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ABSTRAK

Nama : Dian Putri Lestari
NIM : 70200117034
Judul : Determinan Gangguan Pendengaran Pada Penyelam Tradisional di
Pulau Balang Lompo Kabupaten Pangkep

Di Indonesia khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau banyak
ditemukan penyelam tradisional yang sebagian besar belum pernah dididik atau
dilatihkan, sehingga wawasan serta pengetahuan mereka tentang menyelam sangat
sedikit. Gangguan pendengaran karena masalah telinga tengah atau telinga bagian
dalam sering terjadi di kalangan penyelam. Gangguan pendengaran dapat
menyebabkan penderita mengalami kesulitan dalam mendengar percakapan.
Tujuan Penelitian ini yaitu mengetahui faktor determinan yang berhubungan
dengan gangguan pendengaran pada penyelam di Pulau Balang Lompo Kabupaten
Pangkep.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis kuantitatif dengan pendekatan cross
sectional study. Penarikan sampel dengan Teknik Pusposive sampling sebanyak 30
orang penyelam dengan kriteria berusia 15 – 50 tahun. Data yang terkumpul
dianalisis dengan analisis univariat dan bivariat menggunakan uji statistic Fisher
Exact Test.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 30 responden terdapat 24 (80%)
yang mengalami gangguan pendengaran dan 6 (20%) yang tidak mengalami
gangguan pendengaran. Dari hasil analisis ada hubungan antara Riwayat penyakit
dengan gangguan pendengaran pada penyelam tradisional dengan nilai (p = 0,000).
Adapun saran kepada penyelam untuk tidak melakukan penyelaman pada saat
kondisi fisik penyelam kurang baik, dan perlu adanya edukasi serta pelatihan
tentang prosedur penyelaman yang baik dan benar.

Kata Kunci : Barotrauma, Gangguan Pendengaran, Penyelam
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ABSTRACT

Name : Dian Putri Lestari
NIM : 70200117034
Title : Determinants Hearing Loss in Traditional Divers on Balang Lompo
Island, Pangkep Regency

In Indonesia, especially in coastal areas and islands, there are many
traditional divers, most of whom have never been educated or trained, so their
insight and knowledge about diving is very little. Hearing loss due to middle ear or
inner ear problems is common among divers. Hearing loss can cause sufferers to
have difficulty hearing conversations. The purpose of this study was to determine
the determinant factors associated with hearing loss in divers on Balang Lompo
Island, Pangkep Regency.

This type of research uses a quantitative type with a cross sectional study
approach. Sampling with a purposive sampling technique as many as 30 divers with
criteria aged 15-50 years. The data collected were analyzed by univariate and
bivariate analysis using the Fisher Exact Test statistical test.

The results showed that of the 30 respondents there were 24 (80%) with
hearing loss and 6 (20%) without hearing loss. From the results of the analysis there
is a relationship between history of disease and hearing loss in traditional divers
with a value (p = 0.000). As for advice to divers not to dive when the diver's physical
condition is not good, and it is necessary to provide education and training on proper
and proper diving procedures.

Keywords : Barotrauma, Divers, Hearing Loss
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gangguan pendengaran dapat menyebabkan penderita mengalami kesulitan

dalam mendengar percakapan. Dampak dari gangguan pendengaran adalah

penurunan kualitas hidup, penarikan sosial dan gangguan komunikasi yang

mempengaruhi hubungan keluarga dan teman. Gangguan pendengaran dapat

dikategorikan menjadi tuli konduktif, tuli sensoriuneural dan tuli campuran.

Menurut WHO 2017 mencatat bahwa 5% manusia di dunia mengalami

gangguan pendengaran, sekitar 360 juta (5,3%) manusia menderita gangguan

pendengaran, dan lebih dari 180 juta orang berada di Asia Tenggara. Penelitian di

Pakistan pada 100 Navy Diver menemukan bahwa yang mengalami gangguan

pendengaran sebesar 54%. Pada salah satu studi terhadap 429 penyelam di Iran,

gangguan yang sering terjadi dengan tingkat presentase 43,6% adalah otitis

eksterna.

Berdasarkan hasil survei dari Multi Center Study (MCS), Indonesia merupakan

salah satu dari empat negara di Asia Tenggara dengan pravalensi gangguan

pendengaran tertinggi yaitu (4,6%) bersama Sri Langka (8,8%), Myanmar (8,4%),

India (6,3%). Indonesia merupakan negara kepulauan hampir 70% wilayah terdiri

dari 17. 508 pulau, dari Sabang sampai Merauke memiliki laut seluas 5,8 juta km2

dan garis pantai sepanjang 81.000 km, dengan kondisi geografis tersebut, maka

sebagian besar mata pencaharian penduduk di pesisir pantai mempunyai profesi

sebagai nelayan. Kementerian kesehatan 2017, Data dari Indonesia menunjukkan

prevalensi ketulian sangat tinggi yaitu 4,6% atau 18,5% penyakit telinga, 16,8%

gangguan pendengaran, dan 0,4% ketulian berat.
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Di Indonesia khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau banyak ditemukan

penyelam tradisional yang sebagian besar belum pernah dididik atau dilatihkan,

sehingga wawasan serta pengetahuan mereka tentang menyelam sangat sedikit.

Penyelam tradisional biasanya hanya bekerja atau mengikuti orang lain dari

generasi ke generasi tanpa memiliki pengetahuan kesehatan maupun keselamatan

menyelam yang memadai. Biasanya penyelaman tradisional merupakan

penyelaman tahan nafas, yaitu penyelaman dengan memanfaatkan udara yang

disuplai dari permukaan laut maupun danau melalui kompresor udara (Z. Rahman

et al., 2020).

Menurut IMO (International Maritime Organization) persentase penyebab

terjadinya kecelakaan di lautan yaitu disebabkan oleh faktor kesalahan manusia

(unsafe action) sebesar 43,06%, faktor alam sebesar 33,57%, dan faktor kesalahan

teknis sebesar 23,35% (Imron et al., 2017). Selain daripada faktor alam, manusia,

dan kesalahan teknis adapun beberapa penyebab yang dapat mengganggu kesehatan

para penyelam. Angka kasus kejadian kecelakaan akibat gangguan kesehatan di

Asia yaitu berkisar dari 1 sampai 35 kejadian per 1000 penyelam.

Di Indonesia berdasarkan hasil survei sebanyak 81 responden mengalami

penyakit akibat dari penyelaman. Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh

Kementerian Kesehatan keluhan yang sering di rasakan oleh penyelam berupa

keluhan pusing/sakit kepala sebesar 21,2%, merasakan kelelahan sebesar 12,6%,

menurunnya frekuensi pendengaran sebesar 12,5%, merasakan nyeri pada

persendian sebesar 10,8%, pendarahan pada hidung sebesar 10,2%, merasakan

sesak nafas sebesar 9,7%, mengalami penurunan penglihatan sebesar 6,4%,

menderita gangguan pada kulit sebesar 6,0%, terkena gigitan binatang laut sebesar

5,6%, mengalami lumpuh sebesar 3,2%, dan hilang kesadaran 1,7% (Embuai et al.,

2020).
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Perubahan tekanan udara dalam rongga udara fisiologis tubuh dengan tekanan

disekitarnya, menyebabkan kerusakan jaringan tubuh yang di sebut barotrauma.

Barotrauma dapat terjadi pada bagian tubuh yang berongga, antara lain paru-paru,

sinus-sinus paranasalis, dan telinga.

Telinga merupakan salah satu organ tubuh yang sangat sensitif terhadap

perubahan tekanan, dimana pada saat penyelam turun dan tekanan air naik

menyebabkan tekanan yang makin tinggi pada permukaan luar gendang telinga.

Kondisi ini menyebabkan saluran tuba eustachius akan terbuka dan tekanan udara

dibagian belakang gendang telinga akan menyeimbangkan dengan tekanan diluar,

jika saluran tuba eustachius tidak terbuka, dan udara tak dapat masuk ke dalam

rongga udara untuk menyamakan tekanan, maka gendang telinga akan

membengkak dan tekanan di luar akan mendorong gendang telinga kedalam

sehingga menyebabkan rasa sakit (Martinus, 2019).

Menyelam tanpa pengetahuan menyelam akan berdampak jangka panjang

pada fisiologi manusia. Salah satunya yaitu ketulian para penyelam. Penyelam

paling sering mengeluh bahwa salah satu atau kedua telinganya tuli.

Ketidaknyamanan yang sering dikaitkan dengan ketulian adalah perasaan "penuh"

atau "tersumbat" di telinga yang terkena (Andre senobua, 2019). Upaya yang dapat

dilakukan antara lain pengembangan sistem pelayanan kesehatan yang

berkelanjutan untuk meminimalkan gangguan pendengaran yang dapat dicegah.

Hearing 2030 bertujuan untuk mencegah 50% dan 90% pengurangan gangguan

pendengaran pada tahun 2015 dan 2030. Kementerian Kesehatan sedang menyusun

rencana strategis 2015-2019 melalui "Rencana Indonesia Sehat" (Kemenkes, 2017).

Gangguan pendengaran karena masalah telinga tengah atau telinga bagian

dalam sering terjadi di kalangan penyelam. Penyakit ini biasanya diakibatkan oleh

ketidakseimbangan stres. Seperti halnya penyakit dekompresi pada telinga bagian
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dalam yang diakibatkan oleh busa nitrogen yang menghambat pembuluh darah ke

telinga bagian dalam juga bisa mengakibatkan gangguan pendengaran (Garrido

Campos et al., 2018).

Organ yang memiliki peran dalam pendengaran yaitu telinga. Selain fungsi

pendengaran, telinga pun memiliki fungsi keseimbangan. Secara anatomis, telinga

dibagi menjadi tiga bagian, yaitu auris extena, auris media serta auris interna.

Telinga luar, seperti mikrofon, mengumpulkan suara lalu mengirimkannya ke

telinga tengah atau bagian dalam melalui saluran telinga (canalis acusticus

externus). Kemudian getaran yang mencapai telinga bagian dalam akan dikirim ke

pusat pendengaran di otak (Koesdianasari, 2018).

Hasil penelitian dari Mallapiang, dkk di tahun 2015 menujukkan bahwa ada

hubungan signifikan gangguan pendengaran dengan masa kerja dengan P = 0,000

ada hubungan signifikan frekuensi penyelaman dengan P = 0,004 dan terdapat

korelasi signifikan penggunaan prosedur penyelaman dengan nilai P = 0,048

(Mallapiang et al., 2015).

Hasil penelitian dari Koesdianasari pada tahun 2017 menyimpulkan bahwa

100% responden dengan pengetahuan yang buruk menderita gangguan

pendengaran ringan serta 60% responden dengan pengetahuan yang cukup

menderita gangguan pendengaran ringan (Koesdianasari, 2018) Hasil penelitian

dari Rahman, dkk pada tahun 2020 membuktikan bahwa ditemukan korelasi

pengetahuan dengan gangguan pendengaran karena penyelaman dengan nilai p

value 0,046.

Berdasarkan data dari Direktorat Kenelayanan Provinsi Sulawesi Selatan

jumlah nelayan keseluruhan adalah 167.295 orang yang merupakan jumlah kasus

kecelakaan kerja (KAK) dari tahun 2011 hingga 2014 yaitu: 201 (2011), 1.055

(2012), 392 (2013) dan 2.934 (2014) kasus. Jumlah kasus penyakit akibat kerja dari
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tahun 2011 hingga 2014 yaitu; 2.806 (2011), 2.507 (2012), 1.092 (2013), 6.812

(2014).

Penyelam di Pulau Borong Lompo merupakan penyelam tradisional yang

bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagai sumber mata

pencahariannya. Penyelam di pulau Borong Lompo sebagian besar berlatar

belakang pendidikan sekolah dasar, hal ini berarti tingkat pendidikan yang

tergolong rendah sehingga tingkat pengetahuannya rendah. Rendahnya pendidikan

dan pengetahuan tentang kesehatan penyelaman akan mempengaruhi perilaku

penyelam dan patut diduga tidak mematuhi Standart Operating Procedure (SOP)

penyelaman yang aman dan benar sehingga bisa menyebabkan barotrauma telinga

tengah, dan dapat menimbulkan kerusakan telinga dalam yang merupakan masalah

serius dan mungkin memerlukan pembedahan untuk mencegah kehilangan

pendengaran menetap. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, jumlah

penyelam yang mengalami gangguan pendengaran di pulau Balang Lompo,

Kabupaten Pangkep pada tahun 2021 sebanyak 25 orang dari jumlah 50 penyelam

di pulau tersebut.

Mengacu pada latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian pada determinan gangguan pendengaran pada penyelam tradisional di

Pulau Baalng Lompo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah

yaitu “Apakah yang menjadi determinan gangguan pendengaran pada penyelam di

Pulau Balang Lompo Kabupaten Pangkep.
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C. Hipotesis

1. Hipotesis Nol (Ho)

a. Tidak ada hubungan usia pekerja dengan gangguan pendengaran pada

penyelam tradisional di Pulau Balang Lompo.

b. Tidak ada hubungan masa kerja dengan gangguan pendengaran pada

penyelam tradisional di Pulau Balang Lompo.

c. Tidak ada hubungan riwayat penyakit dengan gangguan pendengaran pada

penyelam tradisional di Pulau Balang Lompo.

d. Tidak ada hubungan frekuensi penyelaman dengan gangguan pendengaran

pada penyelam tradisional di Pulau Balang Lompo.

e. Tidak ada hubungan lama menyelam dengan gangguan pendengaran pada

penyelam tradisional di Pulau Balang Lompo.

f. Tidak ada hubungan lama istirahat di permukaan dengan gangguan

pendengaran pada penyelam tradisional di Pulau Balang Lompo.

g. Tidak ada hubungan pelaksanaan prosedur penyelaman dengan gangguan

pendengaran pada penyelam tradisional di Pulau Balang Lompo.

2. Hipotesis Alternatif (Ha)

a. Ada hubungan usia pekerja dengan gangguan pendengaran pada penyelam

tradisional di Pulau Balang Lompo.

b. Ada hubungan masa kerja dengan gangguan pendengaran pada penyelam

tradisional di Pulau Balang Lompo.

c. Ada hubungan riwayat penyakit dengan gangguan pendengaran pada

penyelam tradisional di Pulau Balang Lompo.

d. Ada hubungan frekuensi penyelaman dengan gangguan pendengaran pada

penyelam tradisional di Pulau Balang Lompo.
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e. Ada hubungan lama menyelam dengan gangguan pendengaran pada

penyelam tradisional di Pulau Balang Lompo.

f. Ada hubungan lama istirahat di permukaan dengan gangguan pendengaran

pada penyelam tradisional di Pulau Balang Lompo.

g. Ada hubungan pelaksanaan prosedur penyelaman dengan gangguan

pendengaran pada penyelam tradisional di Pulau Balang Lompo.

D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. Gangguan pendengaran

Gangguan pendengaran dalam penelitian ini adalah menurunnya

kemampuan seseorang dalam mendengar atau membedakan suara.

Kriteria Objektif:

a. Ada gangguan : Jika pada pemeriksaan Audiometri ambang dengar telinga

kanan atau telinga kiri atau keduanya melebihi 25 dB.

b. Tidak ada gangguan : jika pada pemeriksaan Audiometri ambang dengar

telinga kanan atau telinga kiri atau keduanya tidak melebihi 25 dB.

(Sumber: Peraturan KEMENKER, 2008)

2. Usia

Usia dalam penelitian ini adalah jumlah tahun yang dihitung sejak

responden dilahirkan hingga pengambilan data.

Kriteria Objektif:

a. Risiko tinggi : jika usia respoden pada saat diteliti ≥ 40 tahun.

b. Risiko rendah : jika usia responden pada saat diteliti < 40 tahun.

(Sumber: Lambert dalam Hanifa, 2005)
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3. Riwayat penyakit

Riwayat penyakit dalam penelitian ini adalah data kesehatan tentang

penyakit yang dialami respoden yang berhubungan dengan telinga yang

membutuhkan pengobatan.

Kriteria Objektif :

a. Ada : jika responden pernah menderita gangguan pada telinga yang

membutuhkan penanganan medis.

b. Tidak Ada : jika responden tidak pernah menderita gangguan pada telinga.

(Sumber: Tuti Ekawati, 2005)

4. Frekuensi penyelaman

Frekuensi penyelaman dalam penelitian ini adalah jumlah penyelaman

dalam sehari yang dilakukan oleh penyelam.

Kriteria Objektif:

a. Sering : jika responden menyelam dalam sehari sebanyak ≥ 3kali.

b. Jarang : jika responden menyelam dalam sehari sebanyak < 3 kali.

(Sumber: Tuti Ekawati, 2005)

5. Lama istirahat di permukaan

Lama istirahat di permukaan dalam penelitian ini adalah waktu yang

digunakan oleh penyelam dari penyelaman sebelumnya ke penyelaman

berikutnya.

Kriteria Objektif:

a. Kurang : jika waktu istirahat di permukaan setelah menyelam < 30 menit.

b. Cukup : jika waktu istirahat di permukaan setelah menyelam ≥ 30menit.

(Sumber: U.S. Navy Standart Decompression, 2001)
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6. Masa kerja

Masa kerja dalam penelitian ini adalah berapa lama waktu yang digunakan

oleh responden dalam menyelam dihitung sejak pertama kali melakukan

penyelaman.

Kriteria Objektif:

a. Baru : jika < 5 tahun.

b. Lama : jika ≥ 5 tahun.

(Sumber: Suma’mur 2013 )

7. Lama menyelam

Lama menyelam dalam penelitian ini adalah waktu yang dibutuhkan

nelayan dalam satu kali penyelaman yang dihitung mulai saat turun dari

permukaan air laut hingga naik ke permukaan lagi.

a. Lama : jika ≥ 25menit.

b. Sebentar : jika < 25 menit.

(Sumber : U.S. Navy Standart Decompression, 2001)

8. Prosedur penyelaman

Prosedur dalam penelitian ini adalah cara naik ke permukaan atau turun ke

kedalaman dengan menggunakan dekompression stop maupun berhenti pada

tempat-tempat tertentu ketika menyelam.

Kriteria Objektif:

a. Terlaksana : jika penyelam melakukan dekompression stop di kedalaman

3-5 meter ketika naik atau turun.

b. Tidak terlaksana : jika penyelam tidak menggunakan dekompression stop

di kedalaman 3-5 meter ketika naik atau turun.

(Sumber: U.S. Navy Standart Decompression, 2001)
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E. Kajian Pustaka

Tabel 1.1 Kajian Pustaka

No.
Nama Peneliti /
Nama Referensi /

volume
Judul Penelitian Tujuan penelitian Jenis

Penelitian Variabel Hasil

1 Mallapiang. F, dkk /
Public Health Science
Journal / Volume 7,
nomor 2

“Faktor-faktor yang
berhubungan
dengan gangguan
pendengaran pada
penyelam
tradisional di Pulau
Barrang Lompo
Kecamatan Ujung
Tanah Kota
Makassar Tahun
2015”

Guna melihat
korelasi antara
faktor risiko dengan
gangguan
pendengaran pada
penyelam
tradisional di Pulau
Barrang Lompo
Kecamatan Ujung
Tanah Kota
Makassar.

Cross
sectional

Independen : Usia,
riwayat kerja, masa
kerja, lama istirahat,
lama menyelam di
permukaan serta
pelaksanaan prosedur
penyelaman.

Terikat: gangguan
pendengaran

Hasil analisis chi-square
membuktikan bahwa
terdapat korelasi frekuensi
penyelaman (P=0,004), masa
kerja (P=0,000), penerapan
prosedur penyelaman
(P=0,048), dengan gangguan
pendengaran dan tidak
terdapat korelasi riwayat
penyakit (P=0,276), umur
(P=0,532), waktu istirahat di
permukaan (P=0,532), lama
menyelam (P=0,532) dengan
gangguan pendengaran.

2 Ruslam, dkk / Jurnal
e-Biomedik / Volume
3, Nomor 1

“Analisis gangguan
pendengaran pada
penyelam di Danau
Tandano Desa
Watumea

Guna melakukan
analisis gangguan
pendengaran yang
bisa timbul pada
penyelam di desa

Analitik Independen : Usia,
masa kerja, pendidikan,
frekuensi menyelam,
riwayat penyakit, alat
pelindung dalam

Hasil penelitian
membuktikan angka p untuk
usia p=0,157, masa kerja
p=0,850, frekuensi
menyelam p=0,577,
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No.
Nama Peneliti /
Nama Referensi /

volume
Judul Penelitian Tujuan penelitian Jenis

Penelitian Variabel Hasil

Kecamatan Eris
Kabupaten
Minahasa Tahun
2015

Watumea
Kecamatan Eris
Provinsi Sulawesi
Utara

penyelaman,
kedalaman menyelam,
dan lama menyelam

pendidikan p=0,662, riwayat
penyakit p=0,897, memakai
peralatan pelindung
p=0,075, lama menyelam
p=0,964 serta kedalaman
menyelam p=0,526

3 Rahmadayanti, dkk /
Jurnal Kesehatan
Masyarakat / Volume
5, Nomor 1

“Faktor resiko
gangguan akibat
penyelaman pada
penyelam
tradisional di
Karimunjawa
Jepara Tahun 2017”

Untuk
hubungan faktor
risiko karena
gangguan pada
penyelam
menyelam
tradisional di
Karimunjawa
Jepara.

Cross
sectional

Independen : Umur,
masa tubuh, masa
kerja, waktu
penyelaman, frekuensi
penyelaman, waktu
istirahat, kedalam
menyelam, dan
kecepatan naik ke
permukaan.

Dependen : gangguan
pendengaran

Hasilnya menunjukkan 26
dari 40 responden yang
terpapar penyakit karena
penyelaman. Dianalisis
memakai univariat atau
bivariat dengan tes Chi
Square. Hasilnya
menyatakan 12 variabel
independen dipelajari adalah
empat variabel yang terkait
dengan gangguan yang
menyebabkan penyelaman
yang bekerja periode (nilai p
= 0,001), frekuensi
penyelaman (nilai p =
12:02), kedalaman
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No.
Nama Peneliti /
Nama Referensi /

volume
Judul Penelitian Tujuan penelitian

Jenis
Penelitian Variabel Hasil

penyelaman (nilai p = 0,001)
dan kecepatan naik ke
permukaan (nilai p = 0,001).
4 variabel yang tidak cocok
adalah usia (nilai p = 0,079),
IMT (nilai p = 0,868), waktu
penyelaman (nilai p =
0,481), interval permukaan
(nilai p = 0.168), dan 4
variabel menggambarkan
adalah durasi penyelaman,
APD digunakan, preassure
kompresor dan suhu
kedalaman.

4 Koesdianasari /
Journal of
Occupational Safety
and Health / Volume
7, Nomor 3

“Relationship
between diving
knowledge with
hearing loss on
underwater workers
in underwater
construction
company Tahun
2017”.

Guna melihat
gangguan
pendengaran pada
pekerja bawah air
yang diketahui dari
pengetahuan
menyelam para
pekerja bawah air.

Cross
sectional

Independen :
Pengetahuan
menyelam.

Dependen : Gangguan
pendengaran

Hasil penelitian
menunjukkan bahwa
diperoleh dari 6 responden,
100% responden dengan
pengetahuan menderita
gangguan pendengaran
sedang, 60% responden
dengan pengetahuan yang
cukup menderita
pendengaran ringan
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No.
Nama Peneliti /
Nama Referensi /

volume
Judul Penelitian Tujuan penelitian

Jenis
Penelitian Variabel Hasil

kerugian serta 40%
responden dengan
pengetahuan yang cukup
tidak menderita gangguan
pendengaran. Koefisien
kontinjensi hasil tes statistik
membuktikan bahwa
ditemukan korelasi antara
pengetahuan menyelam dan
gangguan pendengaran di PT
Aquamarine Inspeksi
Divindo Sidoarjo.
Pengetahuan yang lebih baik
bisa mengakibatkan
kehilangan pendengaran
responden. Kesimpulan pada
penelitian ini yaitu Ambang
Listen Value memakai tes
audiometri sebagian besar
responden yaitu tuli ringan.

5 Rahman, dkk / Jurnal
Kesmas Untika
Luwuk / Volume 9
nomor 1

“Gambaran
penyakit akibat
penyelaman pada
penyelam

Guna memperoleh
informasi deskripsi
penyakit karena
penyelaman pada

Deskriptif Independen : Umur,
pendidikan, lama
bekerja, waktu

Hasil penelitian
membuktikan bahwa
terdapat banyak penyelam
yang menderita barotrauma
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No.
Nama Peneliti /
Nama Referensi /

volume
Judul Penelitian Tujuan penelitian

Jenis
Penelitian Variabel Hasil

tradisional di Desa
Jayabakti
Kecamatan
Pagimana
Kabupaten Banggai
Tahun 2018”.

penyelam
tradisional di Desa
Jayabakti
Kecamatan
Pagiman Kabupaten
Banggai

penyelaman,
kedalaman menyelam.

Dependen : Gambaran
penyakit akibat
penyelaman

wajah yang ditandai rasa
sakit kepala di Desa
Jayabakti sejumlah 39
responden (72,22%),
Barotrauma paru yang
ditandai sesak nafas 4
responden serta batuk 1
responden (9,26%),
Barotrauma rongga telinga
yang ditandai adanya
gangguan pendengaran 8
responden (14,81%), serta
penyakit dekompresi yang
ditandai adanya nyeri otot
sejumlah 2 responden
(3,70%). Ini membuktikan
penyelam tradisional di Desa
Jayabakti masih kurang
berhati-hati ketika
melakukan penyelaman.
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No.
Nama Peneliti /
Nama Referensi /

volume
Judul Penelitian Tujuan penelitian

Jenis
Penelitian Variabel Hasil

6 Garrido Campos, dkk
/Annals of Global
Health / Volume 84
Nomor 3

“Prevalence and risk
factors for hearing
loss in Chilean
Shellfish divers
Tahun 2018”

Untuk menentukan
prevalensi
kehilangan
pendengaran dan
faktor risiko terkait
dalam artisanal
penyelam kerang.

Cross
sectional

Independen : Umur,
tingkat pengetahuan,
dalam menyelam, dan
masa kerja.

Dependen : Gangguan
pendengaran.

Hasil dari penelitian ini
durasi rata-rata pekerjaan
adalah 25 tahun (kisaran 1–
52), 64% penyelam memiliki
tingkat
sekolah dan 52% dilaporkan
tidak tahu cara menggunakan
tabel dekompresi. Terbanyak
(86%) dari penyelam
menyelam
lebih dalam dari 30 meter
melebihi 20 meter yang
diizinkan oleh hukum.
Mayoritas (80%) dilaporkan
telah
mengalami beberapa episode
penyakit dekompresi tipe II
selama masa kerja mereka.
Prevalensi
dari segala jenis gangguan
pendengaran adalah 54,4%:
29,0% menghadirkan
gangguan pendengaran
sensorineural dan 25,6%
disajikan



27

No.
Nama Peneliti /
Nama Referensi /

volume
Judul Penelitian Tujuan penelitian

Jenis
Penelitian Variabel Hasil

jenis gangguan pendengaran
lainnya. Setelah penyesuaian
untuk usia dan faktor risiko
potensial lainnya, menyelam
lebih banyak
dari 25 tahun adalah
prediktor utama untuk semua
jenis gangguan pendengaran
yang sedang dipelajari.

7 Rahman, dkk / Jurnal
Ilmiah Keperawatan /
Volume 15, Nomor 2

“Hubungan
pengetahuan dengan
gangguan
pendengaran akibat
penyamanan pada
penyelam
tradisional di
Kampus Bugis :
case report Tahun
2020”

Guna melihat
korelasi
pengetahuan
dengan gangguan
pendengaran
dikarenakan
penyelaman pada
penyelam
tradisional di
Kelurahan
Kampung Bugis
Kota Tanjung
Pinang.

Kuantitatif Independen :
Pengetahuan
menyelam.

Dependen : Gangguan
pendengaran

Hasil penelitian
membuktikan bahwa ada
korelasi pengetahuan dengan
gangguan pendengaran
karena penyelaman
tradisional dengan p value
0,046 (P<0,05), sebab
kegiatan penyelaman yang
tidak disertai dengan
pengetahuan mengenai
penyelaman yang memiliki
efek jangka panjang pada
fisiologi tubuh seseorang.
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Berdasarkan kajian pustaka tersebut menjadi bahan perbedaan

penelitian dari segi variabel penelitian yang peneliti menggunakan alat ukur

audiometri untuk mengetahui apakah ada gangguan pendengaran pada

penyelam dan juga variabel independen yang diteliti serta objek penelitian

yang diteliti yaitu penyelam tradisional di pulau Balang Lompo Kab. Pangkep.

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui determinan gangguan pendengaran pada penyelam

tradisional di Pulau Balang Lompo.

2. Tujuan Khusus

a. Untuk mengetahui hubungan antara usia dengan gangguan pendengaran

pada penyelam tradisional di Pulau Balang Lompo.

b. Untuk mengetahui hubungan masa kerja dengan gangguan pendengaran

pada penyelam tradisional di Pulau Balang Lompo.

c. Untuk mengetahui hubungan riwayat penyakit dengan gangguan

pendengaran pada penyelam tradisional di Pulau Balang Lompo.

d. Untuk mengetahui hubungan lama menyelam dengan gangguan

pendengaran pada penyelaman tradisional di Pulau Balang Lompo.

e. Untuk mengetahui hubungan frekuensi penyelaman dengan gangguan

pendengaran pada penyelam tradisional di Pulau Balang Lompo.

f. Untuk mengetahui hubungan lama istirahat di permukaan dengan

gangguan pendengaran pada penyelam tradisional di Pulau Balang

Lompo.

g. Untuk mengetahui hubungan pelaksanaan prosedur penyelaman dengan

gangguan pendengaran pada penyelam tradisional di Pulau Balang

Lompo.
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F. Manfaat Penelitian

a. Manfaat bagi instansi terkait

Diharapkan penelitian ini bisa menambah ilmu serta pada upaya

penerapan program pelaksanaan K3 di tempat kerja sebagai bahan

pertimbangan dalam pembuatan keputusan.

b. Manfaat bagi penyelam

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi penyelam

sebagai langkah pecehagan yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya

gangguan kecelakaan kerja.

c. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan

pengetahuan serta dalam melaksanakan disiplin ilmu pengetahuan yang

berhubungan dengan ilmu metedologi serta bermanfaat bagi yang

membutuhkan.
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BAB II
TINJAUANTEORITIS

A. Tinjauan Tentang Pendengaran Manusia

1. Manusia

Pengertian manusia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

adalah makhluk yang berakal budi / mampu menguasai makhluk lain. Manusia

akan menjalani proses kehidupan yang memiliki 5 yakni proses pada masa

bayi, anak, remaja, dewasa hingga lanjut usia (lansia). Pengertian lansia adalah

manusia yang berusia 60 tahun ke atas (WHO,2014).

Allah SWT. berfirman dalam Q.S An-Nahl /16:78 sebagai berikut :

Terjemahannya :

„موي ´ ت
ق̊سن

فِىأ´ح
س́ن

لْ̊ن ٱِ ا́ ق̊ن
خل́

د́ لق˚

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-
baiknya.

Dalam kitab Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir menafsirkan ayat tersebut

bahwa Allah menciptakannya dengan tubuh tagak, sehingga dapat memakan

makanannya dengan tangan, dan Allah menciptakannya dengan kemampuan

memahami, berbicara, mengatur, dan berbuat bijak, sehingga

memungkinkannya menjadi khalifah di muka bumi sebagaimana yang Allah

kehendaki.

Berdasarkan tafsir ayat tersebut disimpulkan bahwa setiap manusia yang

diciptakan oleh Allah swt dengan keadaan yang sempurna maka dari itu

manusia harus memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita

dengan cara menjaganya sebaik mungkin. Salah satu ciptaan Allah yang harus

di jaga adalah telinga karena telinga merupakan aset yang sangat berharga agar

kita dapat beraktivitas secara optimal dan produktif (Asyqar).
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2. Anatomi Telinga

Telinga adalah organ dengan komponen yang sangat penting untuk fungsi,

alat pendengaran dan mekanisme penyeimbangnya terletak pada tulang

temporal tengkorak. Pemeriksaan telinga tidak bisa dilakukan secara langsung,

tetapi harus diperiksa dengan berbagai tes khusus. Terdapat 3 bagian telinga

yakni telinga bagian dalam, tengah dan luar (Kemenkes, 2017).

Gambar 2.1 Anatomi telinga manusia

a. Telinga bagian luar

Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga dan membran timpani.

Daun telinga adalah daun tulang rawan yang fungsinya guna mengambil

gelombang suara dan menyebarkannya ke saluran pendengaran eksternal.

Gendang telinga atau biasa disebut dengan membran timpani merupakan

batas telinga tengah. Gendang telinga (membran timpani) memiliki bentuk

kerucut serta dilapisi kulit pada permukaan luar dan mukosa, cocok untuk

gelombang suara getaran mekanisme.

b. Telinga bagian tengah

Dimana di dalamnya terdapat di rongga tulang temporal yang berisi

udara. Bagian ini memiliki saluran yang menjadi penghubung telinga
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tengah dan faring, yakni tuba Eustachius. Saluran ini memiliki fungsi

untuk menghasilkan tekanan udara di kedua sisi membran timpani menjadi

seimbang. Di telinga tengah, 3 tulang pendengaran diberi nama sesuai

dengan bentuknya, yaitu incus (tulang basal,) maleus (tulang martil), serta

stapes (tulang sanggurdi).

c. Tulang bagian dalam

Di dalamnya terdapat cairan serta terletak di tulang temporal di dalam

telinga tengah. Labirin tulang merupakan ruang berliku yang di dalamnya

terdapat perilimfe, sebuah cairan yang serupa dengan cairan

serebrospinalis. Bagian ini memberi lubang di bagian petrosus tulang

temporal serta dibagi menjadi 3 yakni Rongga tulang saluran semisirkular

(menonjol pada posterior vestibula), vestibula (bagian sentral labirin

tulang yang menjadi penghubung antara saluran semirkular dan koklea),

Koklea (berisi reseptor pendengaran). Labirin membranosa yaitu berbagai

rangkaian tuba berongga serta kantong yang letaknya pada labirin tulang

atau mengikuti kontur labirin. Bagian ini berisi cairan endolimfe yang

mirip cairan interselular. Koklea terbagi menjadi 3 saluran terpisah yaitu

2 bagian labirin tulang yang letaknya di bagian atas atau bawah skala

media (skala timpani atau vestibuli), duktus koklear (adalah bagian labirin

membranosa yang terhubung ke sakulus), serta skala media mengandung

organ corti yang letaknya di membran basilar.

3. Fisiologi Pendengaran

Proses pendengaran diawali dari terdapatnya geteran suara (F 16-2000

Hz), diterima oleh daun telinga setelah itu menggetarkan membran timpani

selanjutnya getaran disalurkan lewat tulang pendengaran di lubang tengah ke

tulang stapes serta setelah itu di tangkap oleh organ corti. Getaran bunyi yang
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diterima dikenal dengan getaran mekanis diganti ke geteran elektris oleh

nervus koklearis diteruskan ke pusat otak kemudian ke lobus temporalis

sehingga terjalin pemahaman bunyi. Selanjutnya getaran suara keluar dari otak

kecil melewati nervus vertibularis yang letaknya di titik pertemuan antara pons

serta membran oblongato lalu terhubung dengan nervus koklearis mengarah ke

telinga. Di dalam telinga geteran suara berpisah. Dari vestibularis ke organ

penyeimbang dan dari nervus koklearis ke koklea (rumah siput). Nervus

koklearis serta serabut sarafnya bersumber dari lobus temporalis. Selanjutnya

keluar mengarah ke nukleus khusus yang terletak pas di belakang thalamus

mengarah ke telinga. Saraf ini terhubung dengan nervus vestibularis (Mega

Iswari, 2019).

4. Gangguan Pendengaran

Menurut Billy 2003 dalam Akbar, 2014 Gangguan pendengaran

merupakan menurunnya ataupun memburuknya fungsi pendengaran.

Gangguan pendengaran bisa diakibatkan oleh permasalahan mekanis didalam

liang telinga ataupun telinga bagian tengah yang membatasi konduksi suara

ataupun sebab rusaknya telinga bagian dalam. Sebaliknya menurut Jenny

Basharudin, gangguan pendengaran bisa disebabkan dari gangguan ataupun

kerusakan pada salah satu telinga.

a. Klasifikasi Gangguan Pendengaran

Menurut Weber, 2009 dalam Mallapiang et al., 2015 memaparkan

bahwa gangguan pendengaran bisa dikelompokkan menjadi tiga yakni :

1) Konduktif

Pada gangguan tipe konduktif ada gangguan hantaran suara,

diakibatkan oleh kelainan ataupun penyakit di telinga bagian luar ataupun

di telinga bagian tengah. Gangguan ini bisa diakibatkan oleh obstruksi
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kanalis auditorius sebab terdapatnya penimbunan serumen, perforasi

membran timpani sebab otitis media kronik, terdapat tumor, trauma

maupun peradangan dan terdapat pembengkakan bilik kanalis. Pada

penyelam gangguan pendengaran konduktif bisa disebabkan oleh perforasi

membran timpani dengan indikasi penyelam merasakan ada udara

mendesis dalam membran timpani. Tidak hanya itu pemicu lainnya

merupakan penyakit telinga tengah yang berkaitan dengan otitis media,

barotrauma, gangguan tulang pendengaran, serta kenaikan densitas gas.

2) Sensorineural

Sensorineural pada gangguan tipe konduktif ada gangguan hantaran

suara, diakibatkan oleh kelainan di telinga bagian luar ataupun di telinga

bagian tengah. Gangguan ini bisa diakibatkan oleh kerusakan sel rambut

organ corti dikarenakan adanya peradangan, meningitis, fraktur os

temporalis, mendengar suara yang keras, serta penuaan. Pada penyelam

yang mengalami gangguan ini bisa diakibatkan oleh Decompression

sicknes, Kebisingan, Barotrauma telinga tengah. Dalam aktivitas

penyelaman kebisingan berasal dari mesin kapal serta perlengkapan selam.

Decompression sicknes yang diakibatkan melakukan penyelaman dengan

kedalaman 100 m yang menggunakan udara kombinasi helium. Sementara

Barotrauma telinga tengah diakibatkan oleh kesusahan penyelaman karena

terdapat peradangan, maneuver valsava sangat keras, serta melakukan

penyelaman di bawah gelombang. indikasi barotrauma seperti

Decompression yakni vertigo, mual, dan muntah.

3) Campuran Tuli

Merupakan tuli baik sensorineural atau konduktif karena disfungsi

konduktif udara atau tulang.
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5. Patofisiologi Gangguan Pendengaran

Menurut Adam. G.L. dalam (Abshor, 2008) Berdasarkan patofisiologi

gangguan pendengaran di bagi menjadi 2 tipe, yang pertama gangguan

pendengaran yang disebabkan oleh kerusakan mekanisme telinga tengah untuk

mentransmisikan suara kedalam koklea yang biasanya disebut “tuli

konduksi“ dan yang kedua gangguan pendengaran yang disebabkan oleh

kerusakan koklea atau nervus auditorius yang biasanya masuk kedalam kelas

“tuli saraf”.Tuli konduksi dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

a. Pembuntuan dari kanalis auditorius eksternus berupa timbunan serumen,

otomikosis, pembengkakan dinding kanal serta juga dari bahan asing.

b. Abnormalitas dari membtan timpani seperti penebalan, retraksi,

pembentukan skar dan perforasi.

c. Perubahan patologis telinga tengah yang berhubungan langsung dengan

jalur osikular yang dapat disebabkan oleh kelainan kongenital.

d. Perubahan patologis pada kapsul labirin yang menyebabkan fiksasi stapes

pada oval window yang sering disebut dengan otosclerosis.

Tuli sensorineural merupakan tuli yang disebekan oleh adanya lesi yang

mengenai perilimfe. Endolimfe, hair cell organ korti dan nervus VIII beser jalur

sarafnya maupun pada SSP yang mengatur sistem ini.

Adapun faktor-faktor etiologi dari jenis tuli ini sebagai berikut :

a. Presbikusis

Kehilangan kemampuan mendengar suara yang tinggi disebabkan oleh

proses penuaan yang diakibatkan oleh proses atrofi dari organ-organ korti

serta elemen neuralnya.
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b. Trauma Akustik

Kehilangan kemampuan mendengar yang disebabkan oleh trauma.

Adapun jenis dari trauma ini berupa paparan suara, ledakan, maupun

berupa trauma kepala. Berat atau ringan dari trauma ini dipengaruhi oleh

tingkat kebisingan, frekuensi kebisingan, distribusi harian dan waktu total

paparan.

c. Toksin

Penyebab terbesar dari ketulian yang unilateral sensorineural yang

terbesar pada anak adalah toksin dari virus MUMPS sebagai penyebab

parotitis.

d. Lesi Vaskular

Ketulian ini dapat disebebkan oleh hemorhage, trombosis dan emboli.

e. Tumor

Tumor yang paling sering berhubungan dengan ketulian sensorineural

adalah neurinoma yang menyerang N.VIII.

6. Tes Pendengaran

Menurut Wahyu, 2012 dalam Mallapiang et al., 2015. Metode berbisik, uji

garpu tula, dan uji pendengaran lainnya digunakan untuk memahami apakah

orang menderita gangguan pendengaran sensorineural maupun konduktif.

a. Tes Bisik

Tes Berbisik atau tes bisik adalah tes pendengaran yang dilakukan

dengan mengeluarkan suara bisikan itu muncul di telinga pasien dalam

bentuk ucapan. Hasil pengujian berupa jarak pendengaran merupakan

jarak antara pemeriksa dengan pasien. Angka normal dari ucapan berbisik

adalah 5 / 6-6 / 6.
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b. Tes Garputala

Tes Garputala adalah Jika seseorang diduga mengalami gangguan

pendengaran, keduanya bersifat konduktif Selain saraf sensorik, garpu

harus digunakan untuk pengujian. Menurut Gabriel 1996 dalam

Mallapiang et al., 2015 terdapat tiga macam tes yang digunakan garputala

yaitu tes rinne, tes weber, serta tes schwabach.

c. Audiometri

Merupakan pengecekan guna memastikan tipe serta derajat ketulian.

Audiometer ialah alat elektronik guna memeriksa pendengaran. Alat ini

dibutuhkan guna menguji ketajaman pendengaran. Dengan adanya

pemeriksaan ini bisa menentukan tipe ketulian apakah pasien hadapi tuli

sensorineural, konduktif, maupun campuran. Peralatan yang dipakai pada

penelitian ini yaitu audiometer.

Allah SWT. berfirman dalam Q.S An-Nahl /16:78 sebagai berikut :

َّك˚مت˚ش́كُرُ˚و لُ́ ع́ ل ۙ لْ̊ف̊ـ´دِٕ´ة وا´ ل̊˚ب́ص́ا´ر´ واْ سَ˚م´ع´ الّ ل́´لكُمُ و´جع´ َ ّ أً لُ́م˚و´ن´شي̊ـ ع́ لْت˚ هتكُِ˚م´ ٰ َ مَّ

²نبطُُ˚ونِاُ م˚ خ́´ر´جكُ˚م’ِ ُا˚ ّللا وٰ ن´

Terjemahannya :
Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak
mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan
dan hati, agar kamu bersyukur.

Dalam kitab Al-Muyassar menafsirkan ayat tersebut bahwa Allah telah

mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian sesudah masa kehamilan

sedang kalian tidak mengetahui apapun yang ada di sekitar kalian, kemudian

Allah menjadikan kalian sarana-sarana pengetahuan berupa pendengaran,

penglihatan, dan hati. Mudah-mudahan kalian bersyukur kepada Allah, atas

nikmat-nikmat tersebut. Dan mengesakan Allah dengan ibadah. Berdasarkan

tafsir ayat tersebut disimpulkan bahwa setiap manusia yang diciptakan oleh

Allah swt memiliki indra pendengaran. Maka dari itu sebagai manusia ciptaan

Allah harus menjaga dengan baik apa yang telah diberikan dan

menggunakannya dengan baik (Hikmat Basyir, 2016).
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B. Tinjauan Tentang Penyelam

1. Pengertian Penyelaman

Penyelaman merupakan aktivitas yang menggunakan atau tidak

menggunakan alat pelindung diri (APD) untuk mencapai tujuan tertentu di

bawah air atau di bawah air. Penyelaman ini dilakukan di lingkungan

bertekanan tinggi dan di lingkungan dengan lebih dari 1 atmosfer (Wijaya et

al., 2018).

Kegiatan penggalian SDA laut atau bawah laut yaitu menyelam. Laut

tidaklah lingkungan yang normal bagi kehidupan manusia, khususnya pada

saat melakukan aktivitas menyelam. Setelah penyelam masuk ke dalam air, hal

tersebut akan berdampak pada kesehatan penyelam, bahkan menimbulkan

resiko yang tinggi bagi kesehatan fisik, seperti sakit, lumpuh, cacat, dan

kematian. Risiko yang disebutkan tidak hanya disebabkan oleh penyelaman itu

sendiri, namun oleh lingkungan bawah laut, teknik penyelaman yang

dipergunakan, serta keadaan psikologis penyelam (N. Rahman & Syahrir,

2018).

2. Jenis-Jenis Penyelaman

Berdasarkan jenisnya, aktivitas menyelam dibagi menjadi beberapa jenis.

Jenisnya tergantung kedalaman, tujuan serta jenis perlengkapan / teknologi

yang dipakai. Bila kedalaman jadi patokan, penyelaman bisa dibagi menjadi:

a. Penyelam dalam ( < 18 m s/d 40 meter).

b. Penyelaman dangkal (paling dalam18 meter).

c. Penyelaman teknikal (kedalaman > 40 meter).

Berdasarkan tujuannya, diketahui sebagai kalangan penyelaman sebagai

berikut:
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a. Penyelaman militer merupakan penyelaman yang dilaksanakan guna

kepentingan keamanan serta pertahanan negara. Penyelaman ini dilakukan

oleh para penyelam Angkatan Bersenjata, seperti : Submarine Rescue,

Tactical, Ship Salvage, Inspection And Repair, Search And Rescue ,

Underwater Demolition, Underwater Combat.

b. Penyelaman ilmiah merupakan penyelaman yang dilaksanakan guna

penelitian ilmiah.

c. Penyelaman komersial merupakan penyelaman professional yaitu guna

menemukan benda berharga yang terpendam did dalam laut, penambangan

lepas tepi laut, konstruksi di dasar permukaan air, salvage, dll.

d. Penyelaman tradisional merupakan penyelaman yang biasa dilaksanakan

oleh nelayan serta pekerja laut yang tujuannya guna mengambil biota laut

guna memenuhi kebutuhan individu (dijual).

e. Penyelaman olahraga merupakan penyelaman yang dilaksanakan guna

kepentingan pertahanan ataupun memaksimalkan kebugaran jiwa serta

raga dan kondisi kesehatan guna mengejar prestasi yang dipertandingkan.

f. Penyelaman rekreasi yang tujuannya untuk rekreasi dengan menikmati

keelokan biota dasar laut.

Berdasarkan perlengkapan ataupun teknologi yang dipakai, diketahui

sebagian kalangan penyelaman, yakni:

a. Penyelaman

Penyelaman tahan napas, merupakan penyelaman tanpa perlengkapan

bantu pernapasan, penyelam cuma mengandalkan kekuatannya dalam

menahan nafas. Terdapat dua jenis penyelaman tahan napas, ialah:

1) Googling, merupakan penyelaman tahan napas dengan memakai

kacamata renang (umumnya dengan kedalaman 1-2 meter).
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Kelemahannya, penyelam susah melaksanakan equalisasi pada bagian

muka sehingga gampang terserang squeeze mata. Durasi penyelaman

cuma terbatas pada keahlian tahan napas.

2) Snorkeling, merupakan penyelaman tahan napas dengan memakai

masker kacamata yang melindungi mata serta hidung sehingga

mempunyai kelebihan ialah penyelam gampang melaksanakan

equalisasi. Kekurangannya, kedalaman serta durasi penyelaman amat

terbatas sesuai keahlian penyelam menahan napas. Penyelaman tahan

napas ini biasa dilaksanakan pada pekerjaan dalam air yang

dituntaskan dengan waktu 1-2 menit pada 24 kedalaman 15 m ataupun

bisa dicoba kesekian, seperti pencarian kerang, mutiara, teripang, atau

lainnya.

3) Penyelam Scuba, merupakan penyelaman yang memakai

perlengkapan bantu pernafasan Self Contained Underwater Breathing

Aparatus, dengan udara yang memiliki tekanan.

4) Penyelaman Saturasi, merupakan penyelaman yang menggunakan

udara ataupun gas campur, umumnya dicoba dengan kedalaman

tertentu dalam waktu yang lumayan lama (hingga kedalaman 700 m

buat masa kerja lama).

5) Penyelaman Dekompresi, merupakan penyelaman yang

menggunakan udara ataupun gas campur hingga kedalaman tertentu.

Pada penyelaman ini, penyelam berenang ke permukaan yang

kecepatannya tertentu serta menyudahi pada stadium dekompresi

yang telah dipersiapkan sesuai prosedur dekompresi.
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6) Penyelaman Hookah, merupakan teknologi penyelaman yang dipakai

oleh penyelam dengan memakai suplai udara dari permukaan laut

yang berasal dari suatu sumber udara.

7) Penyelaman menggunakan kapal selam, robot berawak/tak berawak,

merupakan penyelaman yang dapat menggapai kedalaman hingga

1000 m.

3. Penyakit Akibat Penyelaman

Akibat tekanan, perubahan suhu air dan pengaruh makhluk bawah air

lainnya, pekerjaan penyelam selalu dalam bahaya. Beberapa penyakit yang

disebabkan oleh penyelaman diuraikan berikut ini (Wabula et al., 2019).

a. Barotrauma

Barotrauma yaitu kekerasan yang disebabkan oleh tekanan tinggi

yang bisa menyebabkan kerusakan jaringan. Hal tersebut dikarenakan

tubuh tidak dapat menggunakan tekanan absolut yang ditanggung oleh

penyelam untuk mengatur tenaga udara / gas yang ada di rongga udara

penyelam. Barotrauma terjadi saat penyelam berenang ke bawah (tekanan

meningkat dan jumlah udara berkurang) atau pada saat penyelam berenang

menuju permukaan. Gejala umum penyakit barotrauma adalah nyeri,

biasanya terjadi pendarahan di kantung udara yang mengalami

barotrauma, dan penyelam biasanya tidak memperhatikan adanya

pendarahan yang terjadi. Sakit telinga merupakan indikator yang cukup

sensitif guna membuktikan bahwa tubuh belum berhasil beradaptasi

dengan perubahan tekanan.

b. Dekompresi

Menurut hukum Henry, semakin dalam penyelaman, semakin tinggi

kelarutan nitrogen dalam jaringan tubuh penyelam. Nitrogen yang tinggi
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atau tingkat PN2 yang tinggi di jaringan manusia bergantung pada

kedalaman maupun durasi penyelaman. Sehingga, kian dalam juga lama

penyelaman, maka kian tinggi jumlah nitrogen yang terlarut pada tubuh

penyelam. Ketika penyelam menyelam ke permukaan (sesudah menyelam

lama dan dalam), ia harus mengikuti prosedur dekompresi guna

menghilangkan nitrogen dari penyelam terlarut. Jika prosedur dekompresi

dilanggar, penyakit dekompresi dan segala konsekuensinya pasti dapat

terjadi.

c. Keracunan Gas Pernapasan

Umumnya terjadi saat penyelam ada di dasar laut, namun dapat juga

terjadi ketika penyelam menyelam menuju ke dasar laut. Kian dalam

penyelaman, maka kian besar tekanan gas pernafasan yang dihirup ke

jaringan manusia. Untuk seseorang yang rentan, tingginya persentase gas

ini bisa menyebabkan keracunan gas. Sehingga, dalam penyelaman laut

yang dalam sering dipakai gas campuran, seperti nitrogen-oksigen,

helium-oksigen atau bahkan 3 macam campuran yakni helium-nitrogen-

oksigen.

d. Berbagai Bahaya Lain

Selain penyakit-penyakit tersebut, semua jenis penyelaman dapat

mengalami beberapa hal, seperti: serangan hewan laut yang berbahaya dan

beracun. Beberapa hewan laut dapat menggigit manusia, tetapi beberapa

juga dapat menyengat. Cedera akibat gigitan hewan saat menyelam dapat

menyebabkan pendarahan hebat dan kemungkinan kematian. Di saat yang

sama, penyengat hewan laut tidak akan menyebabkan bahaya besar,

namun reaksi alergi / toksik yang ditimbulkannya juga dapat

membahayakan penyelam.
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Penyelaman yang berulang-ulang adalah suatu faktor risiko penyakit

karena penyelaman. Hal tersebut berkaitan dengan tekanan gas dalam air.

Penyelaman ulang adalah penyelaman yang dilakukan lebih dari satu kali

dalam 12 jam (Wijaya et al., 2018).

Mengenai keselamatan kerja pada penyelam tertuai dalam Q.S Al-
Baqarah/2:195.

ّللايُحب نَ سنُ

وْا
ۛ

واَ
ح
ك
ة
ۛ

َ ّ الت لىَ
هْلُ

مْ

ك

بايَْدِ
يْ

لَتلُْقُ
وْاو

ِّللا يسبِ
يْل

وْا فِقُ وانَْ

Terjemahnya:

ا

لْ
م
ح
س

نِ

يْ
ن

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan
(diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan
berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat
baik.”

Dalam kitab Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir menafsirkan ayat

tersebut bahwa jangan kalian menyerahkan diri kepada hal-hal yang

menyebabkan kebinasaan,akan tetapi rencanakanlah untuk kalian sebab-sebab

keselamatan. Dan termasuk dari kebinasan adalah berdiam diri menjaga harta

benda untuk memperbaikinya dan meninggalkan jihad fii sabilillah.

Berdasarkan tafsir ayat tersebut disimpulkan bahwa manusia harus

berusaha menghindari bahaya dengan cara mengetumakan keselamatan baik

dirumah maupun di tempat kerja. Oleh karna itu seorang penyelam harus selalu
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mengutamakan keselamatannya pada saat menyelam dengan cara

melaksanakan prosedur penyelaman yang baik dan benar (Asyqar).

C. Tinjauan Tentang Faktor Risiko Gangguan Pendengaran Pada Penyelam

1. Usia

Menurut Lambert dalam Mallapiang (2015) usia adalah lamanya orang

hidup yang dihitung sejak orang tersebut terlahir sampai pada waktu saat ini.
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Kebanyakan kinerja fisik mencapai puncak dalam usia pertengahan 20-an dan

kemudian menurun dengan bertambahnya usia. Dengan menanjaknya umur,

maka kemampuan jasmani dan rohani pun akan menurun secara perlahan-

lahan. Seseorang yang berumur > 40 tahun perlu diingatkan akan Prebycusis,

yaitu penurunan daya dengar secara alamiah pada orang yang berumur lebih

dari 40 tahun, diasumsikan menyebabkan kenaikan ambang dengar 0,5 dBA

tiap tahun dimulai sejak umur 40 tahun. Aktivitas hidup juga berkurang, yang

mengakibatkan semakin bertambahnya ketidakmampuan tubuh dalam berbagai

hal. Usia dalam ilmu Kesehatan penyelaman pada dasarnya tidak ada batasan

usia yang tegas asalkan memenuhi persyaratan kesehatan, dimana batasan usia

yang ideal adalah 16-35 tahun. Faktor usia merupakan karakteristik individu

yang dapat mempengaruhi perilaku penyelam (Martinus, 2019).

2. Masa Kerja

Masa kerja dapat menentukan lamanya seseorang terpapar dengan faktor

risiko di tempat kerja. Semeakin lama penyelam bekerja maka semakin besar

pula paparan yang didapatkan pada lingkungannya yang dapat menyebabkan

kelumpuhan atau kematian (Syamila, 2017).

Penyakit akibat kerja dipengaruhi oleh masa kerja. Semakin lama

seseorang bekerja disuatu tempat semakin besar kemungkinan mereka terpapar

oleh faktor-faktor lingkungan kerja baik fisik maupun kimia yang dapat

menimbulkan gangguan kesehatan/penyakit akibat kerja sehingga akan

berakibat menurunnya efisiensi dan produktivitas kerja seorang tenaga kerja.

Pusat Kesehatan Kerja Departemen Kesehatan RI 2002 dalam tuti ekawati

(2005) menjelaskan bahwa masa kerja dapat menentukan lamanya paparan

seseorang terhadap faktor risiko, semakin lama paparan berdasarkan masa

kerja akan semakin besar kemungkinan seseorang mendapatkan faktor risiko
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tersebut. Penyelam dapat dan sering menyebabkan gangguan pendengaran.

Kebanyakan kasus tersebut disebabkan oleh sumbatan pada saluran telinga

bagian luar atau diakibatkan barotrauma telinga tengah.

3. Frekuensi Penyelaman

Menurut Edmonds et. al Mallapiang (2015) seorang penyelam yang sering

melakukan penyelam akan lebih sering mengalami trauma tekanan yang

berulang pada gendang telinga. Hal ini akan mengakibatkan organ

keseimbangan dalam telinga bagian dalam mengalami pembengkakan jaringan

dan penyumbatan pada Tuba Eustachius hingga terjadi perforasi membaran

timpani bahkan bisa menyebabkan gendang telinga berdarah dan robek. Oleh

karena itu semakin sering frekuensi penyelaman yang dilakukan, akan semakin

berbahaya bagi kesehatan para penyelam, karena akan semakin sering

menerima tekanan 38 dan mereka harus berusaha untuk menyamakan tekanan

dalam rongga telinga dengan tekanan air di sekitarnya. Kegagalan penyamaan

tekanan ini yang menyebabkan terjadinya perforasi membran timpani. Tidak

ada batasan yang pasti untuk berapa frekuensi penyelaman yang dapat

dilakukan dalam sehari namun sebaiknya tidak melakukan penyelaman yang

sering. Menurut Michel dalam Wijaya (2021) batasan frekuensi penyelaman

yang dapat dilakukan oleh penyelam adalah 3 kali dalam seminggu dengan

rincian sehari menyelam dan 1 hari berikutnya untuk beristirahat. Hal ini

didasarkan untuk memberikan waktu istirahat pada tubuh untuk mengeluarkan

nitrogen seluruhnya.

4. Waktu Istirahat Di Permukaan

Pusat Kesehatan Kerja Departemen Kesehatan RI dalam Mallapiang et al.,

2015 waktu istirahat di permukaan (surface interval) adalah waktu istirahat

yang dihitung antara dua penyelaman, yang dihitung sejak penyelam
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menyelam mencapai permukaan pada penyelaman pertama sampai penyelam

mulai menyelam turun untuk penyelaman berikutnya. Bila waktu istirahat

penyelaman kurang dari 10 menit maka penyelaman kedua bukan penyelaman

ulang tetapi merupakan penyelaman tunggal. Istirahat setelah menyelam

berguna untuk melepaskan kandungan Nitrogen dalam tubuh. Waktu istirahat

yang disrankan minimal 10 menit sampai 12 jam sebelum melakukan

penyelaman berikutnya.

Berdasarkan penelitian waktu istirahat penyelam di Pulau Balang lompo

sebelum menyelam Kembali ditentukan oleh lamanya penyelam lainnya

menyelam.

5. Lama Menyelam

Menurut Perhimpunan Kesehatan Hiperbarik Indonesia (2000) lama

penyelaman berpengaruh pada proses pelepasan dan penyerapan nitrogen

dalam jaringan cepat dan lambat. Penyelaman yang dalam dan cepat akan

menghasilkan bebean nitrogen yang tinggi pada jaringan cepat. Sedangkan

penyelaman yang lama di tempat yang lebih dangkal akan memberikan beban

nitrogen yang besar pada jaringan lambat. Semakin lama penyelam di bawah

permukaan air artinya semakin lama terpapar oleh tekanan dan semakin sering

untuk menyamakan tekanan (ekualisasi), maka semakin besar pula

kemungkinan gagal dalam menyamakan tekanan tersebut. Jika gagal

melakukan ekualisasi akan berisiko mengalami gangguan pada telinga

(Martinus, 2019).

6. Prosedur Penyelaman

Penyelaman pada daerah yang bertekanan tinggi dan dalam waktu yang

lama akan meningkatkan gas nitrogen dalam jaringan tubuh, sehingga

diperlukan prosedur penyelaman tertentu untuk naik ke permukaan agar gas-
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gas nitrogen dapat dikeluarkan dari tubuh tanpa membahayakan penyelam

(Depkes, 2001).

Menurut Depkes RI tahun 2012 Standar Operating Procedure (SOP) dalam

Syamila (2017) antara lain sebagai berikut :

a. Menyusun rencana penyelaman.

1) Waktu dan lokasi penyelaman.

2) Menentukan kedalaman penyelaman.

3) Menentukan lamanya waktu penyelaman.

4) Menetapkan pembantu di permukaan.

b. Memeriksa perlengkapan selam.

c. Memeriksa dan memastikan keamanan lokasi penyelaman.

d. Melaksanakan penyelaman sesuai rencana.

1) Turun menyelam dengan melakukan ekualisasi.

2) Melakukan pekerjaan di kedalaman sesuai rencana masa penyelam.

3) Naik ke permukaan .
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Perubahan
Tekanan

Kerusakan
jaringan tubuh

Penyelam

Pendarahan di
kantung udara

D. Kerangka Teori

Turun ke kedalaman Naik ke Permukaan

Faktor Penyelaman

1. Kedalaman penyelaman
2. Frekuensi penyelaman
3. Lama penyelaman
4. Penggunaan alat kerja
5. Waktu istirahat
6. Cara naik ke permukaan
7. Prosedur penyelaman

Faktor Individu

1. Usia
2. Status gizi
3. Riwayat penyakit
4. Masa kerja
5. Pengetahuan tentang

penyelaman
6. Obesitas
7. Kelelahan
8. Minum alkohol

Faktor lingkungan

(Temperatur)

Gangguan
Pendengaran

Gambar 2.2 Kerangka Teori

Sumber : US Navy Manual (2001), Carl Edmonds (2002) dan Gerth (2007)
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Produktivitas
Menurun

Umur Riwayat Penyakit

Frekuensi
Menyelam

Gangguan
Pendengaran

Lama istirahat di
permukaan

Masa Kerja Lama Menyelam

Prosedur
Penyelaman

E. Kerangka Konsep

Gambar 2.3 Kerangka Konsep



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis kuantitatif dengan pendekatan cross

sectional study. Studi cross sectional meneliti variabel terikat atau bebas di waktu

yang sama. Pada penelitian ini variabel terikatnya ialah gangguan pendengaran.

Sementara itu, variabel independent dalam peneilitian ini adalah determinan

gangguan pendengaran pada penyelam yang terdiri dari umur, riwayat penyakit,

frekuensi menyelam, lama menyelam dan masa kerja.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Waktu peneltian ini dilaksakanan pada bulan Agustus di Pulau Balang Lompo,

Kabupaten Pangkep tahun 2022.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi ialah seluruh objek yang diteliti (Notoatmodjo, 2010). Populasi

dari penelitian ini yaitu seluruh penyelam tradisional di Pulau Balang Lompo

tahun 2022 sejumlah 50 orang penyelam tradisional.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini yaitu penyelam tradisional di Pulau Balang

Lompo tahun 2022 sebanyak 50 orang dengan teknik pengambilan sampel

total sampling tetapi pada saat berada ditempat penelitian, peneliti

mencocokkan responden dengan kriteria inklusi dan terdapat 30 orang yang

memenuhi kriteria insklusi maka dari itu peneliti memutuskan menggunakan

teknik purposive sampling, yaitu penarikan sampel di dasarkan pada ciri atau

sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya sesuai dengan tujuan

yang ingin dicapai.
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Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah :

a. Penyelam berusia 15-50 tahun.

b. Dapat berkomunikasi dengan baik.

c. Berdomisili di Pulau Balang Lompo.

Kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah penyelam yang memenuhi

kriteria insklusi namun tidak bersedia menjadi responden atau sedang tidak

berada di Pulau Balang Lompo.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan yaitu kuesioner yang berisi pernyataan ataupun

pertanyaan yang dirancang, dimana responden mengisi kuesioner sendiri dan

menggunakan audiometri guna melihat penyelam menderita gangguan

pendengaran.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah :

a. Langkah pertama yaitu peneliti yang di bantu oleh petugas puskesmas

membagi responden menjadi 3 kelompok dan setiap kelompok berisikan

10 orang. Sesi pertama dimulai dari pukul 14.30 WITA-15.30 WITA, Sesi

kedua dimulai pukul 15.30 WITA-16.30 WITA, dan Sesi terakhir dimulai

pukul 16.30 WITA-17.30 WITA.

b. Kemudian kelompok pertama dikumpulkan ke salah satu rumah warga

yang memiliki genset dikarenakan di Pulau Balang Lompo pada pukul

06.00 Wita-18.00 Wita mengalami listrik padam.

c. Kemudian peneliti akan menanyakan satu persatu responden pertanyaan

yang ada di kuesioner.
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d. Pada saat bersamaan pegawai puskesmas yang membantu dalam penelitian

memanggil satu persatu responden untuk melakukan pemeriksaan

Audiometri di dalam rumah warga tersebut.

e. Kemudian pegawai balai K3 mengarahkan responden untuk memakai

headphone yang terhubung langsung dengan alat Audiometri dan

mengarahkan responden untuk berbalik badan kearah tembok. Mesin

Audiometri akan mengirimkan gelombang suara dengan berbagai nada dan

intensitas ke telinga responden. Lalu responden diminta untuk menekan

tombol yang disediakan guna menandakan responden mendengar suara di

telinga kanan maupun kiri. Pegawai balai K3 lalu merekam nada pada

volume terkecil yang dapat responden dengar. Apabila responden masih

bisa mendengar nada < 25 dB maka responden tidak mengalami gangguan

pendengaran.

f. Setelah kelompok pertama selesai akan dilanjutkan ke sesi berikutnya.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
1. Pengolahan Data

Pengolahan data fasilitas komputer SPSS akan digunakan untuk

mengolah data primer yang dikumpulkan pada penelitian ini yang melalui

proses :

a. Coding, Untuk menyederhanakan proses analisis, pengkodean disetiap

data. Artinya diberikan kode jawaban yang diisi oleh responden pada

daftar pertanyaan. Hal tersebut dilakukan guna mempermudah proses

pencatatan data.

b. Editing, Sesudah memperoleh data atau sebelum memprosesnya terlebih

dahulu lalu periksa kembali data tersebut guna mengecek kesalahan

maupun integritas data yang tidak memadai.
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c. Entry, proses penginputan data ke dalam sistem perangkat lunak komputer

guna diproses lebih lanjut.

d. Cleaning, proses pemeriksaan data yang disimpan guna memeriksa bahwa

data di input dengan benar. Hal tersebut dilakukan agar mengetahui apakah

peneliti melakukan kesalahan ketika menginput data.

2. Analisis Data

Sesudah memasukkan data, selanjutnya data akan dianalisis memakai

perangkat lunak komputer. Terdapat 2 metode yang dipakai guna menganalisis

data yaitu analisi univariat juga bivariat.

a. Analisis Univariat, dipergunakan dalam menentukan distribusi frekuensi

serta rasio untuk menggambarkan variabel bebas atau terikat pada

penelitian yakni usia, riwayat penyakit, masa kerja, gangguan

pendengaran, frekuensi menyelam serta lama menyelam. Hasil analisis

dibuat berupa tabel juga uraian singkat.

b. Analisis Bivariat, dilakukan guna melihat jika terdapat pengaruh variabel

independen terhadap variabel dependen yang diteliti. Analisis ini

dilakukan pada 2 variabel yang dianggap relevan maupun berkolerasi

dengan uji statistik secara keseluruhan. Analisis bivariat dipergunakan

dalam mengetahui korelasi keduanya Antara variabel bebas dan variabel

terikat. Analisis memakai pengujian statistik fisher’s exact test .



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pulau Balang Lompo dengan sampel yaitu

penyelam. Hasil penelitian ini mencakup gambaran umum penelitian, analisis

univariat dan analisis bivariat. Hasil gambaran umum penelitian mendiskripsikan

tentang karakteristik responden dan variable dalam penelitian. Analisis bivariat

menampilkan informasi tentang hubungan dan besarnya risiko antara variable

dependen (gangguan pendengaran) dengan variable independent (usia, frekuensi

menyelam, masa kerja, lama menyelam, riwayat penyakit, waktu istirahat, lama

istirahat, prosedur penyelaman).

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pulau Balang Lompo masuk pada wilayah Kelurahan Mattiro Sompe,

Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,

Sulawesi Selatan. Pulau Balang Lompo memiliki wilayah seluas

223.192,2485980 m2. Pulau Balang Lompo dapat di tempuh dengan perahu

tradisonal (jolloro’) dalam waktu ± 1 jam dan 1,5 jam, baik dari Kabupaten

Pangkep ataupun dari Kota Makassar. Jumlah penduduk secara total (Pulau

Balang Lompo dan Balang Caddi) ialah 4050 jiwa yang terdiri atas 2.020 laki-

laki dan 2030 perempuan. Penduduk umumnya berpropesi sebagai nelayan

penangkap yang melakukan penangkapan ikan dengan pancing, tombak,

bagang dan pukat yang dioperasikan di sekitar bagang.

2. Karakteristik Responden

Penelitan ini dilakukan di pulau Balang Lompo Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan. Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan mulai tanggal 09 Agustus
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- 09 Agustus 2022. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kuantitatif

dengan pendekatan cross sectional study penelitian ini dilakukan dengan

metode wawancara dan pemeriksaan Audiometri.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode

purposive sampling, yaitu penarikan sampel di dasarkan pada ciri atau sifat-

sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya sesuai dengan tujuan yang

ingin dicapai.

. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS.

Karakteristik responden yang diteliti meliputi umur, jenis kelamin, Pendidikan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pengumpulan dan pengolahan data, maka

hasil yang diperoleh yaitu :

a. Usia

Berdasarkan hasil penelitian karakteristik umur responden maka hasil

yang didapatkan sebagai berikut :
Tabel 4.1

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia pada Penyelam
Tradisional Pulau Balang Lompo Kabupaten

Pangkep Tahun 2022
Usia (Tahun) Jumlah (n) Persentase (%)

15-20 2 6.7
21-30 17 56.7
31-40 5 16.7
41-50 6 20.0
Total 30 100.0

Sumber : Data Primer 2022

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa usia responden bervariasi

mulai usia 15 tahun hingga 50 tahun. Sebagian besar responden berusia

21-30 tahun sebanyak 17 responden (56.7%), sedangkan paling sedikit

berusia 15-20 (6.7%) dari 30 responden yang bekerja sebagai penyelam

tradisional di Pulau Balang Lompo Kabupaten Pangkep Tahun 2022.
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b. Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil penelitian karakteristik jenis kelamin responden

didapatkan hasil adalah semua responden berjenis kelamin laki-laki dari

30 responden yang bekerja sebagai penyelam tradisisonal di Pulau Balang

Lompo Kabupaten Pangkep Tahun 2022.

c. Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian karakteristik Pendidikan responden

maka hasil yang didapatkan sebagai berikut :

Tabel 4.2
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan pada Penyelam

Tradisional Pulau Balang Lompo Kabupaten Pangkep Tahun 2022
Pendidikan Jumlah (n) Persentase (%)

SD 17 56.7
SMP 5 16.7
SMA 8 26.7
Total 30 100.0

Sumber : Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa tingkat Pendidikan

responden sebagian besar SD yaitu 17 responden (56.7%) dan paling

sedikit SMP yaitu 5 responden (16.7%) dari 30 responden yang bekerja

sebagai penyelam tradisional di Pulau Balang Lompo Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022.

2. Hasil Univariat

Dalam penelitian ini variabel dependen ialah gangguan pendengaran

sedangkan variabel independennya ialah umur, masa kerja, lama menyelam,

riwayat penyakit, frekuensi penyelaman, lama istirahat, dan pelaksanaan

prosedur penyelaman. Uji statistik dilakukan dengan menggunakan analisis

univariat untuk mengetahui distribusi frekuensi dan proporsi untuk

mendeskripsikan variabel independent dan dependen yang diteliti.
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Dari penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh gambaran distribusi

frekuensi usia, masa kerja, frekuensi penyelaman, riwayat penyakit, lama

menyelam, lama istirahat di permukaan, dan pelaksanaan prosedur penyelaman

responden yang bekerja sebagai penyelam tradisional di Pulau Balang Lompo

Kabupaten Pangkep Tahun 2022 sebagai berikut:
Tabel 4.3

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan variabel independent pada
Penyelam Tradisional Pulau Balang Lompo Kabupaten

Pangkep Tahun 2022
Variabel Kategori Jumlah (n) Presentase (% )

Usia Risiko Rendah
(< 40 Tahun)
Risiko Tinggi

24

6

80.0

20.0
(≥ 40Tahun)

Masa Kerja Lama (≥ 5Tahun) 10 33.3
Baru (< 5 Tahun) 20 66.7

Riwayat Penyakit Ada 20 66.7
Tidak Ada 10 33.3

Frekuensi Sering (≥ 3Kali) 16 53.3
Penyelaman Jarang (< 3 Kali) 14 46.7

Lama Menyelam Lama (≥ 25Menit) 27 90.0
Sebentar (< 25 Menit) 3 10.0

Istirahat di Kurang (≥ 30Menit) 20 66.7
Permukaan Cukup (< 30 Menit) 10 33.3

Pelaksanaan Tidak Terlaksana 8 26.7
Prosedur Terlaksana 22 73.3

Total 30 100
Sumber : Data Primer, 2022

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 30 responden, berdasarkan variable

umur kategori berisiko rendah sebanyak 24 (80.0%) responden dan usia

kategori berisiko tinggi sebanyak 6 (20.0%) responden.

Berdasarkan masa kerja dari 30 responden terdapat 20 (66.7%) responden

dengan kategori baru (<5 tahun), dan terdapat 10 (33.3%) responden termasuk

dalam kategori lama (>5 tahun).
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Berdasarkan riwayat penyakit dari 30 responden, terdapat 20 (66.7%)

responden memiliki riwayat penyakit, dan terdapat 10 (33.3%) responden yang

tidak memiliki riwayat penyakit yang berkaitan dengan telinga.

Berdasarkan frekuensi penyelaman, dari 30 responden terdapat 16 (53.3%)

responden dengan frekuensi penyelamannya sering (≥3 kali) dan terdapat 14

(46.7%) responden yang jarang (<3 kali) melakukan penyelaman dalam sehari.

Berdasarkan lama menyelam, dari 30 responden sebanyak 27 (90.0%)

responden termasuk dalam kategori penyelam dengan lama menyelam >25

menit sekali menyelam dan sebanyak 3 (10.0%) responden termasuk kategori

penyelam dengan lama menyelam <25 menit sekali menyelam.

Berdasarkan lama istirahat di permukaan dari 30 responden, terdapat 10

(33.3%) responden yang memiliki waktu istirahat di permukaan yang cukup,

dan terdapat 20 (66.7%) responden yang memiliki waktu istirahat di

permukaan yang kurang sebanyak.

Berdasarkan pelaksanaan prosedur penyelaman, dari 30 responden

terdapat 22 (73.3%) responden yang melaksanakan prosedur penyelaman, dan

terdapat 8 (26.7%) responden yang tidak melaksanakan prosedur penyelaman.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh gambaran

distribusi frekuensi gangguan pendengaran penyelaman responden yang

bekerja sebagai penyelam tradisional di Pulau Balang Lompo Kabupaten

Pangkep Tahun 2022 sebagai berikut:
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Tabel 4.4
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Gangguan Pendengaran

pada Penyelam Tradisional Pulau Balang Lompo
Kabupaten Pangkep Tahun 2022

Gangguan
Pendengaran

Jumlah (n) Persentase (%)

Ada 24 80.0
Tidak Ada 6 20.0

Total 30 100.0
Sumber: Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 30 responden terdapat 24

(80.0%) responden yang mengalami gangguan pendengaran dan terdapat 6

(20.0%) responden yang tidak mengalami gangguan pendengaran.

3. Hasil Bivariat

Analisis bivariat adalah uji statistik yang dilakukan guna melihat jika

terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang diteliti.

Analisis ini dilakukan pada 2 variabel yang dianggap relevan maupun

berkolerasi dengan uji statistik secara keseluruhan. Analisis bivariat

dipergunakan dalam mengetahui korelasi keduanya Antara variabel bebas dan

variabel terikat. Analisis memakai pengujian statistik fisher’s exact test.

a. Hubungan Usia Dengan Gangguan Pendengaran

Gambaran hubungan antara usia responden dengan gangguan

pendengaran pada penyelam tradisional di Pulau Balang Lompo Kabupaten

Pangkep Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hubungan Usia Dengan Gangguan Pendengaran pada PenyelamTradisional

di Pulau Balang Lompo Kabupaten Pangkep Tahun 2022

Usia
Responden

Gangguan Pendengaran Total
Ada Tidak Ada P value* PR

Tinggi

Rendah

n % n % N %
Risiko 5 83.3% 1 16.7% 6 100.0

Risiko 19 79.2% 5 20.8% 24 100.0
1.000 0.14

Total 24 80% 6 20% 30 100
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Sumber: Data Primer, 2022*Fhiser’Exact Test

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari 6 responden yang

masuk kedalam kategori berusia ≥ 40 tahun (Risiko Tinggi) ada 5 orang

(83,3%) yang mengalami gangguan pendengaran, sedangkan untuk kategori

berusia <40 tahun (Risiko Rendah) dari 24 orang, terdapat 19 orang (79.2%)

yang mengalami gangguan pendengaran.

Berdasarkan hasil tabulasi silang, analisa dengan uji fisher’s exact test

didapatkan nilai p=1,000 > (α=0,05). Dengan Nilai Prevalence Ratio (PR)

0,14 < 1, artinya variable tersebut merupakan faktor protektif gangguan

pendengaran. Dengan demikian Ha ditolak dan Ho diterima maka tidak ada

hubungan antara umur responden dengan keluhan gangguan pendengaran

pada penyelam.

b. Hubungan Masa Kerja Dengan Gangguan Pendengaran

Gambaran hubungan antara masa kerja responden dengan gangguan

pendengaran pada penyelam tradisional di Pulau Balang Lompo Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022 sebagai berikut:
Tabel 4.6

Hubungan Masa Kerja Dengan Gangguan Pendengaran pada Penyelam
Tradisional di Pulau Balang Lompo Kabupaten Pangkep

Tahun 2022
Gangguan Pendengaran

Masa Ada Tidak Ada Total P value* PR
Kerja

n % n % N %
Lama 15 75.0% 5 25.0% 20 100.0 0.633 0.8
Baru 9 90.0% 1 10.0% 10 100.0
Total 24 80% 6 20% 30 100

Sumber: Data Primer, 2022*Fisher’s Exact Test

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa dari 20 responden yang masuk

kedalam kategori penyelam dengan masa kerja ≥ 5 tahun ada 15 orang (75.0%)

yang mengalami gangguan pendengaran, sedangkan untuk kategori penyelam
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dengan masa kerja <5 tahun dari 10 orang, terdapat 9 orang (90.0%) yang

mengalami gangguan pendengaran.

Berdasarkan hasil tabulasi silang, analisa dengan uji fisher’s exact test

didapatkan nilai p=0,633 > (α=0,05). Dengan Nilai Prevalence Ratio (PR) 0,8 <

1, artinya variable tersebut merupakan faktor protektif gangguan pendengaran.

Dengan demikian Ha ditolak dan Ho diterima maka tidak ada hubungan antara

masa kerja responden dengan gangguan pendengaran pada penyelam.

c. Hubungan Lama Menyelam Dengan Gangguan Pendengaran

Gambaran hubungan antara lama menyelam responden dengan gangguan

pendengaran pada penyelam tradisional di Pulau Balang Lompo Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hubungan Lama Menyelam Dengan Gangguan Pendengaran pada

Penyelam Tradisional di Pulau Balang Lompo
Kabupaten Pangkep Tahun 2022

Lama
Menyelam

Gangguan Pendengaran Total P value* PR
Ada Tidak Ada

Sumber: Data Primer, 2022*Fhiser’s Exact Test

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa dari 27 responden yang

menyelam selama ≥ 25 menit ada 22 orang (81.5%) yang mengalami gangguan

pendengaran, sedangkan untuk responden yang menyelam selama <25 menit

dari 3 orang, terdapat 1 orang (33.3%) yang mengalami gangguan

pendengaran. Berdasarkan hasil tabulasi silang, analisa dengan uji fisher’s

exact test didapatkan nilai p=0,501 > (α=0,05). Dengan Nilai Prevalence Ratio

(PR) 0,54 < 1, artinya variable tersebut merupakan faktor protektif gangguan

pendengaran. Dengan demikian Ha ditolak dan Ho diterima maka tidak ada

hubungan antara lama menyelam dengan gangguan pendengaran pada

penyelam.

n % n % N %
Lama 22 81.5% 5 18,5% 27 100.0 0.501 0,54
Sebentar 1 33.3% 2 66.7% 3 100.0
Total 23 80% 7 20% 30 100
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d. Hubungan Riwayat Penyakit Dengan Gangguan Pendengaran

Gambaran hubungan antara riwayat penyakit responden dengan gangguan

pendengaran pada penyelam tradisional di Pulau Balang Lompo Kabupaten

Pangkep Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hubungan Riwayat Penyakit Dengan Gangguan Pendengaran pada

Penyelam Tradisional di Pulau Balang Lompo
Kabupaten Pangkep Tahun 2022

Riwayat
Penyakit

Gangguan Pendengaran Total P value* PR
Ada Tidak Ada

0.000 2,5

Sumber: Data Primer, 2022*Fhiser’s Exact Test

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa dari 20 responden yang

memiliki riwayat penyakit ada 20 (100%) yang mengalami gangguan

pendengaran, sedangkan responden yang tidak memiliki riwayat penyakit dari

10 orang, terdapat 4 orang (40.0%) yang mengalami gangguan pendengaran.

Berdasarkan hasil tabulasi silang, analisa dengan uji fisher’s exact test

didapatkan nilai p=0,000 > (α=0,05). Dengan Nilai Prevalence Ratio (PR) 2,5

> 1, artinya variable tersebut merupakan faktor penyebab mengalami gangguan

pendengaran. Dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima maka ada

hubungan antara riwayat penyakit dengan keluhan gangguan pendengaran pada

penyelam.

e. Hubungan Frekuensi Penyelaman Dengan Gangguan Pendengaran

Gambaran hubungan antara frekuensi penyelaman responden dengan

gangguan pendengaran pada penyelam tradisional di Pulau Balang Lompo

Kabupaten Pangkep Tahun 2022 sebagai berikut:

n % n % N %
Ya 20 100.0% 0 0.0% 20 100.0
Tidak 4 40.0% 6 60.0% 10 100.0
Total 23 80% 6 20% 30 100
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Tabel 4.9
Hubungan Frekuensi Penyelaman Dengan Gangguan Pendengaran pada

Penyelam Tradisional di Pulau Balang Lompo
Kabupaten Pangkep Tahun 2022

Frekuensi Gangguan Pendengaran Total P PR

Penyelaman Ada Tidak Ada value*

1.000 1.0

Sumber: Data Primer, 2022*Fisher’s Exact Test

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa dari 16 responden yang

menyelam ≥ 3 kali sehari ada 13 orang (81.3%) yang mengalami gangguan

pendengaran, sedangkan untuk responden yang menyelam <3 kali sehari dari

14 orang, terdapat 11 orang (78.6%) yang mengalami gangguan pendengaran.

Berdasarkan hasil tabulasi silang, analisis dengan uji fisher’s exact test

didapatkan nilai p=1,000 > (α=0,05). Dengan Nilai Prevalence Ratio (PR) = 1,

artinya variable tersebut bukan merupakan faktor penyebab mengalami

gangguan pendengaran. Dengan demikian Ha ditolak dan Ho diterima maka

tidak ada hubungan antara frekuensi penyelaman denganm gangguan

pendengaran pada penyelam.

f. Hubungan Lama Istirahat di Permukaan Dengan Gangguan

Pendengaran

Gambaran hubungan antara lama istirahat di permukaan responden dengan

gangguan pendengaran pada penyelam tradisional di Pulau Balang Lompo

Kabupaten Pangkep Tahun 2022 sebagai berikut:

n % n % N %
Sering 13 81.3% 3 18,7% 16 100.0
Jarang 11 78.6% 3 21.4% 14 100.0
Total 24 80% 6 20% 30 100
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Tabel 4.10
Hubungan Lama Istirahat di Permukaan Dengan Gangguan

Pendengaran pada Penyelam Tradisional di Pulau Balang
Lompo Kabupaten Pangkep Tahun 2022

Lama
Istirahat

Gangguan Pendengaran Total P value*
PR

Ada Tidak Ada

Sumber: Data Primer, 2022*Fhiser’s Exact Test

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa dari 10 yang memiliki lama

istirahat yang cukup ada 9 orang (90.0%) yang mengalami gangguan

pendengaran, sedangkan untuk responden yang memiliki lama istirahat yang

kurang dari 20 orang, terdapat 15 orang (75.0%) yang mengalami gangguan

pendengaran.

Berdasarkan hasil tabulasi silang, analisa dengan uji fisher’s exact test

didapatkan nilai p=0,633 > (α=0,05). Dengan Nilai Prevalence Ratio (PR) 0,83

< 1, artinya variable tersebut merupakan faktor protektif gangguan

pendengaran Dengan demikian Ha ditolak dan Ho diterima maka tidak ada

hubungan antara lama istirahat di permukaan dengan gangguan pendengaran

pada penyelam.

g. Hubungan Pelaksanaan Prosedur Dengan Gangguan Pendengaran

Gambaran hubungan antara pelaksanaan prosedur penyelaman responden

dengan gangguan pendengaran pada penyelam tradisional di Pulau Balang

Lompo Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022 sebagai berikut:

n % n % N %
Kurang 15 75.0% 5 25.0% 20 100.0 0.633 0.83
Cukup 9 90.0% 1 10.0% 10 100.0
Total 24 80% 6 20% 30 100
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Tabel 4.11
Hubungan Pelaksanaan Prosedur Penyelaman Dengan Gangguan

Pendengaran pada Penyelam Tradisional di Pulau Balang
Lompo Kabupaten Pangkep Tahun 2022

Pelaksanaan
Prosedur

Gangguan Pendengaran Total P value* PR
Ada Tidak Ada

Sumber: Data Primer, 2022*Fisher’s Exact Test

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa dari 22 responden yang

melaksanakan prosedur penyelaman ada 19 orang (86.4%) yang mengalami

gangguan pendengaran, sedangkan untuk responden yang tidak melaksanakan

prosedur penyelaman dari 8 orang, terdapat 5 orang (62.5%) yang mengalami

gangguan pendengaran.

Berdasarkan hasil tabulasi silang, analisa dengan uji fisher’s exact test

didapatkan nilai p=0,300 < (α=0,05). Dengan Nilai Prevalence Ratio (PR) 0,72

< 1, artinya variable tersebut merupakan faktor protektif gangguan

pendengaran Dengan demikian Ha ditolak dan Ho diterima maka tidak ada

hubungan antara pelaksanaan prosedur penyelaman dengan gangguan

pendengaran pada penyelam.

B. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor determinan yang

berhubungan dengan gangguan pendengaran pada penyelam tradisional di Pulau

Balang Lompo Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022.

Penelitian ini membahas apakah variabel dependen menjadi faktor risiko

variabel independen. Masing-masing variabel dependen dan variabel independent

telah diuji dan di analisis secara univariat dan bivariat. Variabel independent yang

diteliti yaitu usia, masa kerja, riwayat penyakit, frekuensi penyelaman, lama

menyelam, lama istirahat di permukaan dan pelaksanaa prosedur penyelaman

n % n % N %
Tidak
Terlaksana

5 62.5% 3 37.5% 8 100.0 0.300 0,72

Terlaksana 19 86.4% 3 13.6% 22 100.0
Total 24 80% 6 20% 30 100
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sedangkan variabel independent yang diteliti yaitu gangguan pendengaran.

Responden dalam penelitan ini berjumlah 30 orang penyelam tradisional di Pulau

Balang Lompo Kabupaten Pangkep. Cara pengambilan data dalam penelitian ini

yaitu menggunakan kuesioner dan pemeriksaan Audiometri.

1. Faktor Yang Berhubungan Dengan Gangguan Pendengaran

a. Usia

Usia dalam penelitian ini ialah jumlah tahun responden dihitung dari lahir

hingga saat pengambilan data. Usia dapat memunculkan keluhan terkait fungsi

fisiologis tubuh pekerja. Semakin berumur seorang pekerja maka fungsi

fisiologis tubuh pekerja akan mengalami penurunan.

Berdasarkan hasil analisis univariat dapat di ketahui bahwa dalam

penelitian ini usia penyelam rata-rata 21-30 tahun. Usia termuda yaitu 15 tahun

sedangkan usia tertua ialah 50 tahun. Dari penelitian yang telah dilakukan

maka hasil yang diperoleh ialah dari 30 responden dalam penelitian ini

sebanyak 24 orang masuk kedalam usia resiko rendah dan 6 orang lainnya

masuk kedalam usia risiko tinggi. Berdasarkan hasil analisis bivariat

ditemukan dari 24 responden kategori usia risiko rendah (<40 Tahun), 19 (79.2

%) responden mengalami gangguan pendengaran dan 5 (16,7%) lainnya tidak

mengalami gangguan pendengaran. Sedangkan kategori usia risiko tinggi (≥ 40
Tahun), 5 (83.3%) responden mengalami gangguan pendengaran dan hanya

1(16.7%) responden yang tidak mengalami gangguan pendengaran.

Penelitian ini menunjukkan lebih banyak responden yang termasuk

kategori usia muda memiliki keluhan gangguan pendengaran sedangkan yang

termasuk kategori usia tua hanya sedikit yang memiliki keluhan gangguan

pendengaran. Dari 19 reponden yang termasuk dalam kategori umur risiko

rendah dan mengalami gangguan pendengaran rata-rata responden memiliki

masa kerja yang lama dan frekuensi penyelaman yang sering. Sedangkan

Faktor lain yang dapat memperparah adalah ketaatan pelaksanaan prosedur

penyelaman.
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Dari 5 reponden yang tidak mengalami gangguan dan termasuk dalam

kategori risiko rendah, rata-rata memiliki masa kerja yang baru dan frekuensi

penyelaman yang jarang.Adapula yang termasuk risiko rendah yang masa kerja

lama dan frekuensi penyelaman yang sering namun taat dalam pelaksanaan

prosedur penyelaman tidak mengalami gangguan pendengaran, selain itu faktor

kebiasaan yang dilakukan oleh pekerja diluar jam kerja juga dapat

mengakibatkan kualitas pendengaran tidak normal seperti sering

mendengarkan musik menggunakan headset dengan volume terlalu besar

(Chaerunnisa et al., 2021).

Penurunan pendengaran dapat diakibatkan oleh faktor bertambahnya usia

yang disebut presbikusis. Dalam penelitian ini usia dibatasi maksimal 50 tahun

untuk dapat melihat bahwa gangguan pendengaran yang diderita oleh tenaga

kerja bukan karena faktor penuaan atau presbikusis tapi benar-benar karena

pengaruh paparan bising yang terus menerus (Darmojo, 2018). Setelah

dilakukan uji fisher’s exact test diperoleh nilai sebesar 1,000 > α (0,05). Hal ini

tidak ada hubungan antara usia dengan gangguan pendengaran pada penyelam

di Pulau Balang Lompo Kabupaten Pangkep Tahun 2022.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya oleh Mallapiang

(2015) mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan gangguan

pendengaran pada penyelam tradisional di Pulau Barrang Lompo. Dalam

penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara usia dengan

gangguan pendengaran pada penyelam (Mallapiang et al., 2015). Hasil

penelitian ini juga selaras dengan penelitian sebelumnya oleh Ruslam (2014)

mengenai analisis gangguan pendengaran pada penyelam di Danau Tondano.

Dalam hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara umur

dengan gangguan pendengaran (Ruslam et al., 2016). Namun, hal ini tidak

sejalan dengan penelitian oleh Nensi tahun 2019 hasil uji chi square diperoleh

nilai p=0.05 maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara usia dengan

kualitas pendengaran (Nensi, 2019).
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Hasil penelitian lainnya yang tidak sejalan dengan penelitian ini ialah

Rahmawati, E. D. A tahun 2015 yang menunjukkan bahwa ada hubungan yang

signifikan antara umur dengan gangguan pendengaran pada pekerja di Pabrik I

PT. Petrokimia Gresik dengan didapatkan hasil nilai p < α yaitu 0.000.20

Penelitian lainnya ialah Raya tahun 2019 mengenai faktor yang memengaruhi

keluhan gangguan pendengaran pada supir bus PO Pusaka di Terminal

Baranangsiang Kota Bogor tahun 2018 menunjukkan bahwa ada hubungan

yang signifikan antara umur dengan keluhan gangguan pendengaran (p = 0.041

< 0.05) (Rahmawati, 2015).

Mengingat faktor usia tidak bisa dikendalikan karena usia akan terus

bertambah, maka sangat penting diberikan batasan usia pensiun bagi tenaga

kerja, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1992

tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang menetapkan usia pensiun 59 tahun.

Dengan adanya batasan usia pensiun, maka tenaga kerja yang sudah mencapai

usia pensiun yang secara fisik sudah mengalami banyak penurunan, tidak lagi

harus terpapar oleh kondisi lingkungan kerja yang membahayakan bagi

kesehatan baik fisik maupun mental dan dapat menikmati hari tua dengan

jaminan sosial yang sudah diberikan perusahaan (Arini, 2015).

b. Masa Kerja

Masa kerja dapat menentukan lama seseorang terpapar dengan faktor

risiko di tempat kerja. Semakin lama seseorang bekerja maka semakin besar

kemungkinan seorang pekerja terpapar faktor-faktor lingkungan baik fisik

maupun kimia yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan atau penyakit

akibat kerja sehingga menyebabkan menurunnya efisiensi dan produktifitas

kerja seorang pekerja.

Berdasarkan hasil analisis bivariat ditemukan bahwa sebanyak 9 (90.0%)

responden kategori masa kerja baru (<5 Tahun) mengalami gangguan

pendengaran dan hanya 1 (10.0%) responden tidak mengalami gangguan

pendengaran. Sedangkan kategori masa kerja lama (≥5Tahun), 5 (25.0%)
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responden tidak mengalami gangguan pendengaran dan 15 (75.0%) responden

yang mengalami gangguan pendengaran.

Masa kerja dapat menentukan lamanya paparan seseorang terhadap faktor

risiko, semakin lama paparan berdasarkan masa kerja akan semakin besar

kemungkinan seseorang mendapatkan faktor risiko tersebut dalam hal ini

gangguan pendengaran. Lamanya seseorang berprofesi sebagai penyelam

menjadi salah satu penyebab terjadinya Brotrauma dalam hal ini pada

pendengaran, karena semakin lama seseorang terpapar dengan perbedaan

tekanan maka risiko untuk mendapat Barotrauma semakin besar.Barotrauma

dapat terjadi karena kegagalan dari telinga, dan paling umum terjadi karena

kegagalan dari telinga tengah untuk menyamakan tekanan dengan lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dari 9 responden yang

termasuk dalam kategori masa kerja baru yang mengalami gangguan

pendengaran rata-rata memiliki riwayat penyakit dan durasi penyelamannya

lama. Sedangkan 5 responden yang termasuk dalam kategori masa kerja lama

tidak mengalami gangguan pendengaran faktor yang perlu di perhatikan adalah

frekuensi, dan pelaksanaan prosedur penyelamannya. Seorang yang tidak

mengalami gangguan pendengaran kemungkinan memiliki kondisi fisik yang

baik dan frekuensi penyelaman yang jarang sehingga masih bisa bertahan

terhadap paparan faktor risiko lain. Dan sebaliknya responden dengan masa

kerja yang baru dan mengalami gangguan pendengaran kemungkinan memiliki

kondisi fisik yang tidak baik atau memiliki Riwayat penyakit dan frekuensi

penyelaman yang terlalu sering tanpa melakukan prosedur penyelaman yang

baik (Mallapiang et al., 2015)

Setelah dilakukan uji fisher’s exact test diperoleh nilai sebesar 0,633 > α

(0,05). Hal ini tidak ada hubungan antara masa kerja dengan gangguan

pendengaran pada penyelam di Pulau Balang Lompo Kabupaten Pangkajene

dan Kepulauan Tahun 2022. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian

sebelumnya oleh S.F. Navisah (2017) mengenai faktor risiko barotrauma

telinga pada nelayan penyelam di dusun watu ulo. Dalam penelitian tersebut
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menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan masa kerja dengan

barotrauma telinga pada nelayan penyelam (Navisah et al., 2017).

Sejalan dengan penelitian Nensi tahun 2019 yang menunjukkan hasil uji

chi square diperoleh nilai p = 0.652 antara masa kerja dengan kualitas

pendengaran.19 Penelitian lainnya yang sejalan yaitu Huda tahun 2015 yang

menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara masa kerja

dengan kejadian gangguan pendengaran Pada pekerja penggilingan Padi di

Desa Wiradesa Kabupaten Pekalongan (p = 0.23 > 0.05).

Menurut Tarwaka tahun 2015 waktu maksimum kerja tambahan efisien 30

menit. Sedangkan diantara waktu kerja harus disediakan waktu untuk istirahat

yang jumlahnya antara 15 – 30% dari seluruh waktu kerja. Apabila jam kerja

melebihi ketentuan tersebuat akan ditemukan hal-hal seperti penurunan

kecepatan kerja, gangguan kesehatan, absensi karena sakit meningkat yang

mengakibatkan rendahnya tingkat produktifitas kerja (Tarwaka, 2015).

Hal ini selaras dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 05

Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja

dimana TWA (Time Weight Average) adalah nilai pajanan ataupun intensitas

rata-rata tertimbang waktu ditempat kerja yang diterima oleh pekerja tanpa

mengakibatkan ganguan kesehatan atau penyakit, dalam pekerjaan sehari-hari

untuk waktu tidak melebihi 8 jam perhari (Kemenaker, 2018).

c. Riwayat Penyakit

Riwayat penyakit ialah data kesehatan tentang penyakit yang dialami

respoden yang berhubungan dengan telinga yang membutuhkan pengobatan.

Berdasarkan hasil analisis bivariat ditemukan bahwa sebanyak 20 (100%)

responden yang memiliki riwayat penyakit semuanya mengalami gangguan

pendengatran sedangkan untuk kategori yang tidak memiliki riwayat penyakit

sebanyak 4 (40.0%) responden mengalami gangguan pendengaran dan 6

(60.0%) responden lainnya tidak mengalami gangguan pendengaran.
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Berdasarkan hasil analisis bivariat ditemukan bahwa sebanyak 20 (100%)

responden yang memiliki riwayat penyakit semuanya mengalami gangguan

pendengaran sedangkan untuk kategori yang tidak memiliki riwayat penyakit

sebanyak 4 (40.0%) responden mengalami gangguan pendengaran dan 6

(60.0%) responden lainnya tidak mengalami gangguan pendengaran.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dari 4 orang yang mengalami

gangguan pendengaran namun sebelumnya tidak memiliki riwayat penyakit,

hal lain yang dapat di perhatikan adalah frekuensi penyelaman, masa kerja,

serta prosedur penyelamannya. Meskipun seseorang tidak pernah memiliki

riwayat penyakit barotrauma telinga ataupun penyakit yang berhubungan

dengan telinga namun jika penyelam tersebut sering terpapar oleh tekanan dan

dalam jangka waktu yang lama maka penyelam bisa saja berisiko terkena

penyakit tersebut ditambah lagi kitadak taatan para penyelam pada prosedur

penyelaman (Mallapiang et al., 2015)

Setelah dilakukan uji fisher’s exact test diperoleh nilai sebesar 0,000 < α

(0,05). Hal ini ada hubungan antara riwayat penyakit dengan gangguan

pendengaran pada penyelam di Pulau Balang Lompo Kabupaten Pangkep

Tahun 2022. Hasil penelitian ini tidak selaras dengan penelitian - penelitian

sebelumnya oleh Ruslam (2015) mengenai analisis gangguan pendengaran

pada penyelam di danau tondano. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa

riwayat penyakit tidak ada hubungannya dengan gangguan pendengaran.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Mallapiang, dkk (2015) Dari

uji statistik Chi-Square yang dilakukan nilai yang diperoleh yaitu 0,276> nilai

α=0,05, yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan riwayat penyakit

dengan gangguan pendengaran pada penyelam tradisional di Pulau Barrang

Lompo Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar Tahun 2015. Hasil penelitian

ini juga tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristanto (2012)

pada penyelam TNI AL. Dalam penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa dari

50 responden terdapat 14 yang memiliki riwayat barotrauma dan 36 tidak

memiliki riwayat. Dari 14 responden yang memiliki barotrauma semuanya
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mengalami gangguan pendengaran, sedangkan yang tidak memiliki riwayat

penyakit sebanyak 36 orang yang mengalami gangguan pendengaran sebanyak

12 responden. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa tidak ada

hubungan secara signifikan antara riwayat penyakit dengan gangguan

pendengaran (Kristianto, 2012)

d. Frekuensi Penyelaman

Frekuensi penyelaman ialah jumlah penyelaman dalam sehari yang

dilakukan oleh penyelam. Seorang penyelam yang sering melakukan

penyelaman akan sering mengalami trauma tekanan pada gendang telinga. Hal

ini dapat mengakibatkan keseimbangan organ dalam telinga bagian dalam akan

mengalami pembengkakan jaringan dan penyumbatan pada Tuba Eustachius

hingga terjadi perforasi membran timpani bahkan bisa menyebabkan gendang

telinga berdarah dan robek. Oleh karena itu semakin sering frekuensi

penyelaman yang dilakukan maka akan semakin berbahaya bagi kesehatan para

penyelam, karena akan semakin sering menerima tekanan dan mereka harus

berusaha untuk menyamakan tekanan dalam rongga telinga dengan tekanan air

di sekitarnya.

Berdasarkan hasil analisis bivariat ditemukan bahwa sebanyak 3 (21.4%)

responden yang masuk kedalam kategori jarang (<3 kali) tidak mengalami

gangguan pendengaran dan 11(78.6%) responden mengalami gangguan

pendengaran. Sedangkan untuk kategori sering (≥3 kali), 4 (18,7%) responden

tidak mengalami gangguan pendengaran dan 13 (81,3%) responden lainnya

mengalami gangguan pendengaran.

Semakin sering frekuensi penyelam yang dilakukan akan semakin

berbahaya bagi kesehatan para penyelam. Semakin sering menerima tekanan

maka semakin banyak usaha yang diperlukan untuk menyamakan tekanan

(ekualisasi) dalam rongga telinga dengan tekanan air di sekitarnya. Namun

frekuensi menyelam yang lebih banyak apabila diiringi dengan teknik

ekualisasi yang benar, maka akan lebih kecil kemungkinan terjadi trauma

tekanan yang berulang pada membrane timpani. Semua orang dapat belajar
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melakukan teknik ekualisasi dengan benar. Keberhasilan dalam melakukan

ekualisasi dapat mencegah terjadinya barotrauma telinga (Bentz & Hughes,

2008).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dari 3 responden frekuensi

penyelaman yang jarang dan tidak mengalami gangguan pendengaran

diperoleh bahwa responden tersebut tidak memiliki riwayat penyakit, dan

melaksanakan prosedur penyelaman yang benar. Hal lain dapat berpengaruh

ialah kondisi fisik pada saat penyelaman. Sedangkan 11 responden dengan

frekuensi penyelamannya jarang dan mengalami gangguan pendengaran rata-

rata istirahat yang dilakukan dipermukaan kurang dan memiliki riwayat

penyakit serta reponden tersebut memiliki masa kerja yang telah lama dan tidak

melaksanakan prosedur penyelaman yang benar. Hal lain yang dapat

berpengaruh adalah kondisi fisik pada saat penyelaman dan terkadang para

penyelam memaksakan untuk melakukan penyelaman meskipun mereka

merasa kurang sehat(Ruslam et al., 2016).

Setelah dilakukan uji fisher’s exact test diperoleh nilai sebesar 1,000 > α

(0,05). Hal ini tidak ada hubungan antara frekuensi penyelaman dengan

gangguan pendengaran pada penyelam di Pulau Balang Lompo Kabupaten

Pangkep Tahun 2022. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian

sebelumnya oleh Ruslam (2015) mengenai analisis gangguan pendengaran

pada penyelam di Danau Tonado. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa

tidak ada hubungan antara frekuensi penyelaman dengan gangguan

pendengaran.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Navisah (2016), bahwa

terdapat hubungan yang bermakna antara frekuensi penyelaman dengan

gangguan kebisingan pada penyelam, nilai p = 0,858 (p value > 0,05) (Navisah

et al., 2017). Hasil penelitian ini juga tidak selaras dengan penelitian

sebelumnya oleh Tanod (2007) pada penyelam tradisional di Minahasa Utara,

menunjukkan bahwa Barotrauma terbanyak dialami oleh penyelam dengan

instensitas penyelam 5-7 kali seminggu.
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Hasil penelitian ini tidak selaras dengan Zaheer (2010) dalam Ruslam

(2016) mengenai Frekuensi terjadinya masalah pada telinga terkait dengan

kegiatan menyelam serta pencegahannya pada Angkatan Laut Pakistan. Dalam

penelitian tersebut terungkap bahwa ada hubungan antara masa kerja dengan

gangguan pendengaran. Semakin sering frekuensi penyelaman yang dilakukan

maka semakin berbahaya bagi kesehatan penyelam, karena semakin sering

menerima tekanan dan harus menyeimbangkan tekanan dalam rongga telinga

dengan lingkungan sekitar (Ruslam et al., 2016)

e. Lama Menyelam

Lama menyelam ialah waktu yang dibutuhkan nelayan dalam satu kali

penyelaman yang dihitung mulai saat turun dari permukaan air laut hingga naik

ke permukaan lagi. Semakin lama seseorang menyelam di bawah permukaan

air, maka semakin besar risiko mengalami gangguan pendengaran. Apabila

seseorang berada di daratan dalam kondisi normal, maka tekanan udara telinga

bagian dalam akan sama dengan tekanan udara di luar telinga. Namun pada

saat menyelam seseorang akan mengalami perubahan tekanan pada telinga

tengah. Sehingga perlu dilakukan ekualisasi atau penyamaan tekanan, hal ini

dibantu oleh keberadaan saluran yang menghubungkan telinga bagian tengah

dengan bagian belakang hidung, di atas tenggorokan yang disebut tuba

eustachius. Kegagalan ekualiasi menyebabkan tuba eustachius gagal untuk

membuka. Sehingga menyebabkan terjadinya barotrauma pada telinga (Harril,

2006).

Berdasarkan hasil analisis bivariat ditemukan bahwa hanya 1 (33.3%)

responden yang masuk kategori sebentar (<25 menit) mengalami gangguan

pendengaran dan 2 (66.7%) responden tidak mengalami gangguan

pendengaran. Sedangkan untuk kategori lama (≥ 25 menit) 5 (18,5%)
responden tidak mengalami gangguan pendengaran dan 22 (81,5%) responden

lainnya mengalami gangguan pendengaran.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dari 2 responden lama

menyelam < 25 menit mengalami gangguan pendengaran rata-rata berada di
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usia berisiko tinggi dan memiliki riwayat penyakit. Sedangkan 5 responden

lama menyelam ≥ 25 menit dan tidak mengalami gangguan pendengaran
karena melaksanakan prosedur penyelaman yang benar, frekuensi penyelaman

yang jarang dan memiliki riwayat penyakit. Lama menyelam setiap individu

berbeda bergantung pada kemampuan penyelamannya di dalam air. Semakin

lama seseorang menyelam artinya semakin sering untuk menyamakan tekanan,

maka semakin besar pula kemungkinan gagal dalam menyamakan tekanan

tersebut. Sehingga diperlukan rencana prosedur penyelaman terutama terkait

dengan durasi atau lama penyelaman (United State Navy Diving. U.S.Navy,

2005).

Lama menyelam setiap orang berbeda-beda tergantung pada

kemampuan penyelamannya di dalam air. Semakin lama seseorang menyelam,

maka semakin besar risiko mengalami gangguan pendengaran. Setelah

dilakukan uji fisher’s exact test diperoleh nilai sebesar 0,501 > α (0,05). Hal ini

berarti tidak ada hubungan antara lama menyelam dengan gangguan

pendengaran pada penyelam di Pulau Balang Lompo Kabupaten Pangkep

2022.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya oleh AT.

Prasetyo (2012) mengenai pengaruh kedalaman dan lama menyelam terhadap

ambang dengar penyelam tradisional dengan barotrauma telinga. Dalam

penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan lama

menyelam dengan perubahan pendengaran(Prasetyo, 2012).

Penelitian ini tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti

Nafisah (2016) yang menunjukkan bahwa lama menyelam memiliki hubungan

dengan kejadian barotrauma telinga.14 Penelitian Prasetyo et al menemukan

bahwa barotrauma telinga banyak terjadi pada lama menyelam >2-4 jam.24

f. Lama Istirahat Di Permukaan

Lama istirahat di permukaan ialah waktu istirahat penyelam di permukaan

sebelum melakukan penyelaman berikutnya. Lama istirahat di permukaan

adalah waktu istirahat responden di permukaan sebelum dilakukan penyelaman
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berikutnya. Istirahat setelah menyelam berguna untuk melepaskan kandungan

Nitrogen dalam tubuh.waktu istirahat yang disrankan minimal 10 menit sampai

12 jam sebelum melakukan penyelaman berikutnya.

Berdasarkan hasil analisis bivariat ditemukan bahwa sebanyak 5 (25.0%)

responden yang masuk kedalam kategori kurang tidak mengalami gangguan

pendengaran dan 15 (75.0%) responden mengalami gangguan pendengaran.

Sedangkan untuk kategori cukup, hanya 1 (10.0%) responden tidak mengalami

gangguan pendengaran dan 9 (90.0%) responden mengalami gangguan

pendengaran.

penyelam yang mengalami gangguan pendengaran namun memiliki waktu

istirahat yang cukup, rata-rata penyelam telah memiliki masa kerja yang lama,

frekuensi penyelaman yang sering dan tidak melaksanakan prosedur

penyelaman. Informasi lain yang dipeoleh bahwa ketika para penyelam telah

naik ke permukaan mereka tidak betul-betul beristirahat, para penyelam

seringkali menangkap ikan menggunakan jarring ataupun mereka melakukan

pekerjaan lain seperti menjaga kompresor secara bergantian yang dipakai untuk

suplai udara penyelam lain (Mallapiang et al., 2015)

Setelah dilakukan uji fisher’s exact test diperoleh nilai sebesar 0,633 > α

(0,05). Hal ini tidak ada hubungan antara lama istirahat di permukaan dengan

gangguan pendengaran pada penyelam di Pulau Balang Lompo Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022. Hasil penelitian ini selaras dengan

penelitian sebelumnya oleh Dulahu (2021) risk factors that affect the incidence

of ear barotrauma in traditional diver fishermen. Dalam penelitiannya

menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara Lama istirahat dengan kejadian

barotrauma pada penyelam(Dulahu et al., 2021). Hasil penelitian ini juga

selaras dengan penelitian sebelumnya oleh Kartono (2007) pada nelayan

penyelam di Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara bahwa tidak ada

hubungan yang signifikan antara waktu istirahat dengan kejadian Barotrauma

(Kartono, 2017)
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Istirahat di permukaan perlu dilakukan agar udara tidak terjebak dalam

jangka waktu yang lama dan membran timpani tidak mengalami kompresi

secara terus-menerus. Menurut PADI, seharusnya pada penyelaman yang

dilakukan berulangulang, seperti nelayan tradisional di Watu Ulo, waktu

istirahat di permukaan setidaknya selama 10 menit. Istirahat beberapa waktu di

antara penyelaman juga bermanfaat agar nitrogen yang terserap bisa keluar dari

tubuh, tidak heran apabila banyak penyelam tradisional yang akhirnya lumpuh

karena efek tersebut (PADI,2016).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dari 9 responden yang

mengalami gangguan pendengaran namun memiliki istirahat yang cukup,

rata-rata masa kerja yang masih baru, memiliki riwayat penyakit, dan tidak

melaksanakan prosedur penyelaman dan 5 responden yang tidak mengalami

gangguan pendengaran namun memiliki istirahat yang kurang rata-rata

memiliki usia berisiko rendah, frekuensi penyelaman yang jarang dan

melaksanakan prosedur penyelaman yang benar.

g. Pelaksanaan Prosedur Penyelaman

Penyelaman tradisional (Dharmawirawan, 2013) dalam koesdinasari

(2018) merupakan pekerjaan dengan potensi bahaya bekerja tanpa

memperhatikan aspek keselamatan (safety diving), antara lain: yang kurang,

sikap kerja dengan tidak melakukan prosedur teknik ekualisasi, dan

pengetahuan individu nelayan yang terbatas karena tidak mendapatkan

pelatihan. Dampak dari kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh penyelam

tradisional tentang teknik equalisasi negatif bagi kesehatannya dan akan terjadi

perbedaan tekanan pada rongga tubuh (Koesdianasari, 2018)

Berdasarkan hasil analisis bivariat ditemukan bahwa sebanyak 3 (37.5%)

responden yang masuk kedalam kategori tidak terlaksana tidak mengalami

gangguan pendengaran dan 5 (62.5%) responden mengalami gangguan

pendengaran. Sedangkan untuk kategori terlaksana, 3 (13.6%) responden tidak

mengalami gangguan pendengaran dan 19 (86.4%) responden mengalami

gangguan pendengaran.
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ع˚ن´كثِ˚ي ع̊ف˚وُا´ وي́ ا˚ي́دِي̊كُ˚م´ ت́ „ةفب́´مِا´كس́ب˚
مصِي̊ب́ م˚نُّ ˜ا´ص́اب́كُ˚مِ’ ´و´ما

Dari 5 responden yang tidak melaksanakan prosedur penyelaman dan tidak

terjadi gangguan pada telinga, faktor risiko lain yang dapat diperhatikan adalah

masa kerja, umur dan frekuensi penyelaman. Reponden yang tidak

melaksanakan prosedur dekompresi kemungkinan memiliki masa kerja yang

belum lama dan frekuensi penyelaman yang jarang sehingga risiko terpapar

masih rendah, apalagi didukung oleh kondisi fisik yang masih baik.

Setelah dilakukan uji fisher’s exact test diperoleh nilai sebesar 0,300 < α

(0,05). Hal ini tidak ada hubungan antara pelaksanaan prosedur penyelaman

dengan gangguan pendengaran pada penyelam di Pulau Balang Lompo

Kabupaten Pangkep Tahun 2022.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Koesdianasari (2018)

dikarenakan pada penelitian tersebut lebih banyak nelayan penyelam dengan

jenis penyelaman tahan napas dibandingkan nelayan penyelam kompresor.

Sedangkan pada penelitian ini keseluruhan nelayan penyelam menggunakan

kompresor. Frekuensi menyelam pada penyelam tahan napas tentu akan lebih

banyak karena penyelam tersebut tidak mampu bertahan lama di kedalaman,

sehingga harus naik turun ke permukaan untuk mendapatkan suplai udara dan

kemudian kembali menyelam ke kedalaman (Koesdianasari, 2018).

Hasil penelitian ini tidak selaras dengan penelitian sebelumnya oleh Tuti

Ekawati (2005) pada nelayan penyelam tradisional di kecamatan semarang

utara kota semarang. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa adanya

hubungan antara pelaksanaan prosedur penyelaman dengan gangguan

pendengaran.

Allah swt. berfirman dalam Q.S Asysyurah/42:30 sebagai berikut:

Terjemahannya:

Dan apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan
tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan Sebagian besar (dari kesalahan-
kesalahanmu).(Q.S Asysyurah/42:30).
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Dalam kitab Al-Misbah menafsirkan ayat tersebut bahwa musibah apa saja

yang menimpa diri kalian, dan tidak menyenangkan kalian, merupakan akibat

oleh perbuatan maksiat kalian. Apa saja yang di dunia telah dimaafkan atau

diberi hukuman, Allah terlalu suci untuk menghukum hal itu lagi di akhirat.

Dengan demikian, dia tersucikan dari berbuat kezaliman dan memiliki sifat

kasih sayang yang besar (Shihab, 2002).

Berdasarkan tafsir ayat tersebut disimpulkan bahwa setiap penyakit yang

diderita oleh seseorang merupakan akibat dari perbuatannya sendiri, seperti

halnya gangguan pendengaran yang dialami oleh sebagian penyelam adalah

hassil dari perbuatan mereka sendiri, contohnya para penyelam tidak

melaksanakan prosedur penyelaman yang benar. Hal lain yang dilakukan

penyelam yang dapat berpengaruh pada kejadian gangguan pendengaran

adalah mereka sering melakukan penyelaman meskipun kondisi fisik mereka

tidak baik. Padahal ketika kondisi fisik kurang baik maka seharusnya mereka

beristirahat agar dapat memulihkan kondisi fisik untuk kegiatan penyelaman

selanjutnya.



A. Kesimpulan

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat di ambil kesimpilan sebagai

berikut :

1. Tidak ada hubungan usia dengan gangguan pendengaran pada penyelam

tradisional di Pulau Balang Lompo Kabupaten Pangkep.

2. Tidak ada hubungan masa kerja dengan gangguan pendengaran pada

penyelam tradisional di Pulau Balang Lompo Kabupaten Pangkep.

3. Ada hubungan riwayat penyakit dengan gangguan pendengaran pada

penyelam tradisional di Pulau Balang Lompo Kabupaten Pangkep.

4. Tidak ada hubungan frekuensi penyelaman dengan gangguan pendengaran

pada penyelam tradisional di Pulau Balang Lompo Kabupaten Pangkep.

5. Tidak ada hubungan lama menyelam dengan gangguan pendengaran pada

penyelam tradisional di Pulau Balang Lompo Kabupaten Pangkep.

6. Tidak ada hubungan lama istirahat di permukaan dengan gangguan

pendengaran pada penyelam tradisional di Pulau Balang Lompo

Kabupaten Pangkep.

7. Tidak ada hubungan pelaksanaan prosedur penyelaman dengan gangguan

pendengaran pada penyelam tradisional di Pulau Balng Lompo Kabupaten

Pangkep.
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B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan di Pulau Balang Lompo

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi petugas kesehatan disarankan mendatangi setiap rumah para

penyelam untuk melakukan screening atau pemeriksaan telinga rutin untuk

para penyelam.

2. Para penyelam disarankan tidak melakukan penyelaman pada saat kondisi

fisik penyelam kurang baik.

3. Bagi pemerintah disarankan untuk memberikan edukasi atau pelatihan

tentang prosedur penyelaman yang baik dan benar.
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KUESIONER PENELITIAN

Tanggal pengisian kuesioner : ............................

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nomor Responden :

2. Nama Lengkap :

3. Usia :

4. Jenis Kelamin :

5. Pendidikan :

A. Masa Kerja

6. Sudah berapa lama anda bekerja sebagai penyelam?

Sebutkan..........................

B. Riwayat Penyakit

7. Apakah anda pernah mengalami sakit pada telinga?

a. Ya

b. Tidak

8. Apakah ketika telinga anda sakit, anda memeriksakannya ke dokter atau

ke petugas kesehatan?

a. Ya

b. Tidak

9. Apakah hasil dari pemeriksaan tersebut?

Anda mengalami..................

C. Lama Menyelam dan Frekuensi Penyelaman

10. Berapa kali anda menyelam dalam sehari?

Sebutkan......................... kali

11. Ketika menyelam, dalam sekali turun ke dalam air berapa lama anda

berada di dalam air?

Sebutkan...........................
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12.Jam berapa anda biasa mulai melakukan penyelaman dan sampai jam

berapa?

Dari....................sampai...........

13. Ketika anda menyelam apakah biasanya anda kembali ke permukaan

sebelum melakukan penyelaman berikutnya?

a. Ya

b. Tidak

14. Jika Ya, berapa lama anda berada di permukaan sebelum kembali

menyelam?

Sebutkan…....... menit/jam

D. Prosedur Penyelaman

15. Pada kedalaman berapa anda menyelam?

Sebutkan........... meter

16. Apakah ketika menyelam anda langsung berenang turun ke dalam laut?

a. Ya

b. Tidak

17. Apakah ketika turun anda merasakan tekanan pada telinga anda?

a. Ya

b. Tidak

18. Apakah anda biasanya beristirahat sebelum naik kepermukaan?

a. Ya

b. Tidak

19. Pada kedalaman berapa anda biasa berhenti untuk istirahat?

Sebutkan..........

20. Berapa lama anda biasanya berhenti?

Sebutkan..........
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21. Apakah ketika anda selesai menyelam atau ketika anda berada di

permukaan anda merasakan getaran padda telinga ketika anda berbicara?

a. Ya

b. Tidak

E. Gangguan Pendengaran (di isi oleh peneliti)

Hasil pemeriksaan dengan menggunakan Audiometri anda dinyatakan

a. Ada Gangguan

b. Tidak Ada Gangguan
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HASIL ANALISIS DATA SPSS

Hasil analisis data univariat

Umur Penyelam

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent

Valid Risiko
Rendah

24 80.0 80.0 80.0

Risiko Tinggi 6 20.0 20.0 100.0

Total 30 100.0 100.0

Masa Kerja

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent

Valid Baru (<5 Tahun) 10 33.3 33.3 33.3

Lama (≥ 5
Tahun)

20 66.7 66.7 100.0

Total 30 100.0 100.0

Lama Menyelam

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent

Valid Sebentar (<25Menit)
3 10.0 10.0 10.0

Lama (≥25 Menit) 27 90.0 90.0 100.0

Total 30 100.0 100.0

Riwayat Penyakit

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent

Valid Ya 20 66.7 66.7 66.7

Tidak 10 33.3 33.3 100.0

Total 30 100.0 100.0
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Frekuensi Penyelaman

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent

Valid Jarang (< 3
kali)

14 46.7 46.7 46.7

Sering (≥ 3
Kali)

16 53.3 53.3 100.0

Total 30 100.0 100.0

Lama Istirahat di Permukaan

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent

Valid Kurang 20 66.7 66.7 66.7

Cukup 10 33.3 33.3 100.0

Total 30 100.0 100.0

Pelaksanaan Prosedur Penyelaman

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent

Valid TidakTerlaksana
8 26.7 26.7 26.7

Terlaksana 22 73.3 73.3 100.0

Total 30 100.0 100.0

Gangguan Pendengaran

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent

Valid Ya 24 80.0 80.0 80.0

Tidak 6 20.0 20.0 100.0

Total 30 100.0 100.0


