amerika Latin. 
Tujuan : Untuk mengetahui faktor determinan keracunan pada petani sayur 
pengguna pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten 
Gowa. 
Metode :Penelitian ini menggunakan jenis penelitiancross sectionalstudy,dengan 
mengambilpopulasi pada petani sayur yaitu sebanyak 88 orang. Pengambilan 
sampel dilakukan dengan menggunakan purposivesampling dengan jumlah 
sampel sebanyak 44 responden. 
Hasil : Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebanyak 27 Resonden 
mengalami keracunan dan 17 Responden tidak mengalami keracunan. Faktor yang 
berhubungan dengan keracunan pada petani sayur pengguna pestisida, cara 
penyemprotan (p value= 0,002), personal hygine (p value= 0,042) dan 
penggunaan APD (p value= 0,006). Sedangkan yang tidak berhubungan dengan 
keracunan pestisida adalah lama kerja (p value= 0,244) dan masa kerja (p value= 
0,437).  
Kesimpulan : Dari hasil penelitian di ketahui bahwa faktor yang berhubungan 
dengan determinan keracunan pada petani sayur pengguna pestisida adalah cara 
penyemprotan, personal hygine dan penggunaan APD. Sedangkan lama kerja dan 
masa kerja tidak memiliki hubungan dengan kejadiankeracunan pada petani sayur 
pengguna pestisida. 
 
Kata Kunci :Determinan,Keracunan, Petani Sayur, Pestisida 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Pertanian merupakan profesi informal terbanyak dan mempunyai 

perananpenting dalam membangun perekonomian terutama di Indonesia, 

Namun perkembangan industritersebut belum sejalan dengan perhatian 

terhadap manajemen risiko dan pengelolaan secara optimal.Setiap 

pekerjaan memiliki risiko dan bahaya (hazard) baik pada sektor formal 

maupun informal (Akbar, 2019).Petani adalah pekerjaan yang berpotensi 

berbahaya karena kurangnya penerapan praktek Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja (K3) secara baik. Fenomena tersebut merupakan faktor 

utama penyebab terjadinya kecelakaan serta timbulnya berbagai macam 

penyakit pada petani, yang mengakibatkan penurunan produktivitas dan 

kerusakan ekonomi serta permasalahan sosial (Farid dkk., 2019). 

World Health Organization (WHO), memperkirakan 1-5 juta kasus 

keracunan pestisida pada pekerja pertanian dengan tingkat kematian 

mencapai 220.00 korban jiwa. Sekitar 80% keracunan dilaporkan terjadi 

di Negara- Negara yang sedang berkembang, seperti di Asia, Afrika, 

Amerika tengah dan amerika Latin.Negara berkembang menggunakan 

sekitar 25% pestisida dalam kegiatan pertanian, namun kematian akibat 

penggunaan pestisida tersebut mencapai angka 99% (WHO 2017). 

Secara global terdapat 107.705kasus orang yang meninggal dunia 

akibat keracunan pestisida (WHO, 2015).Selain itu, berdasarkan data dari 

sentra informasi keracunan atau sikernas diketahui bahwa sebanyak 771 

keracunan pestisida di sebabkan oleh rendahnya pendidikan dan 

pengetahuan terkait cara penggunaan pestisida yang baik (SIKERNAS, 

2016). 
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Peningkatan penggunaan pestisida disebabkanoleh rendahnya 

tingkat pendidikan dan pengetahuan petani sehingga cara  pestisida juga 

sangat tidak aman dan cenderung berlebih dan tidak 

terkendali.Berdasarkan data yang dirujuk dari sentra informasi keracunan 

nasional, pada tahun 2016 terjadi sebanyak 771 kasus keracunan pestisida 

di Indonesia (sikernas). Keracunan pestisida pada periode April-Juni 2017 

tercatat sebanyak 180 kasus, sedangkan pada periode Juli-September 2017 

terjadi 4 kasus keracunan pestisida di Provinsi Jawa Tengah dengan 2 

diantaranya meninggal dunia. 

Kasus keracunan yang dilaporkan melalui aplikasi SPIMKer KLB 

K selama tahun 2019 terdapat 2,813 Rumah Sakit di Indonesia yang 

melaporkan kasus keracunan pestisida. Kasus keracunan pestisida di 

dominasi oleh jenis kelamin laki-laki yaitu 3.516 kasus dan 2.689 kasus 

kejadian pada wanita.Berdasarkan data BPOM tahun 2019 terdapat 5 

provinsi dengan kasus pestida tertinggi yaitu jawa barat dengan jumlah 

2.377 kasus, Jawa Timur 1312 kasus, DKI Jakarta 943, Bali 373 dan 

Banten 214, Sedangkan di Sulawesi selatan terdapat 3 kasus keracunan 

selama 2019. Berdasarkan penyebab keracunan 334 kasus keracunan yang 

disebabkan oleh pestisida (BPOM, 2019). 

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan Oleh Dinkes provinsi 

Sulawesi Selatan diketahui bahwa 1.010 petani yang di periksa aktivitas 

cholinesterase darah menunjukkan 225 petani mengalami keracunan 

(22,7%) dengan keracunan ringan 201 petani (89,33%), keracunan sedang 

22 petani (9,78%) dan berat 2 petani (0,89%) (Tampudu, Russeng and 

Rahim, 2010).Penelitian lainnya dilakukan oleh Habibi yaitu 62 petani di 

kanreapia, Kecammatan Tombolopao Kabupaten Gowa menunjukkan 

bahwa terdapat 22 orang (35,5%) mengalami keracunanringan 
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dankeracunan sedang 6 orang (9,7%) (Habibi,2021). 

Pestisida digunakan oleh petani untuk mengendalikan hama 

menghilangkan hama, sehingga meningkatkan hasil panen (Mesran dkk., 

2018). Ada banyak cara manusia terpapar pestisida, antara lain melalui 

minum, makan atau pekerjaan dan melalui kulit, saluran pernafasan atau 

rongga mulut. Untuk menghindari timbrungnya entitas berbisa pada badan 

manusia perlu untuk memakai APD.Berdasarkan permenakertrans RI NO 

PER. 08/MEN/VII/2010 terkait Alat pelindung diri (APD), dimana dalam 

peraturan tersebut menyebutkan bahwa APD dapat melindungi manusia, 

dan memiliki fungsi untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja 

(Permenakertrans, 2010). Jenis APD yang paling umum di gunakan petani 

adalah Hat (topi), protektor mata (Goggles), Protector pernafasan (face 

mask), Protektor tubuh (baju/celemek Kerja), Protektor tangan (glove), 

dan Protektor kaki (Sepatu bot) (Fajriani dkk., 2019). 

Sulawesi Selatan adalah salah satu Provinsi yang berada di 

Indonesia dengan potensi sumber daya alam yang sangat memadai salah 

satunya adalah sektor pertanian.Kecamatan Tombolopao adalah sentra 

pertanian untuk tanaman sayuran dan hortikultura lainnya di Kabupaten 

Gowa bersama Kecamatan Tinggimoncong, Tompobulu, Biringbulu. Sub-

sektor usaha tanaman pangan holtikultura merupakan penyumpang 

terbesar terhadap sub-sektor pertanian yaitu tercatat sebesar 60,9% dari 

seluruh nilai tambah pertanian di Kabupaten Gowa. Ada beragam jenis 

tanaman hortikulutura khas dataran menengah dan tinggi yang merupakan 

produksi wilayah ini seperti jenis sayuran kubis, cabe, tomat, bawang, 

kentang, wortel, kol bunga, brokoli dan masih banyak lagi, serta jenis 

buah markisa dan beraneka ragam tanaman hias yang potensial (BPS 

Gowa, 2017). 
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Gambaran hasil penelitian pada tahun 2021 yang dilakukan di 

Kecamatan Tombolopao diketahui bahwa kategori umur petani pengguna 

pestisida pada kelompok kontrol 55-65 dengan presentase 42.86%. 

kemudian tingkat pendidikan pada kelompok kontrol dan intervensi 

terbanyak dengan pendidikan SD yaitu 42.85%. Masa kerja pada 

kelompok kasus dan intervensi sebesar 95,24% dengan masa kerja > 5 

tahun (lama). Lama kerja untuk kelompok control yaitu 80.95% (17 

orang) yang bekerja sekita ≤8 jam/hari dan 9.53% (2 orang) bekerja > 8 

jam/hari. Teknik penyemprotan dengan kategori tidak memenuhi syarat 

yaitu pada kelompok control sebesar 66.66% dan 71.43% pada kelompok 

intervensi. Penggunaan APD yang tidak lengkap pada kelompok kontrol 

sebesar 85.71% dan 90.48% pada kelompok intervensi. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu di lakukan 

penelitian untuk mengetahui determinan keracunan pada petani sayur 

pengguna pestida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolopao Kabupaten 

Gowa. 

B. Rumusan masalah 

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah “apa saja faktor 

Determinan Keracunan pada petani sayur pengguna pestisida  di Desa 

Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 

C. Tujuan penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui Faktor Determinan keracunan pada petani sayur 

pengguna pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui gambaran kejadian keracunan pada petani sayur pengguna 

pestisida di Desa Kanreapia Dusun Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa. 

b. Mengetahui karakteristik responden diantaranya usia, pendidikan dan jenis 

pestisida yang digunakan. 

c. Mengetahui faktor determinan keracunan pada petani sayur pengguna 

pestisida berdasarkanlama kerja di Desa Kanreapia, Kec. Tombolo Pao 

kabupaten Gowa. 

d. Mengetahui faktor determinan keracunan pada petani sayur pengguna 

pestisida berdasarkan masa kerja di Desa Kanreapia, Kec. Tombolo Pao 

kabupaten Gowa. 

e. Mengetahui faktor determinan keracunan pada petani sayur pengguna 

pestisida berdasarkan cara penyemprotan pestisida di Desa Kanreapia 

Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 

f. Mengetahui faktor determinan keracunan pada petani sayur pengguna 

pestisida  berdasaarkanpersonal hygienepetani di Desa Kanreapia 

Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 

g. Mengetahui faktor determinan keracunan pada petani sayur pengguna 

pestisida berdasarkan penggunaan APD di Desa Kanreapia Kecamatan 

Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pendapat dan 

pengalaman serta menjadi sumber rujukan terkait determinan keracunan 

pestisida pada petani sayur di Desa Kanreapia Dusun Kanreapia 

Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 
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2. Institusi 

Sebagai informasi mengenai faktor determinan keracunan pada 

petani sayur pengguna pestisida  di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo 

Pao Kabupaten Gowa. 

3. Bagi petani sayur 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait 

Determinan Keracunan pada petani sayur pengguna pestisida  di Desa 

Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 
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E. Definisi Operasional 
Tabel 1.1 

Defenisi Operasional Penelitian Determinan keracunan pada petani sayur pengguna 
pestisida di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa 

 

Variabel 
Penelitian 

Definisi 
Oprasional 

Teknik 
Pengambilan 

Data 
Kategori 

Keracunan 
Pestisida 

Keracunan 
pestisida 
adalah kondisi 
ketika racun 
serangga tidak 
sengaja 
tertelan, 
terhirup atau 
terserap ke 
dalam kulit 

Menggunak
an alat 
Tintometer 
kit 

a. Tidak mengalami 
keracunan 
apabila 
responden 
memiliki kadar 
cholinesterase  
> 75 % 

b. Mengalami 
keracunan 
apabila 
responden 
memiliki kadar 
cholinesterase  
< 75% 
 

( Sumber : Ika 
Rahmawati, 2014) 

Umur  Umur adalah 
lamanya hidup 
petani yang 
dinyatakan 
dalam tahun 

Kuesioner a. 20-30 tahun 
b. 31-40 tahun 
c. 41-50 tahun 
d. 51-60 tahun 

Pendidikan Tingkat 
pendidikan 
merupakan 
sekolah 
terakhir 
pendidikan 
formal yang 
dilalui pekerja  

kuesioner a. SD 
b. SMP 
c. SMA 
d. D3-S1 

Jenis 
Pestisida 

Pestisida 
adalah bahan 
atau Zat kimia 
yang 
digunakan 
Petani  

Observasi, 
Kuesioner 

a. Insektisida 
b. Fungisida 
c. Herbisida 

 
(Sumber : 
Moekasan dan 
prabaningrum, 2011 
) 

Lama Kerja Lama kerja 
adalah durasi 
waktu yang 

Kuesioner a. Tidak 
LamaApabilares
ponden bekerja 
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digunakan 
responden pada 
saat melakukan 
pekerjaannya 
dalam sehari 

≤ 2 jam Sehari 
b. Lama : Apabila 

responden 
bekerja >2 jam 
sehari 
 

(Sumber : Sati, 
2014 ) 
 

Masa kerja Masa kerja 
adalah Lama 
responden 
bekerja sejak 
awal bertani 
hingga waktu 
dilakukannya 
Penelitian 

Kuesioner  a.  Lama : Jika 
responden 
bekerja>6Tah
un 

 b.  Baru : Jika 
responden 

bekerja  
≤ 6 Tahun 
 

(Sumber : budiawan 
2013) 

Cara 
Penyemprotan 

Cara 
penyemprotan 
adalah Posisi 
penyemprotan 
responden 

Kuesioner a. Tidak 
memenuhi 
Syarat : 
Apabila cara 
penyemprotan 
berlawanan 
dengan arah 
angin 

b. memenuhi 
syarat: apabila 
cara 
penyemprotan 
searah dengan 
arah angin 
 

(Sumber : 
Okvitasari & 
Anwar, 2017) 

Personal 
Hygiene 
 
 

Personal 
hygiene 
adalah 
bagaimana 
kebersihan 
petani setelah 
melakukan 
penyemprotan 

Kuesioner a. Tidak 
memenuhi 
syarat : 
Apabila 
pekerja tidak 
menerapkan 
kriteria yang 
ditetapkan. 
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pestisida b. Memenuhi 
syarat : 
Apabila 
pekerja 
mencuci 
tangan 
(Menggunakan 
sabun), 
Mengganti 
pakaian dan 
mandi setelah 
melakukan 
pekerjaan 
paling lambat 
sebelum 
istirahat 

 
(Sumber : Riska & 
Asbath, 2018) 

Alat 
Pelindung 
diri 
(APD) 

Alat 
Pelindung 
Diri (APD) 
adalah alat 
keamanan 
yang dipakai 
petani untuk 
menjaga 
tubuhnya dari 
Kecelakaan 
akibat kerja 

Kuesioner a. Tidak Lengkap 
: Apabila 
Pekerja tidak 
menggunakan 
salah satu dari 
APD yang ada 
di atas 
 

b. Lengkap : 
Apabila 
pekerja 
menggunakan 
APD saat 
bertani 
 

(Sumber : 
Okvitasari & 
Anwar, 2017) 
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F. Kajian pustaka 
 

Tabel.1.2 
Kajian pustaka Penelitian terkait Determinan keracunan pada petani pengguna pestisida 

 
No Tahun Penulis Judul Variable Metode Hasil 

1 2017 Istiana, Ari yuniastuti Hubungan masa 
kerja, Lama 
menyemprot, 
jenis pestisida, 
penggunaan AD 
dan pengelolaan 
pestisida dengan 
kejadian 
keracunan pada 
petani di Brebes 

 
 
https://journal.un
nes.ac.id/nju/ind
ex.php/phpj/artic
le/view/13581 

Masa kerja, 
lama kerja, 
jumlah jenis 
pestisida, 
pemakanan 
APD dan 
pengelolaan 
pestisida 

Observasio
nal analitik 
dengan 
pendekatan 
Cross 
sectional 

Diketahui bahwa ada 
hubungan yang signifikan 
antara waktu kerja(p = 
0,049), durasi jam kerja(p = 
0,044), jumlah jenis pestisida 
(p = 0,000), pemakaian APD 
(p=0,000) dan 
penggunaan pestisida 
perlakuan (p = 0,000) 
diracuni oleh pembajak di 
Kabupaten Brebes. 

https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/phpj/article/view/13581
https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/phpj/article/view/13581
https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/phpj/article/view/13581
https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/phpj/article/view/13581
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2 2018 Norsita agustina, Norfai Paparan 
pestisida 
terhadap 
kejadian Anemia 
pada petani 
Hortikultura 

 
 
http://journal.fk.u
npad.ac.id/index.
php/mkb/article/v
iew/1398 
 

Paparan 
pestisida, 
status gizi 

Cross 
section
al 

Variabel yang memiliki
 kaitanpenting
dengan kejadiananemiapada 
tukang kebun adalah 
paparan pestisida dan status 
gizi dengan p value 0,05, 
sementara variabel yang 
tidak 
berhubungansecarastatisticd
engan kejadian anemia pada 
tukang kebun adalah gender 
dan lama kerja. P nilai > 
0,05. Paparan pestisida dan 
status gizi memiliki 
kontribusi dan efek yang 
sangat penting pada anemia 
petani berkebun 

3 2018 Fitria Agustina, 
suhartono, Darminto 

Hubungan 
pajanan pestisida 
dengan kejadian 
hipertensi pada 
petani 
Hortikultura di 
desa gerlang 
Kecamatan 
Blado kabupaten 
Batang 

 

Tingkat 
penggunaan 
pestisida, 
jenis 
pestisida, 
lama kerja, 
tata laksana 
penggunaan 
pestisida 

Cross 
section
al 

Terdapat kaitan tingkat 
penggunaan pestisida (p= 
0,032) bersama jenis pestisida 
(p = 0,021) dengan darah 
tinggi. Tidak ada hubungan 
antara panjang penggunaan 
pestisida (nilai p tidak dapat 
ditampilkan karena jawaban 
tetap) dan manajemen 
penggunaan pestisida 
(p=0,018) dengan hipertensi.  

http://journal.fk.unpad.ac.id/index.php/mkb/article/view/1398
http://journal.fk.unpad.ac.id/index.php/mkb/article/view/1398
http://journal.fk.unpad.ac.id/index.php/mkb/article/view/1398
http://journal.fk.unpad.ac.id/index.php/mkb/article/view/1398
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https://ejournal3.u
ndip.ac.id/index.p
hp/jkm/article/vie
w/21453 
 

4 2019 Gita nur fajriani, Suci 
Rizki nurul aeni, Dika 
adhi sriwiguna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penggunaan 
APD saat 
penyemprotan 
pestisida dan 
kadar 
kolinesterase 
dalam darah 
petani desa 
pasirhalang 

 
 
http://journal.pol
tekkes-
mks.ac.id/ojs2/in
dex.php/mediaan
alis/article/view/
1229 

Pengguna
an APD 

Cross 
section
al 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petani yang tidak memakai 
full APD 83,7% dan yang 
memakai APD saat 
melakukan semprot 16,3%. 
Dari hasil Mengukur 
parameter kolinesterase, 14% 
orang tani keracunan kecil, 
dan 86% petani bersahaja. 
Hasil analisis 
chi-kuadrat menunjukan 
taksir 0,017 (α = 0,05) 

akhirnya tersimpul bahwa 
adanya interaksi yang berarti 
tengah memakai APD. 

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/21453
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/21453
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/21453
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/21453
http://journal.poltekkes-mks.ac.id/ojs2/index.php/mediaanalis/article/view/1229
http://journal.poltekkes-mks.ac.id/ojs2/index.php/mediaanalis/article/view/1229
http://journal.poltekkes-mks.ac.id/ojs2/index.php/mediaanalis/article/view/1229
http://journal.poltekkes-mks.ac.id/ojs2/index.php/mediaanalis/article/view/1229
http://journal.poltekkes-mks.ac.id/ojs2/index.php/mediaanalis/article/view/1229
http://journal.poltekkes-mks.ac.id/ojs2/index.php/mediaanalis/article/view/1229
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5 2018 Lilis afriyani mukadar, 
sulistiyani, Tri joko 

Keracunan 
Risiko pajanan 
pestisida 
terhadap 
kejadian 
keracunan 
pestisida pada 
petani di Jawa 
tengah
 (Stu
di literatur hasil-
hasil penelitian 
di FKM Undip) 

 
 
https://ejournal3.
undip.ac.id/index
.php/jkm/article/
view/22178 

Faktor 
keracunan 
pestisida 

Literat
ure 
review 

Faktor risikoyang paling 
banyakdigunakan sebagai 
variabel penelitian adalah 
faktor pengetahuan, jam kerja, 
masa kerja, penggunaan APD, 
dan kombinasi pestisida 

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/22178
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/22178
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/22178
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/22178
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6 2020 Darmiati Faktor-faktor 
yang 
berhubungan 
dengan risiko 
keracunan 
pestisida pada 
petani 

 
 
http://ejournal.p
oltekkesaceh.ac.i
d/index.php/gike
s/article/view/47
4 
 

Kepatuhan 
petani pada 
pemakaian 
APD 

Cross- 
section
al 

Ada2 variabel yang 
berhubungan dengan kadar 
kolinesterase yaitu 
menggunakan p- value 0,030 < 
0,05 dan p-value pengetahuan 
0,41 < 0,05. 

7 2020 Hannah Marcus, Russel J 
de Souza 

Risk Factors
 for Acute 
 pesticide 
Poisoning  
 in 
Developing 
Countries 

 
 
https://journals.
mcmaster.ca/gha
r/article/view/23
89 

Faktor resiko Systemat
ic 
Review 

Hasil yangdidapatkan 
dalampenelitian
 inimemberikanpanda
ngan global tentang APP dan 
interkoneksinya 
determinansosial. Resiko APP 
sangat terkait dengan 
keunikan seseorang terhadap 
profil sosial dan status 
ekonomi.Denganmengkompila
si data lintas negara dari 13 
negara yang berbeda 
hasilnyamenunjukkan cakupan 

http://ejournal.poltekkesaceh.ac.id/index.php/gikes/article/view/474
http://ejournal.poltekkesaceh.ac.id/index.php/gikes/article/view/474
http://ejournal.poltekkesaceh.ac.id/index.php/gikes/article/view/474
http://ejournal.poltekkesaceh.ac.id/index.php/gikes/article/view/474
http://ejournal.poltekkesaceh.ac.id/index.php/gikes/article/view/474
https://journals.mcmaster.ca/ghar/article/view/2389
https://journals.mcmaster.ca/ghar/article/view/2389
https://journals.mcmaster.ca/ghar/article/view/2389
https://journals.mcmaster.ca/ghar/article/view/2389
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 geografis yangluas, dan 
keberangkatan penting dari 
studi khusus negara.Faktor 
risiko yangteridentifikasi yaitu 
usia, jenis kelamin, tingkat 
pendidikan dan faktor yang 
berhubungan dengan 
pekerjaan dapat 
digunakanuntuk 
menginformasikan arah studi 
masa depan untuk 
memperkuat basis bukti yang 
sesuai. 

8 2020 Nur syahidatul Aqilah 
jambari, Nurul izzah 
abdul Samad, Siti 
marwanis Anua, 
Rumaizah ruslan, Nurul 
ainun Hamzah 

Knowledge, 
Attitude and 
Practice (KAP) 
on
 pestici
de 
Exposure among 
farmers in Kota 
Bharu, kelantan 

 
 
https://www.res
earchgate.net/pr
ofile/Nurul-
Ainun-

Pengetahuan, 
sikap dan 
praktik 

Cross 
section
al 

Sekitar 85,4% dari mereka 
adalah laki-laki dengan usia 
rata-rata 48 tahun, dan 66% 
dari 
merekamenyelesaikansekola
h menengah.Keluhan 
responden bahwa mereka 
pernah mengalami 
gejalaSeperti 
keringatberlebihan        
(34,7%),penglihatan kabur 
(27,1%) dan mati rasa di kaki    
(22,9%) sekitar63% petani 
menyimpan botol pestisida di 
tempat yang telah ditentukan, 

https://www.researchgate.net/profile/Nurul-Ainun-Hamzah/publication/346582152_Knowledge_Attitude_and_Practice_KAP_on_Pesticide_Exposure_Among_Farmers_in_Kota_Bharu_Kelantan/links/5fc8a700299bf188d4eda2b0/Knowledge-Attitude-and-Practice-KAP-on-Pesticide-Exposure-Among-Farmers-in-Kota-Bharu-Kelantan.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Nurul-Ainun-Hamzah/publication/346582152_Knowledge_Attitude_and_Practice_KAP_on_Pesticide_Exposure_Among_Farmers_in_Kota_Bharu_Kelantan/links/5fc8a700299bf188d4eda2b0/Knowledge-Attitude-and-Practice-KAP-on-Pesticide-Exposure-Among-Farmers-in-Kota-Bharu-Kelantan.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Nurul-Ainun-Hamzah/publication/346582152_Knowledge_Attitude_and_Practice_KAP_on_Pesticide_Exposure_Among_Farmers_in_Kota_Bharu_Kelantan/links/5fc8a700299bf188d4eda2b0/Knowledge-Attitude-and-Practice-KAP-on-Pesticide-Exposure-Among-Farmers-in-Kota-Bharu-Kelantan.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Nurul-Ainun-Hamzah/publication/346582152_Knowledge_Attitude_and_Practice_KAP_on_Pesticide_Exposure_Among_Farmers_in_Kota_Bharu_Kelantan/links/5fc8a700299bf188d4eda2b0/Knowledge-Attitude-and-Practice-KAP-on-Pesticide-Exposure-Among-Farmers-in-Kota-Bharu-Kelantan.pdf
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Hamzah/public
ation/34658215
2_Knowledge_
Attitude_and_P
ractice_KAP_o
n_Pesticide_Ex
posure_Among
_Farmers_in_K
ota_Bharu_Kel
antan/links/5fc8
a700299bf188d
4eda2b0/Knowl
edge-Attitude-
and-Practice-
KAP-on-
Pesticide-
Exposure-
Among-
Farmers-in-
Kota-Bharu-
Kelantan.pdf 
 

sementara62% memakai 
APD dalam penyemprotan 
pestisida. Sekitar61,1% 
responden memiliki 
pengetahuansedang 
pestisidayangdigunakan, 
56,3% menunjukkan tingkat 
sikap tidak peduli terhadap 
penggunaan pestisida dan 
21,5% menunjukkan 
merekamenunjukkan praktik 
yang baik saat menangani 
pestisida. Korelasi signifikan 
diamati antara sikap dengan 
pengetahuan dan praktek 
(p<0,001) 

https://www.researchgate.net/profile/Nurul-Ainun-Hamzah/publication/346582152_Knowledge_Attitude_and_Practice_KAP_on_Pesticide_Exposure_Among_Farmers_in_Kota_Bharu_Kelantan/links/5fc8a700299bf188d4eda2b0/Knowledge-Attitude-and-Practice-KAP-on-Pesticide-Exposure-Among-Farmers-in-Kota-Bharu-Kelantan.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Nurul-Ainun-Hamzah/publication/346582152_Knowledge_Attitude_and_Practice_KAP_on_Pesticide_Exposure_Among_Farmers_in_Kota_Bharu_Kelantan/links/5fc8a700299bf188d4eda2b0/Knowledge-Attitude-and-Practice-KAP-on-Pesticide-Exposure-Among-Farmers-in-Kota-Bharu-Kelantan.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Nurul-Ainun-Hamzah/publication/346582152_Knowledge_Attitude_and_Practice_KAP_on_Pesticide_Exposure_Among_Farmers_in_Kota_Bharu_Kelantan/links/5fc8a700299bf188d4eda2b0/Knowledge-Attitude-and-Practice-KAP-on-Pesticide-Exposure-Among-Farmers-in-Kota-Bharu-Kelantan.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Nurul-Ainun-Hamzah/publication/346582152_Knowledge_Attitude_and_Practice_KAP_on_Pesticide_Exposure_Among_Farmers_in_Kota_Bharu_Kelantan/links/5fc8a700299bf188d4eda2b0/Knowledge-Attitude-and-Practice-KAP-on-Pesticide-Exposure-Among-Farmers-in-Kota-Bharu-Kelantan.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Nurul-Ainun-Hamzah/publication/346582152_Knowledge_Attitude_and_Practice_KAP_on_Pesticide_Exposure_Among_Farmers_in_Kota_Bharu_Kelantan/links/5fc8a700299bf188d4eda2b0/Knowledge-Attitude-and-Practice-KAP-on-Pesticide-Exposure-Among-Farmers-in-Kota-Bharu-Kelantan.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Nurul-Ainun-Hamzah/publication/346582152_Knowledge_Attitude_and_Practice_KAP_on_Pesticide_Exposure_Among_Farmers_in_Kota_Bharu_Kelantan/links/5fc8a700299bf188d4eda2b0/Knowledge-Attitude-and-Practice-KAP-on-Pesticide-Exposure-Among-Farmers-in-Kota-Bharu-Kelantan.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Nurul-Ainun-Hamzah/publication/346582152_Knowledge_Attitude_and_Practice_KAP_on_Pesticide_Exposure_Among_Farmers_in_Kota_Bharu_Kelantan/links/5fc8a700299bf188d4eda2b0/Knowledge-Attitude-and-Practice-KAP-on-Pesticide-Exposure-Among-Farmers-in-Kota-Bharu-Kelantan.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Nurul-Ainun-Hamzah/publication/346582152_Knowledge_Attitude_and_Practice_KAP_on_Pesticide_Exposure_Among_Farmers_in_Kota_Bharu_Kelantan/links/5fc8a700299bf188d4eda2b0/Knowledge-Attitude-and-Practice-KAP-on-Pesticide-Exposure-Among-Farmers-in-Kota-Bharu-Kelantan.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Nurul-Ainun-Hamzah/publication/346582152_Knowledge_Attitude_and_Practice_KAP_on_Pesticide_Exposure_Among_Farmers_in_Kota_Bharu_Kelantan/links/5fc8a700299bf188d4eda2b0/Knowledge-Attitude-and-Practice-KAP-on-Pesticide-Exposure-Among-Farmers-in-Kota-Bharu-Kelantan.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Nurul-Ainun-Hamzah/publication/346582152_Knowledge_Attitude_and_Practice_KAP_on_Pesticide_Exposure_Among_Farmers_in_Kota_Bharu_Kelantan/links/5fc8a700299bf188d4eda2b0/Knowledge-Attitude-and-Practice-KAP-on-Pesticide-Exposure-Among-Farmers-in-Kota-Bharu-Kelantan.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Nurul-Ainun-Hamzah/publication/346582152_Knowledge_Attitude_and_Practice_KAP_on_Pesticide_Exposure_Among_Farmers_in_Kota_Bharu_Kelantan/links/5fc8a700299bf188d4eda2b0/Knowledge-Attitude-and-Practice-KAP-on-Pesticide-Exposure-Among-Farmers-in-Kota-Bharu-Kelantan.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Nurul-Ainun-Hamzah/publication/346582152_Knowledge_Attitude_and_Practice_KAP_on_Pesticide_Exposure_Among_Farmers_in_Kota_Bharu_Kelantan/links/5fc8a700299bf188d4eda2b0/Knowledge-Attitude-and-Practice-KAP-on-Pesticide-Exposure-Among-Farmers-in-Kota-Bharu-Kelantan.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Nurul-Ainun-Hamzah/publication/346582152_Knowledge_Attitude_and_Practice_KAP_on_Pesticide_Exposure_Among_Farmers_in_Kota_Bharu_Kelantan/links/5fc8a700299bf188d4eda2b0/Knowledge-Attitude-and-Practice-KAP-on-Pesticide-Exposure-Among-Farmers-in-Kota-Bharu-Kelantan.pdf
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dan metil bromida) dan tiga 
herbisida (alachlor trifluralin 
(60 tahun) dan asam 
diklorofenol asetat 2,4).  

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, disimilaritas penelitian yang dilaksanakan dengan penelitian terdahulu terletak pada 

subjek penelitian dan sasaran penelitian. Pada penelitian sebelumnya dilakukan penelitian pada faktor keracunan pestisida pada 

petani secara umum sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan berfokus pada determinan keracunan petani sayur yang 

menggunakan pestisida di Desa Kanreapia, Dusun Kanreapia Kec. Tombolo Pao 
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G. Hipotesis penelitian 

Hipotesis ini merupakan hipotesis sementara atas hasil penelitian 

yang dibuktikan dengan penggunaan analisis yang tepat (Sani, 2016). 

Oleh karena itu, berdasarkan pernyataan tersebut, penelitian ini memiliki 

hipotesis sebagai berikut: 

Hipotesis Nol (H0) = 

a. Lama kerja bukan merupakan Faktor determinan Keracunan pestisida 

pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa. 

b. Masa kerja bukan merupakan Faktor determinan Keracunan pestisida 

pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa. 

c. Cara penyemprotan bukan merupakan Faktor determinan Keracunan 

pestisida pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa. 

d. Personal Hygiene bukan merupakan Faktor determinan Keracunan 

pestisida pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa. 

e. Penggunaan APD bukan merupakan Faktor determinan Keracunan 

pestisida pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa. 

Hipotesis Alternatif (Ha) = 

a. Lama kerja merupakan Faktor determinan Keracunan pestisida pada 

petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten 

Gowa. 

b. Masa Kerja merupakan Faktor determinan Keracunan pestisida pada 

petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten 



 
 
 

20 
 

 
 

Gowa. 

c. Cara penyemprotan merupakan Faktor determinan Keracunan pestisida 

pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa. 

d. Personal Hygiene merupakan Faktor determinan Keracunan pestisida 

pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa. 

e. Penggunaan APD merupakan Faktor determinan Keracunan pestisida 

pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa. 
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BAB II 
 

TINJAUAN TEORI 

A. Tinjauan teori Pestisida 

1. Pengertian Keracunan Pestisida 

Pestisida dapat dipahami secara harfiah sebagai pestisida juga 

kelainan, oleh sebab itu pestisida berasal dari kata “spes”, yang berarti 

kuman dalam batasan bebas, termasuk penyakit tanaman dan pestisida. 

Bahkan menanam sayuran sepertinya tidak bisa dipisahkan dari 

penggunaan pestisida.Berbagai laporan penelitian mengklaim bahwa 

pestisida dalam jumlah besar digunakan pada tanaman sayuran, dengan 

jeda penyemburan yang lebih kecil dan takaran saji yang lebih tinggi. Jika 

situasi ini konstan berlanjut buat berdampak negatif terhadap keamanan 

area, petaka zat beracun bagi pengguna (petani) dan residu kimia yang 

sangat berbahaya bagi konsumen yang mengkonsumsi produk pertanian 

tersebut  (Moekasan & Prabaningrum, 2011). 

2. Penggolongan pestisida 

Pestisida dapat digolongkan berdasarkan organisme target dan cara 

kerjanya, yaitu: 

a. Insektisida 

Insektisida merupakan bahan yang mengandung senyawa kimia 

beracun yang bisa mematikan semua jenis serangga.Serangga menyerang 

tanaman untuk memperoleh makanan dengan berbagaicara, sesuai tipe 

mulutnya. Kelompok pestisida yang terbesar dan terdiri atas beberapa sub 

kelompok kimia yang berbeda, yaitu: 

1. Organoklorin merupakan insektisida Chlorinated hydrocarbon secara 

kimiawi tergolong insektisida yang relatif stabil dan kurang efektif, 

ditandai dengan dampak residunya yang lama terurai di lingkungan.
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Salah satu insektisida organoklorin yang terkenal adalah 

DDT.Pestisida ini telah menimbulkan banyak perdebatan.Kelompok 

organoklorin merupakan racun terhadap susunan saraf baik pada 

serangga maupun mamalia.Keracunan dapat bersifat akut atau 

kronis.Keracunan kronis bersifat karsinogenik (kanker). 

2. Organofosfat, insektisida ini merupakan ester asam fosfat atau asam 

tiosulfat Pestisida ini umumnya merupakan racun pembasmi serangga 

yang paling toksik secara akut terhadap binatang bertulang belakang 

seperti ikan, burung, cicak dan mamalia. Pestisida ini mempunyai 

efek, memblokade penyaluran impuls saraf dengan cara mengikat 

enzim asetilkolinesterase. Keracunan kronis pestisida golongan 

organofosfat berpotensi karsinogenik. 

3. Karbamat, kelompok ini merupakan ester asam H-metilkarbamat. 

Bekerja menghambat asetilkolinesterase. Tetapi pengaruhnya terhadap 

enzim tersebut tidak berlangsung lama, karena prosesnya cepat 

reversibel. Apabila timbul gejala tidak bertahan lama dan cepat 

kembali normal. Pestisida kelompok ini dapat bertahan dalam tubuh 

antara 1 sampai 24 jam sehingga cepat diekskresikan. 

4. Piretroid dan yang berasal dari tanaman lainnya piretroid berasal dari 

piretrum diperoleh dari bunga Chrysanthemumcinerariaefolium. 

Insektisida tanaman lain adalah nikotin yang sangat toksik secara akut dan 

bekerja pada susunan saraf. Piretrum mempunyai toksisitas rendah pada 

manusia tapi menimbulkan alergi pada orang yang peka (Okvitasari & 

Anwar, 2017). 

b. Fungisida 

Fungisida merupakan bahan yang mengandung senyawa kimia 

beracun dan bisa digunakan untuk memberantas dan mencegah 



 
 
 

23 
 

 
 

fungi/cendawan. Cendawan ini merusak tanaman dengan berbagai cara. 

Misalnya sporanya masuk kedalam bagian tanaman lalu mengadakan 

pembelahan dengan cara pembesaran sel yang tidak teratur sehingga 

menimbulkan bisul-bisul (Himmawan, 2016). 

c. Herbisida 

Herbisida merupakan pestisida yang digunakan untuk 

mengendalikan gulma atau tumbuhan pengganggu yang tidak 

dikehendaki.Karena herbisida aktif terhadap tumbuhan, maka herbisida 

bersifat fitotoksik. 

 
Tabel 2.1 Daftar Pestisida yang digunakan oleh Petani 

 

Pestisida Golongan Jenis 
Pestisida 

WHO Grade Ib   

Beta Siflur Pyrethroid Insektisida 

Karbofuran Carbamate Insektisida 

Metamidofos Organophosphate Insektisida 

Triazophos Organophosphate Insektisida 

WHO Grade II   

Alfa Sipermetrin Pyrethroid Insektisida 

Amitranz Formamidine Insektisida 

Bifenthrin Pyrethroid Insektisida 

Deltametrin Pyrethroid Insektisida 

Difenokonazol Azone Insektisida 
Dimehypo/Bensultup Nereistoxin Insektisida 

Analogue   

Fenpropathrin Pyrethroid Insektisida 

Fipronil Pyrazole Insektisida 

Imidakloprid Neonicotinoid Insektisida 
Karbonsulfan Carbamate Insektisida 

Katap Hidroksida Nereistoxin Insektisida 

Analogue   

Klofenapir Pyrazol Insektisida 

Pestisida Golongan Jenis Pestisida 
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Lamda Sihalotrin Pyrethroid Insektisida 

MICP/Isoprokard Carbamate Insektisida 

Permethrin Pyrethroid Insektisida 

Profenpos Organophosphate Insektisida 

WHO Grade III   

Cyromazine Triazin Insektisida 

Diafenthiuron Urea Insektisida 

Iprodione Dicarboximide Insektisida 
WHO Grade IV   

Klorantraniliprol Diamide Insektisida 

Klorfuazuro Urea Insektisida 

Klorpirifos Organophosphate Insektisida 
 

Adapun jenis-jenis pestisida dan potensi bahaya bagi kesehatan 

menurut Pesticide Action Network (PAN) Indonesia dalam (Habibi, 2009) 

adalah sebagai berikut : 

1. Asefat Insektisida berpotensi menimbulkan kanker, mutasi 

gen, kelainan alat reproduksi 

2. Aldikard Insektisida, sangat beracun pada dosis rendah 

3. BHC Insektisida berpotensi menimbulkan kanker, beracun 

pada alat reproduksi 

4. Kaptan Insektisida berpotensi menimbulkan kanker, mutasi 

gen 

5. Karbaril Insektisida berpotensi menimbulkan mutasi gen, 

kerusakan ginjal 

6. Klorobensilat Insektisida berpotensi menimbulkan kanker, 

mutasi gen, keracunan obatreproduksi. 

7. Klorotalonil Fungisida berpotensi menimbulkan kanker, 

keracunan alat reproduksi 

8. Klorpropamid Herbisida berpotensi menimbulkan kanker, 

mutasi gen, pengaruh kronis 
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9. Siheksatin Insektisida Karsinogen. 

10. DDT Insektisida berpotensi menimbulkan cacat 

lahir,pengaruh kronis. 

3. Cara penyemprotan pestisida 

Berdasarkan peralatan semprot, Tangki/Pompa semprot. Berikut 

Proses persiapan air pestisida pelarut adalah sebagai berikut 

a. Pakai air bersih seperlunya 

b. Gunakan pH meter nitrit untuk mengukur pH air 

c. Jika pH air > 7, tambahkan asam nitrat seperlunya 

d. Ukur kembali pH air tersebut, jika pH < 7, maka dia bisa 

menggunakan air membuat larutan pestisida 

Operasi afikasi cairan semprotan belakang adalah: 

a. Tuang pestisida ke dalam ember berisi air 

b. Aduk merata 

c. Tuangkan cairan semprotan ke tangki semprot 

Tujuannya adalah untuk melakukan proses pengadukan dengan 

benar untuk mendapatkan  larutan yang seragam, sebab itu larutan semprot 

tidak akan seragam sehingga efektivitas pestisida akan berkurang. Jika 

menggunakan alat penyemprot bertekanan tinggi (penyemprot listrik), 

terlebih dahulu encerkan pestisida tambahkan air dalam mangkuk kecil dan 

aduk hingga merata.Selanjutnya siapkan wadah lebar (ember) dan 

tambahkan air ke volume yang dibutuhkan.Secara bertahap tambahkan 

larutan pestisida encer ke dalam ember berisi air bersih dan aduk hingga 

larutan pestisida merata (Moekasan & Prabaningrum, 2011). 
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4. Frekuensi (n) Penyemprotan 

Dibandingkan dengan penyemprotan 2 kali seminggu, petani yang 

menyemprot melebihi seminggu 2x hampir 14 lebih kali mungkin 

mengalami keracunan pestisida. Interval waktu yang singkat dan sering 

terpapar pestisida akan meningkatkan jumlah residu pestisida dalam tubuh. 

Semakin lama pestisida terakumulasi dalam tubuh maka akan menimbulkan 

gejala keracunan pestisida (Pradaningrum dkk., 2021). 

5. Waktu Penyemprotan 

Waktu terbaik untuk menyemprot dibagi menjadi dua, yaitu sebelum 

jam 11 pagi dan setelah jam 3 sore.Ada sejumlah hal yang mesti diingat 

pada saat penyemprotan, yaitu berkaitan dengan tubuh berkeringat, terutama 

pada siang hari dipengaruhi oleh suhu ruangan.Tidak dianjurkan untuk 

melakukan kegiatan penyemprotan saat angin kencang, dan tidak cocok 

untuk menyemprot saat hujan atau hujan dan embun pagi telah hilang. 

Dibantingkan dengan perilaku penyemprotan pestisida setelah pukul 11.00 

dan sebelum pukul 15.00 adalah 3,535 kali (Pradaningrum dkk., 2021). 

6. Lama penyemprotan 

Waktu penyemprotan adalah waktu yang dibutuhkan petani untuk 

menyemprot 5.604 kali sehari kurang dari 2 jam. Risiko keracunan 

organofosfat adalah 5.604 kali lipat dari penyemprotan lebih dari dua jam 

sehari. Semakin lama waktu penyemprotan, semakin banyak pestisida yang 

terpapar dan semakin besar risiko keracunan (Pradaningrum dkk., 2021). 

7. Lama Kerja 

Waktu kerja normal seseorang umumnya 6-10 jam.Jam kerja yang 

panjang dapat menyebabkan kelelahan, gangguan kesehatan, penyakit dan 

kecelakaan kerja (Okvitasari & Anwar, 2017). 
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Semakin lama masa tanam, semakin tinggi Frekuensi (n) 

penggunaan pestisida.Penggunaan pestisida biasanya berdampak pada 

keracunan akut petani.Hal ini terjadi karena semakin lama petani 

menyemprot secara terus menerus maka kadarnya semakin masuk ke dalam 

tubuh. Paparan berulang ini akan menyebabkan zat beracun menumpuk di 

dalam tubuh, sehingga melebihi ambang batas keracunan dan menyebabkan 

paparan pestisida (Yuniastuti, 2018). 
 

8. Masa Kerja 

Waktu kerja seseorang adalah bagian dari penyebab terjadinya kadar 

cholinesterase dalam darah petani. Semakin lama waktu kerja maka semakin 

rendah kadar kolinesterase dalam darah seseorang sehingga meningkatkan 

risiko keracunan pestisida. Akibat yang tidak diinginkan dari kontak dengan 

pestisida ini adalah toksinisasi.Hasil penelitian membuktikan bahwa 

semakin lama petani bekerja, semakin rendah aktivitas kolinesterase dalam 

darah.Petani sayuran yang telah terpapar pestisida dalam waktu lama atau 

terus menerus berada pada risiko keracunan berikutnya (Yuniastuti, 2018). 

B. Tinjauan Umum Tentang Aktivitas Kolinesterase (indikator keracunan 

pestisida) 

1. Pengertian Aktivitas Kolinesterase 

Aktivitas kolinesterase adalah jumlah enzim kolinesterase aktif di 

dalam plasma pestisida organofosfat. 

Menurut Depkes RI, Jakarta 1993, kolinesterase adalah suatu enzim 

yang didalam jaringan tubuh yang berperan untuk menjaga agar otot 

kelenjar dan sel- sel saraf dapat bekerja secara terorganisir dan harmonis. 

Ketika seseorang keracunan organofosfatatau karbamat, tingkat 

kolinesterase akan turun. 
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Ada dua tipe kolinesterase dalam darah, yang satu terdapat dalam sel 

darah merah dan satunya dalam plasma darah. Karena itu ada dua tipe tes 

kolinesterase, tes aktivitas kolinesterase yang ada dalam sel darah merah 

merupakan tes yang lebih baik karena dapat memberikan petunjuk pada 

dokter perawatan yang paling  efektif. 

2. Pemeriksaan Cholinesterase 

Pemeriksaan kolinesterase digunakan untuk: 

a. Penapisan terhadap pasien dengan kecurigaan sensitif terhadap bahan anestesi 

succinylcholine (suxamethonium). Penapisan dapat ditujukan baik pada 

pasien pra operasi dengan kecurigaan primer genetik maupun sekunder 

karena paparan terhadapinsektisida. Sedangkan Pada pasien dengan aktivitas 

kolinesterase yang rendah baik secara genetik maupun sekunder karena 

paparan insektisida, pemeriksaan kolinesterasepra operasi ini bertujuan untuk 

mencegah atau mengevaluasi efek-efek akibat pemberian 

anestetiksuccinylcholineyang dapat menyebabkan apnea yang berlanjut 

setelah pembedahan (prolonged apnea). Pada pasien dengan aktivitas 

kolinesterase plasma yang rendah, succinylcholine dalam jumlah yang sangat 

sedikit pun (0,04-0,06 mg/kg) dapat mengakibatkan 90% blokade 

neuromuscular (Heckman dkk., 2018). 

b. Monitoring keracunaninsektisida organofosfat dankarbamat. Aktivitas enzim 

kolinesterase akan menurun. Untuk dapat mengevaluasi dengan baik, nilai 

dasar pasien sebelum paparan seharusnya telah diperiksa dahulu. Keadaan 

klinis yang dapat mengindikasi pemeriksaan ini yaitu paparan pestisida dengan 

gejala terutama miosis, penglihatan kabur, kelemahan otot, twitching dan 

fasciculation, bradikardi, nausea, diare, mual, banyak mengeluarkan air liur, 

berkeringat, edema paru, aritmia dan kejang. Manfaat pemeriksaan 

kolinesterase sebagai status risiko pada pasien yang terpapar insektisida 
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organofosfat masih dipertanyakan.Apakah nilai normal mengindikasikan 

kepastian tidak adanya paparan dan bagaimana pada varian genetik dengan atau 

tanpa paparan.Interpretasi masih menjadi problem pada aktivitas enzim 

kolinesterase rendah atau tinggi. Studi keluarga dapat dilakukan pada individu 

dengan tipe abnormal genetik defisiensi pseudokolinesterase serum, yang 

idealnya dikonfirmasi dengan fenotip 

3. Kolinesterase sebagai indikator keracunan 

a. Mekanisme pestisida dalam tubuh. 

Rute penyerapan pestisida atau : “port d’entry” dalam tubuh melalui 

tiga cara yaitu kulit, saluran pernapasan, dan saluran pencernaan. Pestisida 

yang telah diabsorpsi masuk ke dalam tubuh akan metabolisme dan 

didistribusikan ke dalam jaringan dan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui 

urin, pestisida yang didistribusikan dan disimpan ke dalam jaringan lemak, 

dengan demikian biotransformasi di dalam bagian tubuh akan terdapat di 

dalam darah, urin, jaringan lemak dan sebagainya. Setelah diserap usus, 

maka substansi lipophilicya akan dieksresikan ke dalam empedu sebagai 

akibat sirkulasienterohepatik. 

Di seluruh sistem persyaratan (the nervous system) terdapat pusat-

pusat pengaliran elektro chemical yang dinamakan synapsesdimana getaran-

getaran syaraf electrochemist di bawah menyeberangi antar sebuah sel saraf 

(neuron) dan sebuah otot dari neuron. Karena getaran syaraf (sinyal) 

mencapai suatu sinapses, sinyal itu merangsang pembebasan acetylcholine 

(ACH).Acetylcholine berperan sebagai jembatan penyeberangan bagi 

mengalirnya getaran sinyal (new impulse) setelah impuls saraf oleh 

acetylcholine dipindahkan (diseberangkan) melampaui kesenjangan, enzim 

kolinesterase ini memecahkan acetylcholine dengan cara menghidrolisis 

acetylcholine menjadi choline dan asam asetat, impuls saraf kemudian 
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berhenti, reaksi-reaksi ini sangat cepat ketika pestisida organophosphat dan 

karbamat memasuki tubuh manusia pestisida ini akan menempel pada 

enzim kolinesterase di dalam darah. Karena kolinesterase tidak dapat 

memecahkan acetylcholine, maka impuls saraf mengalir terus (konstan) 

menyebabkan suatu kontraksi otot yang cepat dan akhirnya mengarah kepada 

kelumpuhan. Depresi dari aktivitas kolinesterase kenyataan yang paling jelas 

adanya penyerapan yang berlebihan dan pestisida organophosphat dan karbamat 

secara sederhana (Hardi dkk., 2020). 

Skema reaksi dapat dilihat sebagai berikut : 

 

Gambar 2.1 :Skema reaksi kolinesterase dengan pestisida 

organophosphatedan karbamat 

b. Keracunan pestisida. 

Keracunan pestisida secara subklinik dapat diketahui dengan 

melakukan pemeriksaan aktivitas kolinesterase darah seseorang dengan 

menggunakan alat tintometer kit.Aktivitas kolinesterase darah seseorang 

yang diperiksa dapat dinyatakan sebagai sesuatu persentase dari aktivitas 

kolinesterase darah normal.Berdasarkan pemeriksaan aktivitas kolinesterase 

darah maka dapat ditentukan keracunan seseorang sebagai berikut, ( Depkes 

RI, 1993) : 

  

Acetyl choline choline + As.Asetat 

Kolinestrasi 

 
Diikat 

Anti kolinesterase (organophosphate/karbamat) 
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1. 75 % - 100 % dari normal, tidak ada tindakan tetap perlu diuji ulang 

dalam waktu dekat, kelompok ini termasuk kategori normal atau tidak 

keracunan. 

2. > 50 % - < 75 % dari normal, kemungkinan over exposure perlu di uji 

ulang jika respon lemah, maka disarankan untuk istirahat (tidak 

kontak dengan pestisida), selama dua minggu, kemudian diuji ulang 

sampai mencapai normal, kelompok ini masuk kategori keracunan ringan. 

3. > 25 % - 50 % dari normal, over exposure serius perlu diulangi 

pengujian, jika benar perlu diistirahatkan dari segala pekerjaan yang 

berkenaan dengan pestisida. Kelompok ini masuk kategori keracunan 

sedang. 

4. 0 % - 25 % dari normal over exposure yang sangat serius perlu diuji 

ulang dan yang bersangkutan harus diistirahatkan dari semua 

pekerjaan dan perlu segera dirujuk ke pemeriksaan medis. 

Berdasarkan keracunan tersebut dapat menentukan suatu tindakan 

untuk mencegah keracunan oleh pestisida. 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi turunnya aktivitas 

kolinesterase darah. 

Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan penurunan aktivitas 

kolinesterase darah adalah sebagai berikut : 

a. Umur, semakin tua umur seseorang akan memiliki aktivitas kolinesterase 

rata-rata lebih rendah. 

b. Gizi, seseorang yang memiliki tingkat gizi yang baik cenderung memiliki 

rata-rata aktivitas kolinesterase lebih tinggi. 

c. Pengetahuan, seseorang yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang 

penggunaan pestisida cenderung memiliki rata-rata aktivitas 

kolinesterase yang normal. 



 
 
 

32 
 

 
 

d. Personal higiene, seseorang yang memperhatikan kebersihan tubuhnya 

setelah melakukan penyemprotan cenderung memiliki rata-rata aktivitas 

kolinesterase yang normal  

e. Keluhan-keluhan kesehatan, seseorang yang sering mengalami gangguan 

kesehatan (keluhan subyektif) setelah melakukan penyemprotan 

cenderung mengalami penurunan aktivitas kolinesterase. 

f. Kadar hemoglobin, seseorang yang memiliki kadar hemoglobin yang 

baik cenderung memiliki rata-rata aktivitas kolinesterase lebih tinggi 

pula. 

g. Jenis kelamin, wanita memiliki rata-rata kadar aktivitas kolinesterase 

lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. 

h. Penyakit, seseorang yang menderita penyakit kronis seperti penyakit hati 

(hepatitis) cenderung memiliki resiko tinggi (high risk) bila bekerja 

dengan pestisida organophosphate dan karbamat. 

i. Tinggi tanaman yang disemprot, makin tinggi tanaman yang disemprot 

petani cenderung mendapatkan pemaparan yang lebih besar. 

j. Posisi penyemprot, petani yang melakukan penyemprotan selalu 

berlawanan arah angin, cenderung mendapatkan pemaparan yang lebih 

tinggi. 

k. Pemakaian alat pelindung diri (APD), petani yang memiliki pelindung 

diri yang baik, cenderung mendapatkan pemaparan yang lebih rendah. 

l. Dosis, penggunaan dengan dosis yang lebih tinggi cenderung 

mendapatkan resiko lebih besar. 

m. Luas lahan, petani yang memiliki luas lahan yang lebih luas, cenderung 

mendapatkan pemaparan yang lebih besar. 

n. Frekuensi (n) penyemprotan, petani yang mempunyai Frekuensi (n) 

penyemprotan lebih banyak, cenderung mendapatkan resiko yang lebih 
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tinggi. 

o. Lama kerja, petani yang bekerja lebih dari 5 jam/hari terpapar pestisida, 

cenderung mendapatkan resiko yang lebih tinggi. 

p. Masa kerja, petani sayur pengguna pestisida yang bekerja sudah lama/ 

bertahun- tahun, cenderung mendapatkan resiko yang lebih tinggi. 

C. Tinjauan Teori tentang personal hygiene 

1. Definisi Personal Hygiene 

Dikutip dari Riska & Asbath,(2018) dalam sulistyo,2012 Kebersihan 

pribadi berasal dari Yunani bermakna Personal berarti pribadi dan higiene 

berarti kesehatan. Personal hygiene seseorang adalah cara perawatan diri 

seseorang untuk menjaga kesehatannya berupa kebersihan diri, pembersihan 

pakaian, pembersihan tempat tidur, dan lain-lain. Tujuan penerapan personal 

hygiene ialah agar mengurangi lemak, keringat, sel-sel mati dan bakteri, 

meniadakan bau badan, menjaga keutuhan permukaan kulit dan 

melancarkan peredaran darah.Sirkulasidarahseseorang,dan untuk 

meningkatkan dan menjaga kesehatan seseorang.Menjaga kebersihan adalah 

keharusan bagi semua orang, apalagi di masa pandemi seperti ini.Kita harus 

selalu menjaga kebersihan agar terhindar dari morbiditas. Rasulullah SAW 

memperagakan kebersihan diri dan cara menjaga kebersihan. Umat islam 

sangat membutuhkan kebersihan setiap saat, karena kebersihan, kesucian 

dan keindahan adalah hal yang disenangi oleh Allah SWT. Sebagaimana 

pada QS Al-baqarah:2/222 yang bunyinya 

 

رِينَ  . بيِنَ وَيحُِبُّ ٱلۡمُتطََه ِ َ يحُِبُّ ٱلتَّوََّّٰ  ..إنَِّ ٱللََّّ

Terjemahnya : 
 

”Sungguh, Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang 
menyucikan diri. 
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Dengan menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan sekitar 

membuat kegiatan badan menjadi lebih bernilai. Tidak hanya menaati perintah 

dan dicintai allah, tetapi menjaga kebersihan juga baik. Hal ini sejalan 

denganHadits Riwayat Muslim yang berbunyi 

 
لطَهُو رُ شَطرُ الإيمَا نِ ا   

 

Artinya : 
 
“Bersuci (Thaharah) itu adalah setengah dari iman” (HR. Ahmad, Muslim dan 
Tirmidzi) 

 

Umat islam sangat membutuhkan kebersihan setiap saat, karena 

kebersihan, kesucian dan keindahan adalah hal yang disenangi oleh Allah 

Agar terhindari dari penyakit dermatitis, perlu untuk tetap menjaga 

kebersihan personal khususnya pada petani, seperti : 

a) Mencuci tangan, Salah satu tindakan pribadi yang dapat dilakukan adalah 

mencuci tangan dan kaki setelah bekerja. Tangan adalah bagian tubuh yang 

paling terbuka gunakan bahan kimia, sehingga mudah teriritasi. Kebiasaan 

mencuci tangan yang baik akan membantu membersihkan kotoran dan 

bahan kimia yang menumpang pada kulit (Riska & Asbath, 2018). 

b) Mencuci pakaian, setelah menggunakan pestisida lepaskan pakaian kerja 

secara terpisah dari pakaian rumah tangga untuk menghindari terjadinya 

kejadian dermatitis pada keluarga (Maden dkk., 2015). 

c) Mandi atau bilas segera setelah bekerja dengan menggunakan pestisida  

(Maden dkk., 2015). 

2. TujuanPersonal Hygiene 
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a) Meningkatkan kesehatan 

b) Menjaga kebersihan diri 

c) Meningkatkan kebersihan diri pribadi 

d) Pencegahan penyakit 

e) Memperkuat kepercayaan diri 

f) Menciptakan keindahan 

D. Tinjauan Teori Tentang Alat Pelindung Diri (APD) 

1. Pengertian Alat Pelindung diri (APD) 

Alat pelindung diri adalah alat yang dipakai untuk menjaga petani 

dari cedera atau morbiditas yang disebabkan oleh paparan bahaya di tempat 

kerja. Baik kimia, biologi, radioaktif, fisik, listrik, mekanik atau lainnya 

(Lisnawatidkk., 2016). Dikutip dari A.Sayanto dkk., (2014) dalam 

suma’mur,2009. APD tidak dapat menghilangkan atau mengurangi risiko. 

Peralatan hanya memangkas besaran sentuhan dengan hazard dengan 

menaruh penghambat disela pekerja dan hazard. 

2. Macam-macam Alat Pelindung Diri 

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Republik Indonesia (Permenakertrans) Nomor PER.08/MEN/VII/2010 

Tentang Alat Pelindung Diri yaitu : 

a) Pelindung Pernafasan 

Perlengkapan penyokong pernapasan dan perlengkapannya ialah alat 

pelindung yang menaungi bagian pernafasan dengan mengarahkan hawa 

suci dan fit dan/atau menapis polutan kimia, bakteri, abu, terang laras 

(aerosol), setum, dan gas (Zuraida, 2012) 

b) Alat Pelindung Tangan. 

Protektor tangan (glove) ialah aparat protector yang dipakai untuk 
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menaungi tangan dan jemari dari api, panas, suhu rendah, radiasi 

elektromagnetik, radiasi pengion, arus listrik, bahan kimia, sengatan listrik, 

tubrukan dan goresan serta infeksi parasit dan jenis mikroorganisme 

(Correlation dkk., 2019). 

c) Pakaian pelindung 

Pakaian pelindung digunakan untuk meneduhi separuh hingga semua 

tubuh dari suhu tinggi atau rendah yang lewat batas, eksplikasi bara dan 

barang panas, bahan kimia termal, eceran dan metal, uap panas, mesin, 

peralatan dan benturan bahan, luka, radiasi, binatang, manusia, 

mikroorganisme parasit binatang, tumbuhan dan zona seperti virus, kuman 

dan serat (Fajriani dkk., 2019). 

d) Alat pelindung kaki 

Alat pelindung kaki dipakai dalam melingkupi kaki dari benda berat 

terhimpit atau terantuk, benda tajam tercacak, kontak dengan eceran panas 

atau dingin, uap panas, paparan cuaca yang bahaya, paparan bahan bala 

kimia dan mikroba juga terhindar dari terpeleset (Fajriani dkk., 2019). 
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E. Kerangka Teori 
 

 

 

 
 

 
Bagan 2.1 kerangka teori 

Sumber :(Moekasan& Prabaningrum, 2011), (Pradaningrum dkk., 2021), 

(Oktaviani & Pawenang, 2020), (Yuniastuti, 2018), (Fajriani dkk., 2019). 

 

Determinan keracunan Pestisida 

Jenis Pestisida yang digunakan dan 
lama Penggunaan Pestisida 

 
Faktor Eksternal: 

 
1. Tata cara Pemakaian pestisida 
2. Cara Penyimpanan pestisida 
3. Arah semprot 
4. Frekuensi (n) penyeprotan 
5. Jenis pestisida yang digunakan 
6. APD 
 

(Pradaningrum dll., 2021), 
(Yuniastuti, 2018), (A.Sayanto 
dkk., 2014), (Kemenakertans, 
2010) 

Faktor Internal : 
 

1. Umur 
2. Jenis kelamin 
3. Tingkat 
Pendidikan 
4. Status Gizi 
5. Pengetahuan 
6. Sikap 

 
(Moekasan & 
Prabaningrum, 2011), 
(Oktaviani & 
Pawenang, 2020) 

Keracunan Pestisida 
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keterangan : 
  
 

:  Variabel  Independen 
 

 
                                                  :   Variabel Dependen 

 

 
Bagan 2.2 : Kerangka Konsep 

Lama Kerja  

Determinan 
Keracunan 
Pestisida 

Masa Kerja 

Cara penyemprotan 

Personal Hygiene 

Penggunaan APD 

Karakteristik 
1. Umur 
2. Pendidikan  
3. Jenis 

pestisida 
yang 
digunakan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian cross sectional 

study. Penelitian ini untuk melihat bagaimana hubungan antara keracunan 

pada petani sayur berdasarkan lama kerja, masa kerja, cara penyemprotan, 

personal hygiene dan penggunaan APD. Selain itu akan dilihat bagiamana 

karakteristik seperti umur, pendidikan dan jenis pestisida yang digunakan 

oleh petani sayur pengguna pestisida di  Desa Kanreapia Dusun Kanreapia 

Kec.Tombolo Pao 

B. Tempat dan waktu penelitian 

Peneliti melaksanakan penelitian ini di Desa Kanreapia Dusun 

Kanreapia Kec.Tombolo Pao Kab.Gowa. Penelitian ini dilakukan  pada 

bulan juni 2022. Lokasi ini dipilih oleh peneliti karena sebagian besar 

mata pencaharian masyarakat di Desa Kanreapia berprofesi sebagai petani 

sayur dan menggunakan pestisida. 

C. Populasi dan sampel 

Adapun jumlah petani pada Desa Kanreapia dengan jumlah petani 

sebanyak 80 Orang.Sehingga populasi dalam penelitian ini sebanyak 80 

petani sayur yang ada di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa.Teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan 

Purposive Sampling. 

Kriteria Inklusi : 

1. Petani dengan jenis kelamin laki-laki 

2. Berusia 25-55 tahun 
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3. Bersedia menjadi responden 

Kriteria Eksklusi 

1. Petani dengan masa kerja 2 tahun 

2. Petani dengan jenis kelamin perempuan 

3. Tidak bersedia menjadi responden 

Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Taro 

yamane dan Slovin.   Apabila populasi telah diketahui maka teknik 

pengambilan sampel dapat menggunakan rumus Taro Yamane dan Slovin, 

rumus tersebut sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

 
n= Jumlah Sampel  

N = Jumlah Poulasi  

d2= Presisi (10%) 

Type equation here. 
 

Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan rumus 

Taro Yamane dan Slovin adalah 44 Sampel. 

D. Teknik pengumpulan data 

1. Data Primer 

Data primer dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, 

tanya jawab, dan pemberian kuesioner. Kemudian data yang diperoleh dikelola 

melalui aplikasi SPSS. 

n =N 

N.d2 + 1 

 n   = N        = 80 = 80 = 44 
N.d2 +1.80 (0,1)2 + 1    1,8 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder ditemukan dari buku maupun jurnal penelitian, dan juga 

dokumen-dokumen atau data yang diberikan  oleh para petani. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan peralatan untuk mendapatkan data 

yang sesuai dengan tujuan  penelitian menurut Indira (2016). Dalam penelitian 

ini instrumen penelitian yang digunakan peneliti adalah kuesioner.Kuesioner 

merupakan metode pengumpulan data yang berisikan pertanyaan atau 

pernyataan peneliti yang akan dijawab oleh responden. 

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah lembar 

kuesioner untuk mengetahuikeracunan pestisida, lama kerja, masa kerja, cara 

penyemprotan, personal hygiene, dan penggunaan APD. Sedangkan data 

karakteristik terdiri dari 4 butir pertanyaan yaitu, nama inisial, 

umur,pendidikan terakhir dan jenis pestisida yang digunakan. 

F. Instrumen Pengumpulan Data 

1. Uji Enzim Cholinesterase 

a) AlatdanBahan 

Alatyangdigunakanadalahtintometerkit(Lovibondcomparator2000+), 

Kapasalkohol70%,kapaskering, lanset, pipet mikro, tabung reaksi, rak, label 

nama, 

cuvet,yellowtipautoclik,komperatordanstopwatch.Bahanyangdigunakanadala

hSampeldarahkapiler,alkohol70%,acetylcholine perlorate, aquades bebas 

CO2, larutan bromtymolblue. 
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b) PembuatanReagen 
 

Indikator solution BTB 0,5 g di larutkan dalam 250 ml 

distillatedwater(FreeCO2)ketetapankosentrasicukuppentingdalampembuatan 

larutan indikator. Substrate solution ACP 0,25 gram dilarutkan dalam 50 ml 

distillate water (Free CO2) kosentrasi 

tidakterlalupentingdalampembuatanlarutannamunlarutanharusselalu 

baru.AquadesbebasCO2dipanaskanaquadesdalambeakerglassdenganpenutup

kira-kira10menitdandinginkan. 

c) PengambilanSampel 
 

Persiapkanpasienyangtelahmembersihkandirisetelahmelakukan 

penyemprotan (mandi), siapkan alat dan bahan 

yangdigunakan,bersihkanjariyangakanditusukdenganmenggunakankapasalko

hol70%,lalukeringkansetelahkering. 

tusukjarimenggunakanlanset,darahyangkeluarpertamadibuang dengan kapas 

kering, darah kedua baru ambil 

denganmenggunakanpipetmikrosebanyak10uldarahyangdiambildimasukanke

dalamtabungreaksiyangtelahdicampurkanlarutan, kemudiandihomogenkan. 
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G. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

Uji validitas adalah suatu derajat ketetapan antara data yang 

sesungguhnya terjadi dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti (Sugiyono, 

2016).Validitas sebagai salah satu derajat ketepatan atau keandalan 

pengukuran instrumen mengenai isi pertanyaan. 

Uji validitas ini dilakukan untuk mengukur apakah data yang telah 

didapat setelah penelitian merupakan data yang valid atau tidak, dengan 

menggunakan alat ukur yang digunakan (Kuesioner). Pengukuran validitas 

dilakukan dengan cara mengisi butir soal dimana skor yang ada pada setiap 

butir soal dikorelasikan dengan skor total. Teknik korelasi yang digunakan 

adalah product moment menggunakan program aplikasi pengolah data 

statistik SPSS. 
Uji validitas untuk instrumen penelitian akan dilakukan di lokasi 

penelitian dengan karakteristik responden yang sama. Instrumen penelitian 

yang akan diuji validitas adalah kuesioner cara penyemprotan, Personal 

Hygiene dan Penggunaan APD. Peneliti melibatkan sebanyak 44 responden 

untuk uji validitas pada instrumen penelitian ini. 

2. Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan 

menggunakan objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama 

(Sugiyono, 2017)variabel dikatakan baik apabila memiliki nilai Cronbach’s 

Alpha lebih dari 0,6 (Priyatno, 2017). Uji reliabilitas Cronbach’s Alpha 

merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam 
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menjawab hal yang berkaitan dengan pertanyaan yang merupakan dimensi 

suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner. 

H. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Peneliti telah melakukan uji validitas pada instrumen cara 

penyemprotan, Personal Hygiene dan penggunaan APD pada 30 responden. 

Peneliti menggunakan uji validitas Product Moment, yaitu uji validitas =  r 

hitung (Corrected Item-Total Correlation)> r tabel. R tabel dapat diketahui 

dari degree of freedom (df) = n-2 yaitu 0.3061. dari hasil uji validitas ini 

terdiri atas 3 instrumen yaitu cara penyemprotan, Personal Hygiene dan 

penggunaan APD. 

Pada instrumen cara penyemprotan yang terdiri atas 4 pertanyaan 

berdasarkan uji validitas didapatkan hasil r hitung 0,6429-0,7845 ( > dari r 

tabel 0,3061) yang berarti bahwa 4 pertanyaan dinyatakan valid. Pada 

instrumen Personal Hygiene terdiri dari 5 pertanyaan berdasarkan uji 

validitas didapatkan hasil r hitung 0,6624-0,8339 ( > dari r tabel 0,3061) yang 

berarti 5 pertanyaan dinyatakan valid. Pada instrumen penggunaan APD 

terdiri dari 6 pertanyaan dari uji validitas didapatkan hasil r hitung 0,6584 – 

0,7813 (> dari r tabel 0,3061) yang berarti seluruh pertanyaan dinyatakan 

valid. 

Kuesioner dalam penelitian ini telah diuji reliabilitasnya dengan 

menggunakan Alpha Cronbach dengan nilai r- 0,643 ( > dari 0,6) artinya 

instrument reliable, pada kuesioner cara penyemprotan, nilai r- 0,791 (> dari 

0,6) artinya instrument Reliable pada kuesioner Personal Hygiene, Nilai r- 0, 
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794 ( > dari 0,6) artinya instrument Reliable pada kuesioner penggunaan 

APD. 

I. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Semua fakta yang didapat, termasuk data primer dan sekunder, 

diselesaikan dengan susunan sebagai berikut: 

a. Menata Data (Editing) 

Sebelum pengolahan data perlu dilakukan penyuntingan terlebih 

dahulu, dengan memverifikasi kelengkapan dan konsistensi kuesioner, 

verifikasi ini dapat dilakukan saat pengumpulan data di tempat. 

b. Mengkode Data (Coding) 

Coding adalah suatu kegiatan yang memberikan kode-kode untuk 

tanggapan terhadap kuesioner yang ada untuk mempengaruhi proses 

pengolahan yang terkomputerisasi. 

c. Memasukkan Data (Entry) 

Setelah dilakukan coding lalu diolah dalam program komputer 

d. Membersihkan Data (Cleaning) 

Memeriksa data yang telah dimasukkan agar menciptakan data yang 

sesuai. 

2. Analisis Data 

Keterangan yang didapatkan diolah dan menyatakan dalam bentuk 

tabel dan disertakan dengan penjelasan variabel yang merupakan faktor yang 

dapat menyebabkan gejala keracunan pestisida pada petani sayur 

menggunakan program SPSS. 

a. Analisis Univariat 

Analisis Univariat ini bertujuan untuk memaparkan karakteristik dari 
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variabel Independen dan dependen dimana seluruh data pada kuesioner 

diolah kemudian disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi (n). 
 

b. Analisis Bivariat 

Analisis Bivariat ini bertujuan untuk melihat hubungan antara variabel 

independen dan variabel dependen dengan menggunakan analisis uji Chi-

Square. Melalui Uji Chi-square maka akan didapatkan nilai P, dimana dalam 

penelitian ini digunakan tingkat kemaknaan sebesar 0.05. Jadi penelitian 

antara dua variabel dikatakan bermakna jika mempunyai nilai p ≤ 0.05 yang 

berarti H0 ditolak dan Ha diterima dan dikatakan Tidak bermakna apabila 

nilai p ≥ 0.05 yang berarti H0 diterima dan Ha ditolak. 

J. Etika Penelitian 

Etika penelitian adalah hubungan timbal balik antara peneliti dan 

orang yang diteliti sesuai dengan prinsip etika (Notoatmodjo. 2018). Masalah 

etika yang harus diperhatikan oleh peneliti antara lain adalah sebagai berikut  

1. Informed Consent (Persetujuan Responden) 

Informed consent dilakukan melalui instrumen penelitian dalam 

bentuk kuesioner yang disebarkan secara langsung dengan menjelaskan 

kepada responden tujuan yang dilakukan pada penelitian ini.Jika subjek tidak 

mengisi kuesioner peneliti tidak boleh memaksa subjek dengan tindakan 

lainnya agar tetap menghormati hak yang dimiliki responden. 

2. Anonymity (Tanpa Nama) 

Dengan menjaga kerahasiaan responden pada kuesioner, responden 

tidak disebutkan namanya karena peneliti hanya meminta memasukkan kode 

atau inisial dari nama responden, seperti (N) sebagai upaya untuk menjaga 

kerahasiaan responden. 

3. Confidentiality (Kerahasiaan) 
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Peneliti harus memastikan kerahasiaan informasi yang diberikan oleh 

responden dengan hanya menunjukkan data yang didokumentasikan sebagai 

hasil studi.Ketika hasil diberikan, data yang tidak diperlukan oleh peneliti 

tidak disertakan, sehingga kuesioner yang digunakan, untuk melihat 

fenomena kecemasan, pada saat selesai mempresentasikan hasil penelitian 

dihilangkan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Kanreapia, Kecamatan tombolo pao, 

Kabupaten Gowa. Kanreapia berasal dari dua kata yaitu “kanre” dan “api” 

yang artinya “terbakar” dan “api” Menurut cerita leluhur orang tua, nama 

tersebut mulai dikenal saat daerah ini terbakar pada tahun 1921 dan abadi 

menjadi nama KANREAPIA sampai sekarang. Menjadi desa persiapan pada 

tahun 1985 dan definitif menjadi Desa Kanreapia pada Tahun 1990. 

WilayahDesaKanreapiasecaraumummempunyailetakgeologis berupa 

daerahdaratandanperumahanrakyat,pertanian,sertahutanselainitu,kondisialam

DesaKanreapiayangmerupakandaerahpegunungan,denganpanoramaalamserta

cuacayangdingin.Olehkarenaitu,DesaKanreapiasangatcocoksebagaitempatbag

iorangyangmemilikihobbyoutboundsertamenjadikanDesaKanreapiasebagaite

mpatberistirahatatautempatuntukmemulihkankesehatan. 

Desa kanreapia secara geografis berada di ketinggian antara 600-1050 

dpl (diatas permukaan laut) dengan keadaan curah hujan rata-rata dalam 

pertahun antara 150 hari s/d 200 hari, serta suhu rata-rata pertahun adalah 30 

s/d 50 ˚C. Secara administrasi Desa kanreapia terletak diwilayah Kecamatan 

Tombolopao, Kabupaten Gowa. 

 

1. Demografi / Batas Desa 

Disebelah utara  : berbatasan dengan desa Tonasa 

Di Sebelah selatan : berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba 

Disebelah Barat  : berbatasan dengan kecamatan Tinggimoncong 

Disebelah Timur : berbatasan dengan Bolaromang 

 



 

 
 

2. Jarak 

JarakdariibukotaKecamatan14Km 

JarakdariibukotaKabupaten84Km 

JarakdariibukotaProvinsi94Km 

3. Luas wilayah Desa dalam tata guna lahan 

LuaswilayahDesaKanreapia17.75Kmpersegiterdiridari: 

 
Tabel 4.1 luas wilayah desa Kanreapia 

 
No Wilayah Luas (%) 
1 Persawahan 153,0ha(8,6%) 
2 Lahanperusahaan/HGU 120,0ha(6,8%) 

3 BadanJalan 13,6ha(0,8%) 
4 Perumahan,KantordanKebun i1304,2ha(73,5%) 
5 Pasardan Terminal 1,5ha(0,1%) 

6 Bukit,Hutan,RakyatdanTegalan 135,0ha(7,6%) 

7 Sungai,SempadandanPengendali 1,7ha(0,1%) 

8 PekuburanMuslim 3,5ha(0,2%) 
9 LapanganOlahraga 2,5ha(0,1%) 
 JUMLAH 1.775,0ha i(100%) 

Di Desa Kanreapia secara umum kondisi tanahnya gembur dan subur 

semua jenis tanaman bisa tumbuh baik berupa tanaman hortikultura maupun 

tanaman jangka panjang, serta sangat cocok untuk peternakan (Penggemukan 

Sapi).Wilayah Desa Kanreapia terdiri dari 7 (tujuh) dusun yaitu. 

 
Tabel 4.2 Wilayah Desa Kanreapia 

 

NO Nama Dusun  
 

Jumlah Rukun 
Warga 

Jumlah Rukun 
Tetangga 

1 Bontona  2 4 
2 Bontolebang  3 8 
3 Kanreapia  2 4 
4 Halahalaya  2 6 
5 Balang lohe  2 4 
6 Parang boddong  3 6 
7 Silanggaya  2 4 



 
 
 

50 
 

 
 

Jumlah  16 36 

Sumber: Kantor Desa Kanreapia Kecamatan Tinggimoncong. 

 

B. Hasil Penelitian 

1. Karakteristik Responden 

a) Usia 
Tabel 4.3 

Distribusi Responden Berdasarkan Usia Pada Petani Sayur Pengguna 
Pestisida Di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolopao Kabupaten 

Gowa Tahun 2022 
 

Usia 
Frekuensi 

(n) 
Persentase  

(%) 
20-30 Tahun 10 23 
31-40 Tahun 13 29 
41-50 Tahun 11 25 
51-60 Tahun 10 23 

Total 44 100 
 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi (n) 

berdasarkan usia pada petani sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia 

Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2022 sebagian besar 

responden berusia 31-40 tahun dengan jumlah 13 orang (29%) dan sebagian 

kecil berusia 20-30 tahun dan 51-60 tahun masing masing sebanyak 10 orang 

(23%). 

 

 

 

 

 

 

 
b) Pendidikan 

Tabel 4.4 



 

 
 

Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Pada Petani Sayur 
Pengguna Pestisida Di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolopao, 

Kabupaten Gowa Tahun 2022 
 

Pendidikan Frekuensi 
(n) 

Persentase  
(%) 

SD 19 43 
SMP 11 25 
SMA 9 21 
D3-S1 5 11 

Total 44 100 

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi (n) 

berdasarkan pendidikan pada petani sayur pengguna pestisida di Desa 

Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2022 sebagian 

besar responden berpendidikan SD dengan jumlah 19 orang (43%) dan 

sebagian kecil berpendidikan D3-S1 sebanyak 5 orang (11%). 

c) Jenis Pestisida 
Tabel 4.5 

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Pestisida Pada Petani Sayur 
Pengguna Pestisida Di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolopao, 

Kabupaten Gowa Tahun 2022 
 

Jenis pestisida 
Frekuensi 

(n) 
Persentase  

(%) 
Insektisida 21 48 
Fungisida 15 34 
Herbisida 8 18 

Total 44 100 

 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa distribusi Frekuensi 

berdasarkan jenis pestisida yang digunakan pada petani sayur pengguna 

pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa 

Tahun 2022 sebagian besar responden menggunakan jenis pestisida 

insektisida dengan jumlah 21 Orang (48%) dan sebagian kecil menggunakan 

jenis pestisida herbisida dengan jumlah 8 orang (18%). 

2. Analisis Univariat 
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a. Kejadian Keracunan 

Tabel 4.6 
DistribusiResponden Berdasarkan Keracunan Pada Petani Sayur 
Pengguna Pestisida Di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolopao, 

Kabupaten GowaTahun 2022 
 

Keracunan 
Frekuensi 

(n) 
Persentase  

(%) 
Tidak keracunan 17 39 
Keracunan 27          61 

Total 44 100 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi 

berdasarkan kejadian keracunan pada petani sayur pengguna pestisida di 

Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2022 

sebagian besar responden mengalami keracunan dengan jumlah 27 Orang 

(61%) dan sebagian kecil tidak mengalami keracunan dengan jumlah 17 

orang (39%). 

b. Lama Kerja 
Tabel 4.7 

Distribusi Responden Berdasarkan Lama Kerja Pada Petani Sayur 
Pengguna Pestisida Di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolopao, 

Kabupaten Gowa Tahun 2022 
 

Lama kerja 
Frekuensi 

(n) 
Persentase  

(%) 
Tidak Lama (≤8 Jam) 7 16 
Lama (≥8 Jam) 37 84 

Total 44 100 

 

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi 

berdasarkan lama kerja pada petani sayur pengguna pestisida di Desa 

Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2022 sebagian 

besar responden tidak lama (<8 Jam) dengan jumlah 37 orang (84%) dan 

sebagian kecil lama (> jam) dengan jumlah 7 orang (16%). 



 

 
 

c. Masa Kerja 
Tabel 4.8 

Distribusi Responden Berdasarkan Masa Kerja Pada Petani Sayur 
Pengguna Pestisida Di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolopao, 

Kabupaten Gowa Tahun 2022 
 

Masa kerja 
Frekuensi 

(n) 
Persentase  

(%) 
Baru (<6 tahun) 15 34 
Lama (>6 Tahun) 29 66 

Total 44 100 

 

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi 

berdasarkan masa kerja pada petani sayur pengguna pestisida di Desa 

Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2022 sebagian 

besar responden lama dengan jumlah 29 orang (66%) dan sebagian kecil 

responden baru dengan jumlah 15 orang (34%) 

d. Cara penyemprotan 
Tabel 4.9 

Distribusi Responden Berdasarkan Cara penyemprotan Pada Petani 
Sayur Pengguna Pestisida Di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolopao, 

Kabupaten Gowa Tahun 2022 
 

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa distribusi Frekuensi) 

berdasarkan cara penyemprotan pada petani sayur pengguna pestisida di Desa 

Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2022 sebagian 

besar responden memenuhi syarat dengan jumlah 29 orang (66%) dan 

sebagian kecil tidak memenuhi syarat dengan jumlah 15 orang (34%). 

e. Personal Hygiene 
Tabel 4.10 

Distribusi Berdasarkan Personal Hygiene Pada Petani Sayur Pengguna 
Pestisida Di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa 

Cara penyemprotan Frekuensi 
(n) 

Persentase  
(%) 

Memenuhi Syarat 29 66 
Tidak Memenuhi Syarat 15 34 

Total 44 100 
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Tahun 2022 
 

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi 

berdasarkan Personal Hygiene pada petani sayur pengguna pestisida di Desa 

Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2022 sebagian 

besar responden memenuhi syarat dengan jumlah 22Orang (50%) dan 

sebagian kecil tidak memenuhi syarat sebanyak 22 orang (50%). 

f. Penggunaan APD 
Tabel 4.11 

Distribusi Responden Berdasarkan Penggunaan APD Pada Petani Sayur 
Pengguna Pestisida Di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolopao, 

Kabupaten Gowa Tahun 2022 
 

Penggunaan APD 
Frekuensi 

(n) 
Persentase  

(%) 
Lengkap 24 55 

Tidak Lengkap 20 45 
Total 44 100 

 

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi 

berdasarkan penggunaan APD pada petani sayur pengguna pestisida di Desa 

Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa tahun 2022 sebagian 

besar responden lengkap dengan jumlah  24 orang (55%) dan sebagian kecil 

responden tidak lengkap dengan jumlah 20 orang (45%). 

 

3. Analisis Bivariat 

a) Analisis kejadian keracunan dan lama kerja 
 

Tabel 4.13 
Hubungan Antara Kejadian Keracunan Dan Lama Kerja 

Personal hygiene 
Frekuensi 

(n) 
Persentase  

(%) 
Memenuhi Syarat 22 50 
Tidak Memenuhi Syarat 22 50 

Total 44 100 



 

 
 

Pada Petani Sayur Pengguna Pestisida Di Desa Kanreapia 
Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2022 

 
 

Lama Kerja 
Kejadian keracunan 

keracunan Tidak 
keracunan 

Total  P value 

 n % n % N %  
 
 

0,149 

Lama 
(< 8 jam) 

21 48 16 36 37 84 

Baru 
( <8 jam) 

6 14 1 2 7 16 

Total 27 52 17 38 44 100 

Berdasarkan Tabel 4.13 diatas dapat diketahui bahwa petani sayur 

yang bekerja lebih dari 8 jam sebagian besar mengalami keracunan sebanyak 

21 orang sedangkan petani sayur yang bekerja kurang dari 8 jam sebagian 

besar mengalami keracunan sebanyak 6 orang 

Setelah dilakukan uji statistik dengan Chi square, diperoleh nilai p 

value0,149 ( p = > 0,05) ini berarti bahwa tidak ada hubungan yang 

signifikan antara lama kerja dan kejadiankeracunanpada petani sayur 

pengguna pestisida di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten 

Gowa. 

 

 

 

 

 

 

b) Analisis Keracunan dan masa Kerja 

Tabel 4.14 
Hubungan Antara Kejadian Keracunan Dan Masa KerjaPada Petani 

Sayur Pengguna Pestisida Di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao 
Kabupaten Gowa Tahun 2022 
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Masa kerja 

Kejadian keracunan 
Keracunan Tidak keracunan Total P value 
n % n % n %  

 
0,150 

Baru 
 (<6 Tahun) 

7 16   8 19 15 34. 

Lama 
(>6 Tahun) 

20 50 9 20 29 .66 

Total  27 56 17 39 44 100 

Berdasarkan tabel 4.14 diatas dapat diketahui bahwa petani yang 

bekerja <6 Tahun sebagian besar mengalami tidak mengalami keracunan 

sebanyak 8 orang sementara petani yang bekerja >6 tahun sebagian besar 

mengalami keracunan sebanyak 2 orang 

Setelah dilakukan uji statistik dengan Chi square, didapatkan nilai p 

value0,150 ( P = > 0,05 ) ini berarti bahwa tidak ada hubungan yang 

signifikan antara masa kerja dengan keracunan pada petani sayur pengguna 

pestisida di Desa Kanreapia, Kecamatan tombolopao, Kabupaten Gowa. 

c) Analisis Keracunan dan Cara penyemprotan 

Tabel 4.15 
Hubungan Antara Kejadian Keracunan Dan Cara penyemprotan 

Pada Petani Sayur Pengguna Pestisida Di Desa Kanreapia 
Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2022 

 
 

Cara 
penyemprotan 

 

Kejadian keracunan 
Keracunan Tidak keracunan Total P value 
n % n % N %  

 
 

0,000 
Memenuhi 

syarat 
13 30 2 5 15 34 

Tidak 
memenuhi 

syarat 

4 9 25 57 29 66 

Total 17 39 27 61 44 100  

 

Berdasarkan tabel 4.15 diatas dari 44 responden dapat diketahui 

bahwa petani yang memenuhi syarat pada cara penyemprotan sebagian besar 

tidak mengalami mengalami keracunan sebanyak 13 orang dan petani yang 



 

 
 

tidak memenuhi syarat pada cara penyemprotan sebagian besar mengalami 

keracunan sebanyak 25 orang 

Setelah dilakukan uji Statistik dengan Chi square, diperoleh nilai p 

value0,000 ( P = < 0,005 ) ini berarti bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara cara penyemprotan dan keracunan pada petani sayur pengguna 

pestisida di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 
 

d) Analisis Keracunan dan Personal Hygiene 
 

Tabel 4.16 

Hubungan Antara Kejadian Keracunan Dan Personal Hygiene 
Pada Petani Sayur Pengguna Pestisida Di Desa Kanreapia 
Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2022 

 
Personal 
hygine 

Kejadian keracunan 
Keracunan Tidak keracunan Total P value 
n % n % N %  

 
 

0,000 

Memenuhi 
syarat 

6 14 16 36 22 50 

Tidak 
memenuhi 

syarat 

21 48 1 2 22 50 

Total 27 52 17 38 44 100  

 Berdasarkan tabel 4.16 diatas dapat diketahui bahwa petani yang 

memenuhi syarat pada Personal Hygiene sebagian besar tidak mengalami 

keracunan dengan jumlah 16 orang orang sementara petani yang tidak 

memenuhi syarat pada Personal Hygiene sebagian besar mengalami 

keracunan sebanyak 21 orang 

Setelah dilakukan uji statistik dengan Chi Square, diperoleh nilai P 

Value0,000 ( P= < 0,05) ini berarti bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara personal hygiene dengan keracunan pada petani sayur pengguna 

pestisida Desa Kanreapia, kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 
e) Analisis Kejadian keracunan dan Penggunaan APD 

Tabel 4.17 
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Hubungan Antara Keracunan Dan Penggunaan APD 
Pada Petani Sayur Pengguna Pestisida Di Desa Kanreapia 
Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2022 

 
 

Penggunaan 
APD 

 

Kejadian keracunan 
Keracunan Tidak keracunan Total P value 
n % n % N %  

 
0,000 Tidak 

lengkap 
19 43 1 2 20 45 

Lengkap 8 18 16 36 24 65 
Total 27 61 17 38 44 100 

Berdasarkan Tabel 4.17 diatas dapat diketahui bahwa petani sayur 

yang menggunakan APD lengkap sebagian besar tidak mengalami keracunan 

dengan jumlah 16 orang sedangkan petani yang menggunakan APD tidak 

lengkap sebagian besar mengalami keracunansebanyak 19 orang. 

Setelah dilakukan uji statistik dengan Chi square, diperoleh nilai p 

value 0,000( P= < 0,05) ini berarti bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara penggunaan APD dan keracunan pada petani sayur pengguna pestisida 

di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 

B. Pembahasan 

1. Karakteristik Responden 

Pada penelitian ini pada Karakteristik Responden didapatkan hasil 

distribusi pada Jenis pestisida jenis insektisida lebih banyak ditemukan pada 

kelompok dengan keracunan tinggi sebanyak 2 responden dan keracunan 

rendah lebih banyak ditemukan pada jenis fungisida dan herbisida masing 

masing sebanyak 7 responden. Jenis pestisida berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam penggunaan pestisida.Ada 

kelompok dengan keracunan tinggi ditemukan penggunaanpestisida yang 

lebih beragam dibanding ada kelompok dengan keracunan rendah. Ada 

kelompok dengan keracunan tinggi jenis pestisida yang digunakan antara lain 

insektisida, fungisida dan herbisida. Sedangkan pada kelompok dengan 



 

 
 

keracunan rendah jenis pestisida yang digunakan hanya fungisida dan 

herbisida.Madaan (2011) menyatakan bahwa para petani yang terlibat dalam 

penyemprotan insektisida memiliki penurunan tingkat enzim kolinesterase 

yang signifikan dibandingkan dengan jenis lainnya.Darcin (2017) juga 

menyatakan bahwa jenis insektisida memiliki efek yang paling buruk pada 

kesehatan petani. 

Selain insektisida, herbisida juga memberikan dampak bagi kesehatan 

maupun lingkungan sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Obiri dkk., 

2021) menunjukkan bahwa 100% petani menganggap herbisida memiliki 

efek merusak pada flora (bibit, makanan liar, obat-obatan) dan fauna 

(mikroorganisme tanah, ikan di sungai) serta kualitas air, struktur tanah dan 

kesehatan manusia. Selain itu (Mazlan dkk., 2016) melakukan penelitian 

untuk memperkirakan risiko yang ditimbulkan terhadap petani melalui 

paparan air permukaan yang mengandung herbisida imazapic ditemukan 

bahwa meskipun nilai indeks bahaya yang dihitung menunjukkan tingkat 

risiko minimum, ada kekhawatiran terhadap bahaya paparan jangka panjang 

kepada petani dari sistem pertanian yang dapat mempengaruhi kualitas hidup 

mereka. 

Selain jenis pestisida, Jumlah jenis pestisida yang digunakan dalam 

waktu penyemprotan akan menimbulkan efek lebih besar bila dibandingkan 

dengan penggunaan satu jenis pestisida karena daya racun atau konsentrasi 

pestisida akan semakin kuat sehingga memberikan efek samping yang 

semakin besar (Samosir dkk., 2017). Sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan (Yuniastuti, 2018) sebagian besar petani yang menggunakan 

pestisida dalam memberantas hama pertanian mengoplos pestisida minimal 3 

macam dalam satu kali penyemprotan, dengan alasan agar lebih efektif 

membasmi hama tanaman tanpa memertimbangkan bahwa yang 
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ditimbulkannya. Selain itu penelitian Agustina (2018) juga menyebutkan 

bahwa terdapat hubungan antara jenis pestisida dengan kejadian hipertensi. 

Petani yang menggunakan pestisida golongan organofosfat dan karbamat 

memiliki risiko 2,9 kali lebih tinggi dibandingkan dengan petani yang 

menggunakan pestisida golongan lain. 

Dosis pestisida berkaitan dengan bahaya keracunan pestisida, karena 

itu dalam melakukan kegiatan penyemprotan, petani hendaknya 

memperhatikan takaran atau dosis yang tertera pada label. Dosis atau takaran 

yang melebihi aturan akan membahayakan penyemprot itu sendiri. Setia zat 

kimia ada dasarnya bersifat racun dan terjadinya keracunan ditentukan oleh 

dosis dan cara pemberian (S. Nurhayati, N. Nur Jazuli, 2018). Sejalan dengan 

penelitian Marsaulina (2017), yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara 

dosis pestisidaterhadap kejadian keracunan dengan risiko 2,5 kali lebih besar 

pada dosis yang tidak sesuai. Selain itu penelitian yang dilakukan (Marete 

dkk., 2021) sebagian besar petani (65%) memiliki pengetahuan tentang 

prosedur penangan pestisida yang aman termasuk membaca label pada 

kemasan. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan sebagian besar petani di Desa 

Kanreapiajenis insektisida denganmerek dagang seperti Pounce 20 EC, 

Spring, Abaset sementara pada jenis fungisida petani kadang menggunakan 

merek dagang Platoon 75 WP (Bahan aktif Klorotalonil 75%) ,Sirkus 50 WP 

(bahan aktif Dimetomorf 50%), untuk herbisida merek dagang yang sering 

digunakan yaitu Umicron, Akil dan sebagainya. Petani biasanya melihat dulu 

hama penyakit di lapangan. Penetapan dosis pestisida oleh petani umumnya 

dilakukan berdasarkan banyaknya jumlah hamadi lapangan.Oleh sebab itu 

sering kali terlihat petani meningkatkan dosis hingga dua kali lipat dari 

ukurannya sampai hama/ulatnya mati. 



 

 
 

2. Hubungan Kejadian keracunan dan Lama Kerja  

Pada penelitian ini didapatkan distribusi petani sayur yang memiliki 

lama kerja lebih dari 8 jam per hari (kategori Lama) sebanyak 5 responden 

yang memiliki keracunan ringan, sedangkan petani sayur yang memiliki lama 

kerja kurang dari 8 jam per hari (Kategori Tidak Lama) sebanyak 16 

responden memiliki keracunan normal. Di dapatkan p value0,149( P> 0,005) 

yang artinya tidak ada hubungan yang bermakna antara keracunan dan lama 

kerja 

Kejadian keracunan pestisida dipengaruhi oleh intensitas paparan 

yang terjadi serta rentang waktu yang lama.Lamanya seorang petani 

menyemprot dalam sehari memberikan gambaran intensitas paparan terhadap 

pestisida.Semakin lama seorang petani terpapar pestisida maka semakin 

banyak pestisida yang terabsorbsi ke dalam tubuhnya (Darmiati, 2021). 

Lama bertani dan jumlah jam kerja dapat mempengaruhi jumlah 

pestisida yang masuk dalam tubuh petani. Semakin lama masa bertani dan 

jam kerja per hari maka semakin beresiko terpapar pestisida dan 

kadarcholinesterase dalam darah semakin rendah. Namun hal tersebut tidak 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lucki, Fitrisyah; Hanani, 

Yusnia;Yunita, 2018) bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara lama 

bekerja per hari dengan kadar kolinesterase pada petani (P Value = 0,154). 

Berdasarkan hasil yang ditemukan dilapangan bahwa kebiasaan petani dalam 

melakukan penyemprotan hanya di jam-jam tertentu seperti di pagi atau sore 

hari.Kegiatan di lahan juga beraneka ragam dan tidak selalu terpapar 

pestisida seperti, penyiapan bibit, membersihkan tanaman dari gulma dan 

memetik hasil panen. 

Penelitian ini juga dilakukan oleh (Muqaddardkk., 2018) yang 

menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara lama kerja dengan 
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kejadian keracunan pestisida pada petani. Hal tersebut dapat disebabkan 

karena beberapa hal yakni, kegiatan penyemprotan yang dilakukan oleh para 

petani berada di bawah batas ketentuan lama kerja per hari yakni hanya 

selama 2 jam perhari.  

Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan (Yuniastuti, 

2018) Hasil analisis statistik dengan menggunakan uji Chi-square (p value) = 

0,044) bahwa ada hubungan antara lama setiap penyemprotan dengan 

kejadian keracunan. Artinya semakin lama responden melakukan 

penyemprotan semakin menurun kadarcholinesterase dalam darah responden.  

Dalam penelitian ini tidak ada hubungan antara lama kerja dengan 

keracunan karena kegiatan pertanian tidak dilakukan secara terus menerus 

selama 8 jam kerja, sebagian besar petani juga menyediakan tempat istirahat 

di kebun sehingga ketika petani merasa capek, petani segera istirahat dirumah 

kebun yang ada atau di bawah pohon besar. Biasanya petani berangkat ke 

kebun pada Pukul 07.00, kemudian petani pulang kerumah pada pukul 11.00 

apabila tidak membawa makanan ke kebun. Dan akan kembali ke kebun ada 

pukul 13.00 sampai pukul 17.00, seringkali petani juga tidur/istirahat di 

rumah kebun. 

3. Hubungan Kejadian keracunan dan masa Kerja  

Setelah melakukan penyebaran kusioner didapatkan hasil uji statistik 

adalah p value 0,150 (P = > 0,005) pada masa kerja terhadap keracunan yang 

artinya tidak ada hubungan yang bermakna antara masa kerja dengan 

keracunan pada petani sayur pengguna pestisida.  

Secara teori, masa kerja dapat mempengaruhi kadarCholinesterase 

pada pekerja. Semakin lama seseorang bekerja dengan kontak langsung 

terhadap pestisida maka akan semakin banyak zat kimia dari pestisida yang 

akan masuk dan terakumulasi pada tubuh petani, hal ini akan semakin 



 

 
 

berisiko apabila para petani tidak menggunakan APD saat bekerja. Hasil 

penelitian yang dilakukan (Muqaddardkk., 2018) yang menyatakan bahwa 

tidak terdapat hubungan antara masa kerja dengan kejadian keracunan 

pestisida pada petani. Masa kerja tidak berhubungan dengan kejadian 

keracunan pestisida pada petani dapat terjadi karena petani tidak melakukan 

kegiatan pertanian secara terus menerus, atau dapat dikatakan bahwa petani 

mempunyai waktu untuk rehat sejenak dari kegiatan pertanian. Sehingga 

kadarcholinesterase dalam darah petani dapat kembali normal setelah 

melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pestisida. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Oleh Vicky (2017) 

menunjukkan bahwa tidak ada hubungan atau pengaruh masa kerja dengan 

keracunan pestisida.Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan (Andarini 

& Rosanti, 2018) bahwa Masa kerja tidak berpengaruhterhadap kejadian 

keracunan padapetani. Enilitian (Octiara &Saftarina, 2021) juga 

menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara masa kerja dengan keracunan 

pestisida dalam darah petani dengan P value 0,508 dimana nilai p > 0,05. 

hasilpenelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Pratiwi, 2020) 

menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara masa kerja dengan gejala 

keracunan pestisida akut dengan nilai p sebesar 1,000.Hal ini didukung oleh 

penelitian Isnawan (2013) yang menunjukkan bahwa petani tidak melakukan 

kegiatan pertanian secara terus menerus. 

Berbeda dengan Penelitian yang dilakukan oleh Lucky, Fitrisyah; 

Hanani, Yusnia;Yunita, (2018) menunjukkan bahwa masa kerja 

petaniberhubungan dengan kadar cholinesterase yang diketahui dari nilai  p 

value = 0,008 dan r hitung -0,467 yang berarti masa kerja memiliki hubungan 

yang sedang dan bersifat negatif dengan kadar cholinesterase. Artinya, 

Semakin lama masa kerja seorang petani maka semakin rendah kadar 



 
 
 

64 
 

 
 

kolinesterase darah petani, dijelaskan juga oleh rustia dkk (2010) dalam 

(Osang dkk., 2016) bahwa semakin lama petani menyemprot, kontak dengan 

pestisida pun akan semakin tinggi dan risiko keracunan akan semakin tinggi 

pula. Prasetya (2010) menjelaskan bahwa keracunan kronis lebih sulit 

dideteksi karena tidak segera terasa dan tidak menimbulkan gejala serta tanda 

yang spesifik.Namun, keracunan Kronis dalam jangka waktu lama bisa 

menimbulkan gangguan kesehatan. 

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti sebagian besar 

petani tidak melakukan penyemprotan terus menerus dari awal menjadi 

seorang petani sehingga dilakukannya penelitian, petani kadang 

mempekerjakan seseorang untuk melakukan penyemprotan, sering kali juga 

petani dibantu oleh keluarga atau rekan lainnya sehingga petani tidak terus 

menerus terpapar oleh pestisida 

Sebagian besar petani di Desa Kanreapia menghabiskan waktunya 

dengan bertani untuk mencari rezeki baik itu untuk dijual maupun untuk 

dikonsumsi secara pribadi.Bekerja di dunia merupakan salah satu jembatan 

menuju akhirat.Karena itu, bekerja bukan semata-mata mencari penghidupan 

dunia. Cara kerja kita akan menentukan, apakah kita akan mendapatkan 

kebahagiaan di akhirat atau tidak. Maka, setiap langkah kerja kita akan 

dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT.Allah berfirman 

dalam QS.Al-Qashash/20:77, yang berbunyi : 

 

 

 

ُ ٱلدَّارَ ٱلۡۡخِٓرَةََۖ وَلََ  كَ ٱللََّّ ٓ ءَاتىََّٰ ٓ بَكَ مِنَ ٱلنصَِي نسَ تَ وَٱبۡتغَِ فيِمَا  أحَۡسَنَ دُّنۡياََۖ وَأحَۡسِن كَمَا

 وَلََ تبَۡغِ ٱلۡفَسَادَ فيِ ٱلۡۡرَۡضَِۖ إِنَّ ٱ
ُ إلِيَۡكََۖ َ ٱللََّّ  (٧٧)مُفۡسِدِينَ  يحُِبُّ ٱلۡ   لََ للََّّ

Terjemah nya : 



 

 
 

 
“dan carilah (pahala) negeri akhiran dengan apa yang telah dianugerahkan 
Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan 
berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik 
kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah 
tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan” 

Dijelaskan pula dalam QS. An-Naba/78 :11 yang bunyinya : 

 وَجَعلَۡناَ ٱلنَّهَارَ مَعاَشٗا  
Terjemah nya : 

“ dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan” 

 

Menurut Quraish Shihab, ayat ini merupakan nasihat yang diberikan 

oleh beberapa pemuka kaum nabi Musa as kepada Qarun, bahwa ia boleh 

berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk meraih kesuksesan dunia dengan 

cara yang dibenarkan Allah Swt. Namun, hal tersebut jangan sampai 

membuat dirinya melupakan tujuan manusia sesungguhnya di dunia, yakni 

beribadah kepada-Nya. Oleh karena itu, segala hal yang didapatkan di dunia 

seyogyanya diorientasikan untuk kepentingan akhirat (Rafi, 2020). 

4. Hubungan Kejadian keracunan dan Cara penyemprotan 

Pada penelitian ini didapatkan Distribusi Petani yang memenuhi 

syarat pada Cara penyemprotan Dominan memiliki Keracunan Normal dan 

Ringan masing masing dengan jumlah 14 Responden.Sedangkan petani yang 

Tidak memenuhi syarat pada Cara penyemprotan sebagian besar memiliki 

keracunan Sedang dengan Jumlah 6 responden. Dengan nilai P value 0,000 

(P < 0,005) berarti ada Hubungan bermakna antara Keracunan dan Cara 

penyemprotan 

Teknik penyemprotan juga merupakan satu penyebab adanya paparan 

pestisida dalam tubuh petani.Kegiatan menyemprot terhadap arah angin 

merupakan tindakan petani saat menyemprot tanaman yang memakai 

pestisida dengan arah angin yang bertiup. Penyemprotan yang baik jika 

petani mengikuti arah angin saat melakukan penyemprotan, bagi petani yang 
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melawan arah angin akan membuat paparan pestisida yang lebih banyak 

sehingga akan mudah mendapatkan keracunan apalagi jika tanaman yang 

disemprot tinggi (Rakhmi Aisyah El Mawaddah, Sugiarto, 2022). 

Sejalan dengan penelitian (Siahaan, 2020) berdasarkan Uji statistik 

dengan uji Chi square diperoleh nilai P Value = 0,000 (p < 0,05) maka ada 

Hubungan antara arah angin dengan kadar kolinesterase. Hasil pengujian 

statistik pada penelitian ini menunjukkan bahwa petani yang tidak 

memperhatikan arah angin saat melakukan penyemprotan akan mempunyai 

risiko terjadinya keracunan pestisida dibanding dengan petani yang 

menyemprot mengikuti arah angin. Penelitian (Adamu & Abebe, 2022) juga 

mengungkapkan bahwa petani memiliki praktik yang baik dalam kalibrasi 

mesin penyemprot dan menjaga arah angin selama penyemprotan. 

Penyemprotan yang tidak memperhatikan arah angin menyebabkan 

cairan semprot pestisida mengenai tubuh pekerja sehingga akan lebih mudah 

terjadi keracunan terlebih jika tanaman yang disemprot memiliki bentuk yang 

tinggi. Penyemprotan yang tidak mempertimbangkan arah angin juga akan 

mengakibatkan pencemaran lahan pertanian akibat akumulasi bahan aktif dari 

pestisida. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Osang dkk., 2016) 

terdapat hubungan yang signifikan antara praktek penyemprotan pestisida 

terhadap arah angin dengan kadar kolinesterase darah (P Value = 0,004). 

Penelitian (Maya dkk., 2021) juga menunjukkan ada Hubungan antara cara 

penyemprotan dengan kadar Cholinesterasebekerja dengan P Value = 

0,000.Begitu pulapenelitian yang dilakukan Yuantari (2015) dalam (Nikmah 

& Pawenang, 2020) menyebutkan bahwa arah angin merupakan faktor 

penting yang dapat mempengaruhi paparan pestisida. 

Semakin sering melakukan penyemprotan maka semakin tinggi pula 

risiko keracunan.Aktivitas penyemprotan tanaman yang dilakukan petani 



 

 
 

sebaiknya tidak lebih dari 2x dalam seminggu (S. Nurhayati, N. Nurjazuli, 

2018). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Budiawan dalam (Utami 

dkk., 2021) yang menyatakan ada hubungan antara tingkat Frekuensi (n) 

penyemprotan dengan kolinesterase petani bawang merah di Ngurensiti Pati. 

Hal tersebut dikarenakan paparan pestisida dengan Frekuensi (n) yang sering 

dan interval waktu yang singkat menyebabkan residu pestisida dalam tubuh 

menjadi meningkat. Oleh karena itu, Frekuensi (n) penyemprotan pestisida 

sebaiknya dilakukan terjadwal dan tepat waktu untuk mengurangi paparan 

dan mencegah keracunan menjadi semakin buruk 

Hasil penelitian (Mahyuni dkk., 2021) menemukan bahwa salah satu 

Faktor penentu keracunan pestisida adalah perilaku buruk pada saat 

melakukan penyemprotan seperti menyemprot sambil merokok, itu juga 

dapat disebabkan karena ketidaktahuan petani tentang efek racun yang 

menyebabkan keracunan Kronis. Sedangkan Pada petani di Desa Kanreapia 

Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa, sebagian Besar petani 

mengetahui Cara atau Cara penyemprotan seperti mengikuti arah Mata angin 

dan Menghindari merokok, makan/Minum pada saat melakukan 

penyemprotan oleh karena itu dominan petani sayur di Desa kanreapia 

Kecamatan Tombolo Pao kabupaten Gowa memiliki Kadar Cholinesterase 

yang Tinggi atau Keracunan yang Normal  

 

 

5. Hubungan Kejadian keracunan dan Personal Hygiene 

Hasil uji statistik pada penelitian ini berdasarkan Tabel 4.15 

didapatkan p value0,000 (P = < 0,05) hal ini menunjukkan terdapat hubungan 

yang bermakna antara Personal hygiene pada saat sebelum dan sesudah 

penyemprotan dengan keracunan Pestisida, yang berarti semakin baik petani 
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menerapkan personal Hygiene nya maka semakin kurang resiko terpapar 

keracunan Pestisida 

Penelitian Herdinanti, (2018) menunjukkan ada hubungan yang 

bermakna antara personal hygiene dengan gejala keracunan pestisida pada 

petani nanas di kecamatan Sungai gelam Muaro Jambi. Penelitian yang 

dilakukan (Ulva dkk., 2019) sebanyak 26,8% responden langsung makan dan 

minum setelah melakukan penyemprotan. Sebanyak 33,9% responden tidak 

baik dalam mengelola limbah pestisida. Sebanyak 48,2% responden jarang 

membersihkan peralatan penyemprotan. Selain itu, petani juga pada 

umumnya tidak langsung mengganti pakaian yang digunakan setelah selesai 

melakukan penyemprotan. Hal ini dapat menyebabkan masuknya kandungan 

pestisida melalui kulit petani sehingga mengakibatkan terjadinya keracunan 

pestisida pada petani tersebut 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Andarini & Rosanti, 2018) 

mayoritas personal hygiene petani hortikultura di Desa Demangan termasuk 

dalam kategori tidak baik sebanyak 27 orang (90%), sedangkan 3 orang 

petani mempunyai personal hygiene yang baik dengan persentase 10%. 

Penelitian Ganjar (2014) membuktikan bahwa personal Hygiene merupakan 

faktor risiko terjadinya keracunan pestisida, artinya petani yang tidak higienis 

mempunyai risiko lebih besar dibandingkan dengan petani yang higienis 

dengan melihat faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi tingkat risiko 

keracunan pestisida pada petani. 

Dalam penelitian ini dapat menunjukkan bahwa personal Hygiene 

berhubungan dengan keracunan karena tidak adanya kesadaran petani dalam 

kebersihan tubuh dan pakaiannya, yang seharusnya mencuci tangan setelah 

bekerja menggunakan sabun, langsung mandi dan mencuci pakaian kerja agar 

pestisida yang menempel segera dibersihkan sebelum terjadinya 



 

 
 

keracunan.Namun sebagian kecil responden pada penelitian ini tidak 

langsung mencuci pakaian kerja yang digunakan, tapi hanya disimpan dan 

dipakai kembali pada saat bekerja. 

Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada satu hal dalam 

kehidupan kita melainkan Islam telah memberikan arahan dan petunjuknya. 

Semua kandungan dalam ajaran dalam islam bertujuan unruk menjadikan 

umatnya hidup bahagia dan sejahtera di dunia dan di akhirat. Salah satu 

aspek kehidupan yang menjadi perhatian islam adalah Thaharah, kesucian 

dan kebersihan. Kebersihan badan dan jasmani merupakan hal yang tidak 

terpisahkan dengan kebersihan rohhani, karena setiap ibadah harus dilakukan 

dalam keadaan bersih badannya. Dalam kaitan ini, Allah SWT menjelaskan 

dalam QS. Al-Maidah/5:6 

 

ةِ فَ  لوََّٰ أٓيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُٓاْ إِذاَ قمُۡتمُۡ إلِىَ ٱلصَّ رَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ وَأيَۡدِيَكُمۡ إلِىَ ٱلۡمَ  وُجُوهَكُمۡ  سِلوُاْ ٱغۡ يََّٰ

ْْ ٱطَّهَّ ا فَ برُِءُوسِكُمۡ وَأرَۡجُلَكُمۡ إلِىَ ٱلۡكَعۡبيَۡنِِۚ وَإِن كنُتمُۡ جُنبُٗ   رُواِْۚ
  

Terjemahnya : 
“ hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, 
maka basulah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah 
kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika 
kamu junub maka mandilah,.” 

Ayat diatas mengajarkan agar manusia menjaga kebersihan antara 

lain, dengan mandi. Semakin sering mandi akan semakin baik untuk 

kebersihan, menghilangkan daki/kotoran dari badan ibarat membersihan dosa. 

Selain menjaga  kebersihan diri untuk mencegah penyakit, istirahat 

juga perlu dilakukan agar tubuh terasa lebih berenergi dan fit. Allah telah 

menciptakan pergantian malam dan siang, bukan sesuatu yang tak 

bermakna.Pergantian ini dimaksudkan adalah untuk memberikan kesempatan 

kepada manusia untuk berusaha pada siang hari dan beristirahat pada malam 
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hari setelah lelah berusaha. Hal ini kembali membuktikan bahwa islam sangat 

memperhatikan masalah kesehatan. Dalil yang menjelaskan tentang hal ini 

adalah : QS. Al-Qashash/20:73 

 

حۡمَتِهۦِ جَعلََ لَكُمُ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ لِتسَۡكنُوُاْ فيِ  (٧٣) رُونَ  ضۡلِهۦِ وَلَعلََّكُمۡ تشَۡكُ تغَوُاْ مِن فَ لِتبَۡ هِ وَ وَمِن رَّ

 
Terjemahan : 
“Dan adalah karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, 
agar kamu beristirahat pada malam hari dan agar kamu mencari sebagian 
karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya 

 

Pergantian siang dan malam dengan fungsinya masing-masing, yaitu 

siang digunakan untuk berusaha mencari rezekki dan malam digunakan untuk 

istirahat dan melepaskan lelah, sehingga pulih kembali tenaga yang telah 

dipergunakan pada siang ahrinya, adalah merupakan rahmat besar dari Allah 

yang tak ternilai harganya dan wajib disyukuri (Tafsir Ibnu Katsir, n.d.) . 

Diantara sekian banyak nikmat yang telah Allah berikan, ada 2 nikmat 

yang manusia lalai darinya.Nikmat tersebut adalah kesehatan dan waktu 

luang. 

Banyak manusia yang sehat, namun tertipu dengan kesehatannya.Ia 

tak gunakan kesehatannya untuk taat, namun untuk maksiat. Sementara di 

luar sana ada sebagian orang yang ingin melakukan ketaatan, namun tak 

mampu melakukannya dikarenakan sakit yang diderita. Waktu adalah sesuatu 

yang terus berputar dan tak akan kembali lagi. Oleh karena itu betapa banyak 

manusia yang tersesali oleh waktu.Waktu ibarat pedang bermata 2, jika 

digunakan untuk kebaikan maka baik pula. Sebaliknya, jika digunakan untuk 

keburukan, maka dampak buruk akan terjadi di kemudian hari.  

6. Hubungan Kejadian keracunan dan Penggunaan APD 

Salah satu cara untuk Menghindari keracunan pestisida adalah dengan 

menggunakan Alat pelindung Diri. Hasil penelitian ini didapatkan nilai P 



 

 
 

Value0,000lebih kecil dari 0,05 hal ini menunjukkanterdapat hubungan yang 

bermakna antara Penggunaan APD pada saat penyemprotan dengan 

Keracunan, berarti jika petani melakukan penyemprotan dengan memakai 

APD yang memenuhi Syarat dapat menghindari terjadinya keracunan 

pestisida. 

Kurangnya kesadaran petani dalam penggunaan APD pada saat 

pencampuran dan penyemprotan pestisida yang mengakibatkan banyaknya 

petani yang mengalami keracunan pestisida.Sebaiknya pada saat melakukan 

pencampuran dan penyemprotan petani menggunakan APD sesuai ketentuan 

yang telah ditetapkan dan membaca petunjuk pada kemasan pestisida. 

Sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Yuniastuti, 

2018) sebanyak 7 responden sebagian besar responden mengalami keracunan 

akibat pestisida sebanyak 51 orang (72,9%) dan yang tidak keracunan 

sebanyak 19 orang (27,1%). Sedangkan responden yang menggunakan APD 

secara lengkap hanya 16 orang dan yang mengalami keracunan hanya 

sebanyak 4 orang (25%) serta tidak keracunan sebanyak 12 orang (75%). 

Penelitian terkait yang dilakukan oleh Winandar (2016), didapatkan 

persentase petani yang menggunakan APD lengkap sebesar 20%, sedangkan 

yang tidak menggunakan APD lengkap sebesar 56,3%. Hasil penelitian 

Budiawan (2013), terdapat 63% petani yang menggunakan APD lengkap dan 

tidak mengalami keracunan pestisida. 

 

Penelitian yang dilakukan (Vonisha &Oktariani, 2019) berbagai jenis 

APD memberikan tingkat pelengkap perlindungan pribadi terhadap paparan 

kulit.Mengenakan sarung tangan merupakan metode perlindungan yang 

paling afektif terhadap paparan pestisida yang terjadi. 

Terkait APD yang digunakan oleh petani saat penyemprotan, 
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berdasarkan hasil wawancara studi terdahulu tidak menggunakan APD yang 

lengkap.APD yang sering mereka gunakan hanya masker, Baju lengan 

panjang, celana Panjang dan sepatu Boot pada saat penyemprotan.Hal ini 

kemungkinan disebabkan oleh kurangnya kesadaran diri tentang penggunaan 

APD. Kesadaran diri didasari dengan pengetahuan dalam mencegah berbagai 

masalah kesehatan hingga kecelakaan kerja (Azizah & Asyfiradayati, 2021) 

Dari Hasil observasi yang dilakukan Peneliti pada Petani sayur di 

Desa Kanreapia, Kecamatan tombolo pao Kabupaten Gowa.Sebagian besar 

petani memakai APD lengkap seperti Baju lengan Panjang dan celana 

panjang, Penutup kepala, Sarung tangan serta sepatu Boot.Menurut Petani 

yang tidak menggunakan APD lengkap memiliki alasan tersendiri seperti 

kurang nyaman Pada saat digunakan. 

C. Keterbatasan penelitian 

1. Keterbatasan referensi tentang penelitian ataupun riset sebelumnya 

sehingga mengakibatkan penelitian ini memiliki banyak kelemahan, baik 

dari segi hasil penelitian maupun pada analisisnya. 

2. Keterbatasan mengenai pemilihan variabel yang diteliti seperti yang 

disebutkan dalam penelitian ini, sehingga hasil penelitian ini hanya 

berfokus pada variabel-variabel tersebut. 

3. Sampel yang digunakan hanya sebesar 44 responden 88 Petani yang ada di 

desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao kabupaten Gowa pada tahun 

2021. Meski 44 responden sudah memenuhi jumlah ideal responden 

penelitian menurut persamaan Slovin, namun akan lebih baik jika lebih 

banyak sampel yang digunakan. 
 

 

 



 

 
 

 



 

74 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kejadian keracunan pada 

petani sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo 

Pao Kabupaten Gowa yaitu yangmengalami keracunan sebanyak 27 

responden (61%) dan yang tidak mengalami keracunan yaitu sebanyak 17 

responden (39%). 

2. Karakteristik responden berdasarkan umur didominasi oleh umur 31-40 

Tahun yaitu sebesar 13 Responden (29 %), karakteristik respondend 

berdasarkan pendidikan diketahui bahwa petani sebagaian besar 

berpendidikan SD yaitu 19Responden (43 %) dan jenis  pestisida yang 

digunakan sebagaian besar menggunakan pestisida jenis Insektisida 

sebesar 21 Responden (48 %) 

3. Hasil analisis bivariate diketahui bahwa variable yang berhubungan 

dengan kejadian keracunan pada petani sayur penggunapestisida 

adalahcara penyemprotan(p value = 0,000), personal hygiene(p  value = 

0,000)danpenggunaan APD(pvalue = 0,000). Sedangkan variabel yang 

tidak berhubungan adalah masa kerja (p value = 0,150) dan lama kerja  (p 

value =0,149). 

B. Saran 

1. Petani diharapkan agar lebih memperhatikan Hal hal yang dapat 

menyebabkan Keracunan Pestisida seperti Penggunaan APD seperti 

Masker dan Sarung tangan pada saat melakukan pencampuran Pestisida, 

Memperhatikan Personal HygieneSetelah melakukan penyemprotan dan 

Cara penyemprotan dengan Searah mata Angin. 



 

 
 

2. Bagi Petugas kesehatan agar dapat meningkatkan promosi kesehatan atau 

Penyuluhan kesehatan terkait Keracunan pestisida pada masyarakat di 

Desa Kanreapia kecamatan tombolo pao kabupaten Gowa khususnya Pada 

Peta. 
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Nomor : 
 

Tanggal : 
 

Bersama ini saya memohon kesediaan bapak/ibu untuk mengisi daftar 

kuesioner. Informasi yang bapak/ibu berikan hanya untuk melengkapi data 

penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “ Determinan 

Keracunan pada petani sayur pengguna pestisida  di desa kanreapia 

kecamatan Tombolo Pao kabupaten Gowa”, Untuk itu diharapkan bapak/ibu 

bersedia meluangkan waktu untuk mengisi daftar pertanyaan / pernyataan 

(kuesioner) berikut. 

1. Identitas 

Responden  

Nama : 

Umur : 
 

Pendidikan : 
 
 
 

2. Kuesioner Keracunan 
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Keracunan Ya   Tidak 

Normal (75 % - 100 %)   

Keracunan Ringan (> 50 % 
- < 75 %) 

  

Keracunan Sedang ( >25 % 
- 50 % ) 

  

Keracunan Berat ( 0 % -  
25 % ) 

  

 
3. Kuesioner Jenis pestisida 

 
 

 
4. Kuesioner Lama Kerja 

 
Durasi Waktu Ya   Tidak 

Tidak Lama (< 8 Jam/Hari)   

Lama (> 8 Jam/ Hari)   

 

5. Kuesioner Masa Kerja 
 

< 6 Tahun (baru) >6 Tahun (lama) 

  

 
 
 
 
 
 

6. Kuesioner Personal Higiene 

No Jenis Pestisida Ket 

1  Insektisida  

2  Fungisida  

3  Herbisida  



 

 
 

 
Pertanyaan Ya Tidak 

Apakah Anda selalu mencuci tangan pada saat selesai 
 

bekerja? 

  

Jika iya, apakah anda mencuci tangan menggunakan 
 

sabun? 

  

Apakah sepulang dari kerja Anda mengganti pakaian 
 

sebelummelakukan aktivitas? 

  

Apakah sepulang dari kerja Anda mencuci pakaian kerja 
 

Anda? 

  

Apakah setelah bertani Anda langsung mandi?   

 
7. Kuesioner Cara penyemprotan 

 
Pertanyaan Ya Tidak 

Apakah anda mengetahui arah penyemprotan searah 
 

dengan arah angin? 

  

Apakah anda mengetahui merokok ketika menyemprot 
 

dapat menyebabkan keracunan? 

  

Apakah anda mengetahui penyemprotan merupakan 
 

penanganan pestisida yang paling mudah mengenai kulit? 

  

Apakah anda mengetahui bahwa harus menghentikan 
 

penyemprotanjika muncul gejala keracunan? 

  

 
 

8. Penggunaan APD 
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Penggunaan APD Pertanyaan 

Jawaban 

Ket 
Y T 

 1. Penutup 
kepala 

   

2. Masker    

3.Kacamata    

4. Sarung tangan     

5. Baju lengan 
panjang 

   

6. Celana panjang    

7. Sepatu boot    

NILAI     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

3
 

5
 

6 
 

4
 

 

2
 

7 
 



 

 
 

Lampiran 2 
DOKUMENTASI 

PEMERIKSAAN KADAR KOLINESTERASE DENGAN TINTOMETER 
KIT DI KANTOR BPP PERTANIAN KANREAPIA 

(6 Oktober 2021) 
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DOKUMENTASI 
WAWANCARA DENGAN PETANI 

(17-24 Juni 2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

DOKUMENTASI 
PESTISIDA YANG DIGUNAKAN PETANI 

(17-24 Juni 2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pounce (Insektisida)  Calsium Susu Spring (Fungisida)  Cadilac (Fungisida)  

Platoon (Fungisida)  Sirkus (Fungisida)  Demazeb (Fungisida)  Demorf (Fungisida)  

Cyperban (Insektisida) 
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DOKUMENTASI 

 KEGIATAN PETANI  
(17-24 Juni 2022) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
DOKUMENTASI 

KEGIATAN PETANI 
(17-24 Juni 2022) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

90 
 

 
 

 
Lampiran 3 
 

SURAT ETIK PENELITIAN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Lampiran 4 

SURAT IZIN PENELITIAN 
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Lampiran 5 

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
Lampiran 6 

SURAT SELESAI PENELITIAN 
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Lampiran 7 
MASTER TABEL 

 

Nama Umur Kat. 
Tingkat 

pendidikan 
Kat. 

aktivita
s 

cholines
trase 

Kat. 
Jenis 

pestisida 
LK kat MK Kat. 

Personal Hygiene Total Kat. 
Cara 

penyemprotan 
Total Kat. 

 p1 p2 p3 p4 p5   p1 p2 p3 p4   

MR 26 1 SMP 2 100 1 3 
<8 

jam 
2 

6 
tahun 

1 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 8 2 

AM 49 3 SD 1 25 2 1 
<8 

jam 
2 

16 
tahun 

2 2 1 1 1 1 6 1 2 1 1 1 5 1 

A 28 1 SMP 2 50, 0 2 1 
<8 

jam 
2 

5 
tahun 

1 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 8 2 

SU 51 4 SMP 2 62,5 2 1 
<8 

jam 
2 

18 
tahun 

2 2 2 2 2 1 9 2 2 2 1 2 7 2 

HR 26 1 SD 1 80 1 3 
<8 

jam 
2 

4 
tahun 

1 1 1 1 1 2 6 1 2 2 2 2 8 2 

MB 33 2 SMA 3 62,5 2 2 
>8 

jam 
1 

15 
tahun 

2 1 1 1 1 2 6 1 1 1 1 1 4 1 

R 37 2 SMP 2 100 1 1 
<8 

jam 
2 

15 
tahun 

2 2 2 1 2 2 9 2 2 2 2 2 8 2 

R 36 2 SMA 3 15 2 1 
>8 

jam 
1 

16 
tahun 

2 2 1 1 1 1 6 1 1 1 1 2 5 1 

SA 33 2 SD 1 75 2 2 8 jam 2 
6 

tahun 
1 2 2 1 1 1 7 2 2 1 1 2 6 1 

H 32 2 SD 1 75 2 1 
<8 

jam 
2 

17 
tahun 

2 1 1 1 1 2 6 1 2 2 1 1 6 1 



 

 
 

RHMT 35 2 SD 1 62,5 2 1 
<8 

jam 
2 

12 
tahun 

2 1 1 1 1 1 5 1 2 2 2 2 8 2 

ZF 30 1 SD 1 80 1 3 
<8 

jam 
2 

6 
tahun 

1 2 2 1 2 2 9 2 1 2 2 2 7 2 

T 48 3 SD 1 62,5 2 2 
<8 

jam 
2 

30 
tahun 

2 2 1 1 1 1 6 1 2 1 1 1 5 1 

S 52 4 SD 1 20 2 1 
<8 

jam 
2 

17 
tahun 

2 1 1 1 1 2 6 1 1 1 1 1 4 1 

SUH 50 3 SD 1 62 2 2 
>8 

jam 
1 

31 
tahun 

2 1 1 1 1 2 6 1 2 2 1 1 6 1 

MR 25 1 SMP 2 85 1 2 
<8 

jam 
2 

5 
tahun 

1 2 2 2 2 1 9 2 2 2 2 2 8 2 

A 45 3 SMA 3 100 1 3 
<8 

jam 
2 

11 
tahun 

2 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 8 2 

AI 31 2 MTS 2 62 2 1 
<8 

jam 
2 

4 
tahun 

1 1 1 1 1 2 6 1 2 1 1 1 5 1 

ARMN 55 4 SMA 3 75 2 3 
<8 

jam 
2 

35 
tahun 

2 1 1 1 1 2 6 1 2 2 2 2 8 2 

MRNI 29 1 SMA 3 100 1 2 
<8 

jam 
2 

3 
tahun 

1 2 2 1 2 2 9 2 2 1 2 2 7 2 

MLG 42 3 SMA 3 80 1 2 
<8 

jam 
2 

18 
tahun 

2 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 8 2 

ABD.J 54 4 SMP 2 50 2 1 
<8 

jam 
2 

20 
tahun 

2 2 1 1 1 1 6 1 2 2 2 1 7 2 

B 42 3 SD 1 100 1 2 
<8 

jam 
2 

25 
tahun 

2 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 8 2 

HIS 54 4 SMP 2 50 2 1 
<8 

jam 
2 

25 
tahun 

2 1 1 1 1 1 5 1 1 2 2 2 7 2 

HAM 33 1 S1 4 75 2 1 
<8 

jam 
2 

4 
tahun 

1 2 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 4 1 



 
 
 

96 
 

 
 

RF 53 4 SD 1 80 1 3 
<8 

jam 
2 

26 
tahun 

2 2 2 2 1 2 9 2 2 1 2 2 7 2 

YN 42 3 SD 1 80 1 3 
<8 

jam 
2 

25 
tahun 

2 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 8 2 

Y 45 3 MTS 2 62 2 1 
<8 

jam 
2 

20 
tahun 

2 1 1 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 1 

U 35 2 SMP 2 50 ,0 2 2 
>8 

jam 
1 

5 
tahun 

1 2 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 4 1 

YLS 26 1 D3 4 62,5 2 1 
>8 

jam 
1 

5 
tahun 

1 2 1 1 1 1 6 1 2 2 1 1 6 1 

SHD 38 2 D3 4 62,5 2 1 
<8 

jam 
2 

12 
tahun 

2 2 1 1 1 1 6 1 2 1 2 1 6 1 

JND 36 2 D3 4 85 1 2 
<8 

jam 
2 

4 
tahun 

1 2 2 2 1 2 9 2 2 2 2 2 8 2 

W 35 2 D3 4 62,5 2 1 
<8 

jam 
2 

11 
tahun 

2 1 1 1 1 2 6 1 1 2 2 2 7 2 

MRN 50 3 SD 1 100 1 3 
<8 

jam 
2 

25 
tahun 

2 2 2 2 1 1 8 2 2 2 2 2 8 2 

AMR 29 1 SMA 3 80 ,0 1 1 
<8 

jam 
2 

5 
tahun 

1 2 2 2 2 1 9 2 1 2 2 2 7 2 

SJ 49 3 SMA 3 80 1 2 
<8 

jam 
2 

26 
tahun 

2 1 2 2 1 2 8 2 2 1 1 1 5 1 

N 43 3 SD 1 62,5 2 1 
<8 

jam 
2 

28 
tahun 

2 1 1 1 1 2 6 1 2 2 1 1 6 1 

JBR 51 4 SD 1 50 ,0 2 1 
>8 

jam 
1 

30 
tahun 

2 2 1 1 1 2 7 2 2 1 1 1 5 1 

RL 32 2 SMA 3 50 ,0 2 2 
<8 

jam 
2 

12 
tahun 

2 2 2 1 1 2 8 2 2 1 1 1 5 1 

RDWN 55 4 SD 1 62,5 2 2 
<8 

jam 
2 

28 
tahun 

2 2 1 1 1 1 6 1 1 2 2 1 6 1 



 

 
 

BSRI 34 2 SD 1 62,5 2 2 
<8 

jam 
2 

3 
tahun 

1 1 1 1 1 2 6 1 2 2 1 1 6 1 

HMK 51 4 SD 1 75 2 1 
<8 

jam 
2 

11 
tahun 

2 2 2 2 1 1 8 2 2 2 2 2 8 2 

SLMN 55 4 SD 1 80 1 2 
>8 

jam 
1 

32 
tahun 

2 2 1 1 2 3 9 2 2 2 1 2 7 2 

AWL 25 1 SMP 2 80 1 1 
<8 

jam 
2 

4 
tahun 

1 2 1 2 1 1 7 2 2 2 2 2 8 2 
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Nama 
Penggunaan APD 

Total Kategori 
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 

MR 2 2 2 2 2 2 2 14 2 

AM 2 1 1 2 1 2 2 11 1 

A 2 2 2 2 2 1 2 13 2 

SU 2 1 2 2 2 1 2 12 2 

HR 2 1 1 2 2 2 2 12 2 

MB 2 1 1 1 2 2 1 10 1 

R 2 2 2 2 2 2 2 14 2 

R 1 1 1 1 2 2 1 9 1 

SA 2 1 1 1 2 1 2 10 1 

H 1 1 1 1 2 2 1 9 1 

RHMT 2 2 2 2 2 2 2 14 2 

ZF 2 2 2 2 2 2 2 14 2 

T 2 1 1 1 2 2 1 10 1 

S 1 1 1 1 2 2 1 9 1 

SUH 2 1 1 1 1 1 1 8 1 

MR 2 2 2 2 2 2 2 14 2 

A 2 1 1 2 2 2 2 12 2 

AI 1 1 1 1 1 1 1 7 1 

ARMN 2 2 2 2 2 2 1 13 2 

MRNI 2 2 1 2 2 2 2 13 2 

MLG 2 2 1 1 2 2 2 12 2 

ABD.J 2 2 2 2 2 2 2 14 2 

B 2 1 1 2 2 2 2 12 2 

HIS 2 2 2 2 2 2 2 14 2 

HAM 1 1 1 1 2 2 1 9 1 

RF 2 2 2 2 2 2 1 13 2 

YN 2 2 1 1 2 2 2 12 2 

Y 2 1 1 1 2 2 1 10 1 

U 1 1 1 1 2 2 1 9 1 

YLS 2 1 1 1 2 1 1 9 1 

SHD 1 1 1 1 2 2 2 10 1 

JND 2 2 2 2 2 2 2 14 2 

W 2 1 1 2 2 2 2 12 2 

MRN 1 2 2 2 2 2 2 13 2 



 

 
 

AMR 2 2 1 1 2 2 2 12 2 

SJ 1 1 1 1 2 2 1 9 1 

N 2 1 1 1 2 2 1 10 1 

JBR 2 1 1 1 2 2 1 10 1 

RL 1 1 1 1 2 2 1 9 1 

RDWN 2 1 1 1 2 2 1 10 1 

BSRI 2 1 1 1 2 2 1 10 1 

HMK 2 2 2 2 2 1 1 12 2 

SLMN 1 2 2 2 2 2 1 12 2 

AWL 2 1 1 2 2 2 2 12 2 

 
Keterangan 
Coding 

Ket.  
Kejadian 
Keracunan 

Ket. Jenis Pestisida Ket. Lama Kerja 

1 = Tidak 
keracunan 

1 = Insektisida 1 = Tidak Lama 
(< 8 Jam/Hari) 

2 = Keracunan 2 = Fungisida 2 =lama (> 8 
Jam/Hari) 

 3 = Herbisida  
   

Keterangan 
Kategori 

Kat.PH = 
Personal 
Hygiene 

Kat. CP = Cara 
penyemprotan 

Kat. APD = Alat 
Pelindung Diri 

1 = Tidak 
memenuhi 
syarat 

1 = Tidak memenuhi 
syarat 

1 = Tidak 
Lengkap 

2 = memenuhi 
Syarat 

2 = memenuhi Syarat 2 = Lengkap 

 
Ket. Masa kerja  
1 = Baru ( <6 Tahun) 
2 = Lama (>6 Tahun) 
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Lampiran 8 
OUTPUT SPSS 

i. Hasil Univariat 
Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid SD 19 43,2 43,2 43,2 

SMP 11 25,0 25,0 68,2 
SMA 9 20,5 20,5 88,6 
D3-S1 5 11,4 11,4 100,0 
Total 44 100,0 100,0  

 
 

Usia 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 20-30 tahun 10 22,7 22,7 22,7 

31-40 tahun 13 29,5 29,5 52,3 
41-50 Tahun 11 25,0 25,0 77,3 
50-60 tahun 10 22,7 22,7 100,0 
Total 44 100,0 100,0  

 
 
 

 
 

jenis pestisida 

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Insektisid

a 
21 47,7 47,7 47,7 

Fungisida 15 34,1 34,1 81,8 
Herbisia 8 18,2 18,2 100,0 

Total 44 100,0 100,0  
 
 

APD 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak lengkap 20 45.5 45.5 45.5 

Lengkap 24 54.5 54.5 100.0 

Total 44 100.0 100.0  
 
 



 

 
 

CARA PENYEMPROTAN 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak memenuhi syarat 29 64.4 64.4 64.4 

Memenuhi syarat 15 35.6 35.6 100.0 

Total 44 100.0 100.0  
 

Personal Hygiene 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid memenuhi syarat 22 50.0 50.0 50.0 

Tidak memenuhi syarat 22 50.0 50.0 100.0 

Total 44 100.0 100.0  
 

Masa Kerja 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak lama 15 34.1 34.1 34.1 

Lama 29 65.9 65.9 100.0 

Total 44 100.0 100.0  
 
 

Keracunan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak keracunan 17 38.6 38.6 38.6 

Keracunan 27 61.4 61.4 100.0 

Total 44 100.0 100.0  
 

Lama kerja 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak lama 7 15.9 15.9 15.9 

Lama 37 84.1 84.1 100.0 

Total 44 100.0 100.0  
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ii. Hasil Bivariat 

 
MASA KERJA * KERACUNAN Crosstabulation 

Count   

 
KERACUNAN 

Total tidak keracunan keracunan 

MASA KERJA tidak Lama 8 7 15 

lama 9 20 29 

Total 17 27 44 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 2.073a 1 .150   

Continuity Correctionb 1.240 1 .266   

Likelihood Ratio 2.053 1 .152   

Fisher's Exact Test    .198 .133 

Linear-by-Linear Association 2.026 1 .155   

N of Valid Cases 44     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.80. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 
 

LAMA KERJA * KERACUNAN Crosstabulation 

Count   

 
KERACUNAN 

Total tidak keracunan keracunan 

LAMA KERJA Tidak lama 1 6 7 

Lama 16 21 37 

Total 17 27 44 

 
 
 



 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 2.082a 1 .149   

Continuity Correctionb 1.040 1 .308   

Likelihood Ratio 2.347 1 .125   

Fisher's Exact Test    .220 .154 

Linear-by-Linear Association 2.035 1 .154   

N of Valid Cases 44     

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.70. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 

Personal Hygiene * Keracunan Crosstabulation 

Count   

 
Keracunan 

Total Tidak keracunan Keracunan 

Personal Hygiene tidak memenuhi syarat 1 21 22 

memenuhi syarat 16 6 22 

Total 17 27 44 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 21,569a 1 ,000   

Continuity Correctionb 18,789 1 ,000   

Likelihood Ratio 24,786 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear Association 21,078 1 ,000   

N of Valid Cases 44     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,50. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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CARA PENYEMPROTAN * KERACUNAN Crosstabulation 

Count   

 
KERACUNAN 

Total tidak keracunan keracunan 

CARA PENYEMPROTAN tidak memenuhi syarat 4 25 29 

Memenuhi syarat 13 2 15 

Total 17 27 44 

 
 
 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 22.145a 1 .000   

Continuity Correctionb 19.178 1 .000   

Likelihood Ratio 23.655 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 21.641 1 .000   

N of Valid Cases 44     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.80. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 

APD * Keracunan Crosstabulation 

Count   

 
Keracunan 

Total Tidak keracunan Keracunan 

APD Tidak lengkap 1 19 20 

Lengkap 16 8 24 

Total 17 27 44 

 

 



 

 
 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 17.498a 1 .000   

Continuity Correctionb 14.993 1 .000   

Likelihood Ratio 20.211 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 17.100 1 .000   

N of Valid Cases 44     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.73. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Lampiran 9 

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
1. PERSONAL HYGIENE 
Uji Validitas 
 

Correlations 

 Pertanyaan satu pertanyaan dua 
pertanyaan 

tiga 
pertanyaan 

empat pertanyaan lima Total 
Pertanyaan 
satu 

Pearson 
Correlation 

1 .555** .429* .312 .312 .662** 

Sig. (2-tailed)  .001 .018 .093 .093 .000 

N 30 30 30 30 30 30 
pertanyaan dua Pearson 

Correlation 
.555** 1 .373* .342 .342 .701** 

Sig. (2-tailed) .001  .042 .064 .064 .000 

N 30 30 30 30 30 30 
pertanyaan tiga Pearson 

Correlation 
.429* .373* 1 .636** .323 .744** 

Sig. (2-tailed) .018 .042  .000 .081 .000 

N 30 30 30 30 30 30 
pertanyaan 
empat 

Pearson 
Correlation 

.312 .342 .636** 1 .713** .834** 

Sig. (2-tailed) .093 .064 .000  .000 .000 

N 30 30 30 30 30 30 
pertanyaan lima Pearson 

Correlation 
.312 .342 .323 .713** 1 .750** 

Sig. (2-tailed) .093 .064 .081 .000  .000 

N 30 30 30 30 30 30 
Total Pearson 

Correlation 
.662** .701** .744** .834** .750** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



 

 
 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
Uji Reliabel 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 
.791 5 

 
2. Cara penyemprotan 
Uji Validitas 
 

Correlations 

 Pertanyaan satu pertanyaan dua pertanyaan tiga 
pertanyaan 

empat Total 
Pertanyaan satu Pearson Correlation 1 .558** .208 .059 .643** 

Sig. (2-tailed)  .001 .270 .755 .000 

N 30 30 30 30 30 
pertanyaan dua Pearson Correlation .558** 1 .367* .085 .718** 

Sig. (2-tailed) .001  .046 .656 .000 

N 30 30 30 30 30 
pertanyaan tiga Pearson Correlation .208 .367* 1 .583** .785** 

Sig. (2-tailed) .270 .046  .001 .000 

N 30 30 30 30 30 
pertanyaan empat Pearson Correlation .059 .085 .583** 1 .632** 

Sig. (2-tailed) .755 .656 .001  .000 

N 30 30 30 30 30 
Total Pearson Correlation .643** .718** .785** .632** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Uji Reliabel 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 
.643 4 

 
 
3. APD 
Uji Validitas 
 

Correlations 

 
Pertanyaan 

satu 
pertanyaan 

dua 
pertanyaan 

tiga 
pertanyaan 

empat 
pertanyaan 

Lima 
Pertanyaan 

enam 
Pertanyaa

n tujuh Total 
Pertanyaan 
satu 

Pearson 
Correlation 

1 1.000** .068 .068 .484** .234 .327 .658** 

Sig. (2-tailed)  .000 .720 .720 .007 .212 .078 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 
pertanyaan 
dua 

Pearson 
Correlation 

1.000** 1 .068 .068 .484** .234 .327 .658** 

Sig. (2-tailed) .000  .720 .720 .007 .212 .078 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 
pertanyaan 
tiga 

Pearson 
Correlation 

.068 .068 1 .814** .484** .234 .327 .618** 

Sig. (2-tailed) .720 .720  .000 .007 .212 .078 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 
pertanyaan 
empat 

Pearson 
Correlation 

.068 .068 .814** 1 .484** .234 .327 .618** 

Sig. (2-tailed) .720 .720 .000  .007 .212 .078 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 
pertanyaan 
Lima 

Pearson 
Correlation 

.484** .484** .484** .484** 1 .351 .408* .729** 

Sig. (2-tailed) .007 .007 .007 .007  .057 .025 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 



 

 
 

Pertanyaan 
enam 

Pearson 
Correlation 

.234 .234 .234 .234 .351 1 .860** .696** 

Sig. (2-tailed) .212 .212 .212 .212 .057  .000 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 
Pertanyaan 
tujuh 

Pearson 
Correlation 

.327 .327 .327 .327 .408* .860** 1 .781** 

Sig. (2-tailed) .078 .078 .078 .078 .025 .000  .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 
Total Pearson 

Correlation 
.658** .658** .618** .618** .729** .696** .781** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 
Uji Reliabel 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 
.794 7 
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Lampiran 9 
 

HASIL PENGUKURAN CHOLINESTERASE DARAH PADA PETANI SAYUR DI 
DESA KANREAPIAKECAMATAN TOMBOLOPAO KABUPATEN GOWA 

 

No Nama Hasil Keterangan 
1 Sanusi 75,0 KERACUNAN RINGAN 
2 Sudirman 62,5  KERACUNAN RINGAN 
3 Hendra 75,0 KERACUNAN RINGAN 
4 Arman 75,0 KERACUNAN RINGAN 
5 Muh. Basri 62,5 KERACUNAN RINGAN 
6 Muh. Ramdan 100 NORMAL 
7 Rahmat 62,5 KERACUNAN RINGAN 
8 Hamka 75,0 KERACUNAN RINGAN 
9 Rosep pamungkas 75, 0 KERACUNAN RINGAN 
10 H. Rosuli 80,0 NORMAL 
11 Zulfikar 100 NORMAL 
12 Asdar 62,5 KERACUNAN RINGAN 
13 Ambo Tuo 75,0 KERACUNAN RINGAN 
14 Nuar 75,0 KERACUNAN RINGAN 
15 Dirham 75,0 KERACUNAN RINGAN 
16 Sugianto 75,0 KERACUNAN RINGAN 
17 Junaid 100 NORMAL 
18 Tahir 62,5 KERACUNAN RINGAN 
19 Rais 100 NORMAL 
20 Yusuf 75,0 KERACUNAN RINGAN 
21 Ahmad Mahmud 25,0 KERACUNAN SEDANG 
22 Takdir 100 NORMAL 
23 Salman 100 NORMAL 
24 Suhardi 62,5 KERACUNAN RINGAN 
25 Ali Imran 62,5 KERACUNAN RINGAN 
26 Bahri 62,5 KERACUNAN RINGAN 
27 Wardiman 62,5 KERACUNAN RINGAN 
28 Andika 100 NORMAL 
29 Dg Tiro 75,0 KERACUNAN RINGAN 
30 Bapak Andika 50,0 KERACUNAN SEDANG 
31 Hamdan 75,0 KERACUNAN RINGAN 
32 Sommeng 75,0 KERACUNAN RINGAN 
33 Hasri 87,5 NORMAL 
34 Zaenal 75,0 KERACUNAN RINGAN 
35 Nandang 62,5 KERACUNAN RINGAN 
36 Aziz 100 NORMAL 
37 Iwan 100 NORMAL 
38 Abd. Jufri 50,0 KERACUNAN SEDANG 
39 Rahman 12,5 KERACUNAN BERAT 



 

 
 

 
 
NORMAL   :18 
KERACUNAN RINGAN : 34 
KERACUNAN SEDANG : 8 
KERACUNAN BERAT  :2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 Yunus 62,5 KERACUNAN RINGAN 
41 Herman C 75,0 KERACUNAN RINGAN 
42 Sudirman 100 NORMAL 
43 Abd rahman 75,0 KERACUNAN RINGAN 
44 H. Ilyas 62,5 KERACUNAN RINGAN 
45 Agussalim 100 NORMAL 
46 Hanif Iswana 50,0 KERACUNAN SEDANG 
47 Budi 75,5 KERACUNAN RINGAN 
48 Ujang R 50,0 KERACUNAN SEDANG 
49 Jabbar 50,0 KERACUNAN SEDANG 
50 Rusli 75,0 KERACUNAN RINGAN 
51 Ramli 50,0 KERACUNAN SEDANG 
52 Mang Wawan 75,0 KERACUNAN RINGAN 
53 Rosyid 100 NORMAL 
54 Sirajuddin 75,0 KERACUNAN RINGAN 
55 Ridwan 62,5 KERACUNAN RINGAN 
56 Asdar 50,0 KERACUNAN SEDANG 
57 Basri 62,5 KERACUNAN RINGAN 
58 Yasin 80,0 NORMAL 
59 M. Ridwan 15,5 KERACUNAN BERAT 
60 Awal 80,0 NORMAL 
61 Sahrul 80,0 NORMAL 
62 Yasin 80,0 NORMAL 
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