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ABSTRAK 

Nama : Muhammad Mediawan Hamdani 

NIM : 70200117094 

Judul : Pengendalian Risiko Kecelakaan kerja dengan Metode Hazard 

Identification, Risk Assessment, and Risk Control (HIRARC) di Proyek 

MAKASSAR NEW PORT PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Persero) 

Tbk 

Kecelakaan Kerja merupakan hal yang paling tidak diinginkan dalam sebuah 

pekerjaan karena merugikan banyak pihak sehingga mendapatkan perhatian 

khusus agar menekan risiko kecelakaan kerja. 

Untuk mengetahui pengendalian risiko kecelakaan kerja dengan 

menggunakan metode Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control 

(HIRARC) di Proyek Makassar New Port PT. Pembangunan Perumahan (Persero) 

Tbk pada tahun 2022. 

Jenis penelitian dengan rancangan mixed method dengan Concurrent 

Triangulation Design. Pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif memalui 

wawancara (kuesioner) dan observasi, sedangkan pendekatan kualitatif melalui 

wawancara mendalam. Jumlah populasi pada penelitian ini sebanyak 20 orang. 

Pemilihan sampel melalui teknik total sampling, sehingga jumlah populasi 

sebagai sampel yang akan diteliti, yakni 20 orang. Teknik pengambilan data 

melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data kuantitatif dianalisis 

univariat dengan program IBM SPSS 21 dan penilaian risiko dibandingkan 

dengan AS/NZS 4360:2004 Risk Management yang selanjutnya data tersebut 

disajikan dalam bentuk Tabel HIRARC. Data kualitatif diolah secara manual 

menggunakan matriks. 

Pada area Precast beton Proyek Makassar New Port, ada empat jenis aktivitas 

pekerjaan yang dilakukan, yaitu persiapan alat berat, pemasangan besi, 

pengecoran, dan langsir precast dan empat potensi bahaya, yaitu potensi bahaya 

mekanik, kelistrikan, kimia, dan psikologis. Serta sembilan risiko kecelakaan, 

yaitu 2 kategori risiko tinggi (high risk), 11 kategori risiko sedang (moderate 

risk), dan 4 kategori risiko rendah (low risk). 

Diharapkan perusahaan melaksanakan upaya pengendalian risiko kecelakaan 

kerja dengan metode Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control 

(HIRARC) di Proyek Makassar New Port PT. Pembangunan Perumahan (Persero) 

Tbk pada tahun 2022, antara lain menghilangkan, substitusi, rekayasa teknik, 

pengendalian administratif, dan penggunaan alat pelindung diri (APD). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, identifikasi, 

penilaian, dan pengendalian risiko bahaya sangat penting dilakukan untuk 

menghindari terjadinya kecelakaan kerja dan untuk mencapai produktivitas 

kerja yang optimal. Supriyadi, Nalhadi, & Rizal (2015) dalam Fazri 

Ramadhan (2017)  Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control 

(HIRARC) merupakan rangkaian cara untuk mencegah serta mengurangi 

kecelakaan kerja pada tempat kerja tersebut, serta memastikan proses yang 

terjadi dikegiatan sehari-hari ataupun non-rutin ditempat kerja yang 

diinginkan bisa dilaksanakan dalam rangka mencegah, meminimalisir dan 

mengendalikan terjadinya risiko kecelakaan kerja yang benar dan aman untuk 

proses kerja di lapangan.  

Sesuai sudut pandang dalam agama Islam, Allah mengisyaratkan 

keselamatan kerja dalam kisah semut dan Nabi Sulaiman pada Surah An-

Naml ayat 18 yang berbunyi: 

ى
ّٰٓ ت َٰ اِ  ح  ى ا ت وۡا اذِ  لَٰ ادِِ ع  ا يُّه ا ن مۡل ة ِ ق ال تِۡ النمّۡلِِ  و 

ل وۡا النمّۡلِ  ي َٰ   ادۡخ 

كِن ِ سَٰ مِۡم  ك  ِ ۚ  ِ مِۡ ل  نكّ  نِ  ي حۡطِم  ل يۡمَٰ ِ  س  ه  ن وۡد  ج  ه مِۡ و  ِ و  وۡنِ  ل  ر   ي شۡع 
 

Terjemahnya: 

“Hingga apabila mereka sampai di lembah Semut, berkatalah seekor 

Semut: Hai semut-semut masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu 

tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak 

menyadari”. (QS. An-Naml/27:18) 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah mengabadikan perkataan semut, 

mengingatkan para sahabatnya akan datangnya mara bahaya berupa jejak bala 

tentara Nabi Sulaiman dan risiko diinjak-injak oleh bala tentara Sulaiman. 

Dalam ayat tersebut, Allah tidak segan-segan menerima perkataan semut, 

meskipun sangat kecil sehingga manusia biasa tidak dapat mendengarnya. 
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Sekitar 2.78 juta kematian terkait pekerjaan terjadi setiap tahunnya              

di seluruh dunia, dengan dua pertiga dialami oleh negara Asia. Indonesia 

sendiri menduduki peringkat tertinggi di dunia dalam kasus kecelakaan kerja 

di bidang industri pada 2018. Pada tahun yang sama, International Labour 

Organization (ILO) mengatakan bahwa 1.8 juta lebih telah terjadi di kawasan 

Asia Pasifik, yang mengakibatkan 374 juta penyakit serta cedera terkait 

pekerjaan dicatat tiap tahun dan menyebabkan ketidakhadiran pekerja. (ILO, 

2018) 

Pada tahun 2019, data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan menyatakan bahwa terjadi peningkatan kejadian kecelakaan 

kerja di Indonesia dari sekitar 114,000 pada 2019 menjadi sekitar 177,000 

kejadian pada Januari hingga Oktober 2020. Angka kecelakaan kerja tersebut 

didapatkan dari total klaim pekerja yang mendapatkan kecelakaan kerja             

di tempat kerjanya, yang berarti jumlah kecelakaan kerja sebenarnya jauh 

lebih tinggi karena tidak semua pekerja terdaftar di BPJS ketenagakerjaan 

(Kemenaker RI, 2020). Provinsi Sulawesi Selatan juga mengalami 

peningkatan tajam dalam angka kecelakaan kerja pada 2017, padahal sempat 

terjadi penurunan sedikit pada tahun 2015, yakni 780 kasus pada tahun 2015, 

747 kasus pada tahun 2016, dan kemudian meningkat signifikan menjadi 943 

kejadian pada 2017 (BPJS Ketenagakerjaan, 2019). 

Pemerintah sendiri sangat menyadari pentingnya Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja. Seperti pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 

Paragraf 5, Pasal 86 Ayat 1(a) tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

yang menyatakan: “semua tenaga kerja berhak atas perlindungan keselamatan 

dan kesehatan kerja.” Hilangnya nyawa serta cacat fisik dapat terjadi akibat 

kecelakaan kerja. Melalui program kesehatan dan keselamatan kerja, tempat 

kerja berusaha memberantas kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja bisa 

menimbulkan kerugian misalnya pembelian obat-obatan serta biaya 

penyembuhan. Dengan terjadinya kejadian ini, perusahaan juga akan 

kekurangan tenaga kerja sehingga produktivitas bisa menurun. 
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Berdasarkan hal itu, sehingga harus melakukan pencegahan serta 

pengurangan kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja melalui tahapan 

mengidentifikasi faktor risiko, penilaian risiko dan pengendalian risiko 

sehingga tercapainya program perusahaan yaitu Zero Accident seperti 

keinginan perusahaan dan pihak-pihak yang bersangkutan. 

Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dan 

merupakan salah satu kota besar di Kawasan Timur Indonesia yang juga 

terdapat banyak perusahaan yang bergerak di bidang kontruksi infrastruktur, 

salah satunya adalah PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Sejak 

tahun 2017 hingga saat ini, PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk 

sedang mengerjakan proyek yang dikenal dengan nama Makassar New Port 

yang menjadi lokasi dalam penelitian ini. Proyek tersebut berlokasi di Jalan 

Sultan Abdullah Raya, Kaluku Badoa, Kec. Tallo, Kota Makassar, Sulawesi 

Selatan.  

Pemilihan Proyek MAKASSAR NEW PORT PT. Pembangunan 

Perumahan (Persero) Tbk. sebagai lokasi dalam penelitian ini sebab proyek 

ini merupakan salah satu proyek pembangunan yang cukup besar di Kota 

Makassar, di mana melibatkan jumlah pekerja yang tidak sedikit dengan 

potensi bahaya yang tentu saja tinggi. Seperti proyek konstruksi infrastruktur 

lainnya, Proyek MAKASSAR NEW PORT PT. Pembangunan Perumahan 

(Persero) Tbk juga menggunakan peralatan konstruksi yang turut memberikan 

kontribusi terhadap risiko kecelakaan pekerja.  

Untuk mendukung dasar pemilihan lokasi penelitian ini, peneliti telah 

melakukan pengumpulan data awal dengan metode observasi dan wawancara 

kepada Supervisor Health and Safety Enviromental (HSE) di Proyek 

MAKASSAR NEW PORT PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk pada 

Juni 2021. Dari hasil pengumpulan data awal tersebut diperoleh informasi 

bahwa Proyek MAKASSAR NEW PORT PT. Pembangunan Perumahan 

(Persero) Tbk merupakan wilayah kerja yang memiliki potensi bahaya yang 

tinggi di Precast Beton, meliputi proses kerja Pemasangan Gimstom, 
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Dregging, Cutting Preload, Pekerjaan Pupuk, dan Pemasangan Faceline 

Dermaga.  

Pada Januari 2022, peneliti kembali melakukan pengumpulan data 

melalui wawancara dengan Supervisor HSE Proyek MAKASSAR NEW 

PORT PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan diperoleh data bahwa 

terjadi penurunan kasus kecelakaan kerja dari 3 kasus pada tahun 2020 

menjadi 1 kasus pada tahun 2021. Adapun kasus Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan (P3K) meningkat dari 10 kasus pada tahun 2020 menjadi 21 

kasus pada tahun 2021 seperti kulit pekerja yang tergores oleh seng dan luka 

robek di area tangan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa hingga saat ini belum 

pernah terjadi kecelakaan kerja yang menyebabkan pekerja mengalami cacat 

fisik dan kematian. Meskipun angka kecelakaan kerja di proyek ini masih 

tergolong sedikit pada tahun 2020—2021, peneliti menganggap bahwa 

identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko kecelakaan kerja tetap penting 

untuk dilaksanakan, salah satunya dengan melakukan HIRARC agar dapat 

mengetahui penyebab kecelakaan kerja di Makassar New Port menurun. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti bermaksud untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Pengendalian Risiko Kecelakaan Kerja 

dengan Metode Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control 

(HIRARC) di Proyek Makassar New Port PT. Pembangunan Perumahan 

(Persero) Tbk pada Tahun 2022”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka rumusan 

masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana 

pengendalian risiko kecelakaan kerja dengan menggunakan metode Hazard 

Identification Risk Assessment and Risk Control (HIRARC) di Proyek 

Makassar New Port PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan yang akan 

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui pengendalian 

risiko kecelakaan kerja dengan menggunakan metode Hazard 

Identification Risk Assessment and Risk Control (HIRARC) di Proyek 

Makassar New Port PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk pada 

tahun 2022 

2. Tujuan Khusus 

Berdasarkan tujuan umum, tujuan khusus dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

a. Untuk mengidentifikasi potensi bahaya pada pekerjaan di area 

Brickes Beton Proyek Makassar New Port PT. Pembangunan 

Perumahan (Persero) Tbk dengan menggunakan metode HIRARC 

pada tahun 2022. 

b. Untuk melakukan penilaian risiko terhadap sumber bahaya pekerjaan 

di area Brickes Beton Proyek Makassar New Port PT. Pembangunan 

Perumahan (Persero) Tbk dengan menggunakan metode HIRARC 

pada tahun 2022. 

c. Untuk mengetahui upaya pengendalian risiko sehingga angka 

kecelakaan kerja menurun pada tahun 2021 di area Brickes Beton 
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Proyek Makassar New Port PT. Pembangunan Perumahan (Persero) 

Tbk pada tahun 2022. 

D. Definisi Operasional 

1. Metode HIRARC  

Metode Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control 

(HIRARC) yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan rangkaian 

cara untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, serta 

memastikan proses yang terjadi di kegiatan sehari-hari dan non-rutin di 

tempat kerja bertujuan untuk mencegah, meminimalkan, dan 

mengendalian risiko kecelakaan kerja di tempat kerja tersebut. HIRARC 

terdiri atas tiga fase, yaitu identifikasi risiko, penilaian risiko, dan 

manajemen risiko kecelakaan kerja (OHSAS 18001:2007) yang akan 

dinilai menggunakan lembar HIRARC di Proyek Makassar New Port PT. 

Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. 

2. Identifikasi Potensi Bahaya 

Identifikasi potensi bahaya yang dimaksud pada penelitian ini merupakan 

cara untuk mengetahui adanya potensi bahaya dalam aktivitas pekerjaan 

sebelum melaksanakan penilaian risiko dan pengendalian bahaya                 

di Proyek Makassar New Port PT. Pembangunan Perumahan (Persero) 

Tbk. Dalam penelitian ini, ada empat potensi bahaya yang akan 

diidentifikasi yaitu bahaya kimia, bahaya ergonomi, bahaya mekanik, dan 

bahaya kelistrikan. 

Kriteria Objektif: 

a) Potensi bahaya ergonomi terjadi disebabkan oleh adanya 

ketidaksesuaian antara kebutuhan pekerja dengan pekerjaan dan area 

kerja antara lain pekerjaan berulang-ulang, jam kerja yang lama, 

postur tidak netral atau canggung, dan terpeleset (WHO, 2010). 

b) Potensi bahaya mekanik terjadi pada saat mengoperasikan alat kerja 

antara lain adanya kejadian terpotong, tersayat, terbelit, dan terjepit 

(WHO, 2010). 
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c) Potensi bahaya kelistrikan terjadi disebabkan oleh adanya kontak 

dengan arus kelistrikan antara lain terkena arus kejut listrik 

(tersengat), percikan api, terjadi arus pendek , dan kebakaran (WHO, 

2010). 

3. Penilaian Risiko  

Penilaian risiko yang dimaksud adalah proses mengevaluasi risiko yang 

telah teridentifikasi di Proyek Makassar New Port PT. Pembangunan 

Perumahan (Persero) Tbk. Penilaian risiko merupakan gabungan antara 

kemungkinan (likelihood) dan tingkat keparahan (severity) terjadinya bahaya di 

tempat kerja. Jika dimasukkan ke dalam rumus matematika menjadi Risiko = 

Likelihood x Severity atau R = L x S (Guidelines for HIRARC Departement 

of OSH Ministry of Human Resources Malaysia, 2008) 

Kriteria Objektif: 

a) Rendah  : Jika jumlah perkalian antara 1 – 4 pada penilaian risiko. 

b) Sedang  : Jika jumlah perkalian antara 5 – 12 pada penilaian risiko. 

c) Tinggi : Jika jumlah perkalian antara 13 – 25 pada penilaian risiko. 

4. Pengendalian Risiko 

Pengendalian risiko yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan 

segala bentuk upaya yang dilakukan untuk meminimalkan atau 

menghilangkan potensi bahaya yang telah teridentifikasi di Proyek 

Makassar New Port PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. 

Kriteria Objektif: 

a) Sudah terlaksana : Jika kegiatan pengendalian risiko sudah 

terlaksana, sehingga potensi dapat dihilangkan atau diminimalkan.  

 

b) Belum terlaksana : Jika pengendalian risiko belum terlaksana, 

sehingga potensi belum dapat dihilangkan atau diminimalkan. 

 

5. Karakteristik Responden 
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Karakateristik responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

klasifikasi berdasarkan jenis kelamin, usia, jenis pekerja, masa kerja, dan 

tingkat Pendidikan responden.  

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Penelitian ini merupakan penelitian di bidang ilmu keselamatan dan 

kesehatan kerja. 

2. Penelitian ini akan mengkaji terkait potensi bahaya yang dapat 

menimbulkan kecelakaan kerja terhadap pekerja di Proyek Makassar 

New Port PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk pada tahun 2022. 

3. Lokasi penelitian ini, yaitu di Proyek Makassar New Port PT. 

Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. 

4. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif sebagai metode 

penelitian untuk mengetahui pelaksanaan metode Hazard Identification 

Risk Assessment and Risk Control (HIRARC) di lokasi penelitian. 

5. Proses pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan metode 

observasi dan wawancara dengan menggunakan instrumen Lembar 

HIRARC. Adapun karakteristik responden akan diolah dan dianalisis 

menggunakan Analisis Univariat.  

6. Pada proses penelitian ini akan melibatkan Department of Health and 

Safety Environment (HSE) di Proyek Makassar New Port PT. 

Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. 

  

F. Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat, baik bagi tenaga kerja, 

perusahaan, pembaca, maupun peneliti lainnya, yakni sebagai berikut. 

 

1. Manfaat Bagi Tenaga Kerja 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan wawasan 

baru yang berguna bagi para tenaga kerja terkait potensi bahaya pekerjaan 

agar dapat menghindarkan mereka dari penyakit akibat kerja dan 

kecelakaan kerja yang mungkin terjadi, termasuk informasi tentang cara 

pengendalian risiko dari potensi bahaya tersebut. 

 

2. Manfaat Bagi Perusahaan 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan 

pertimbangan bagi Pihak Perusahaan dalam menciptakan lingkungan 

kerja yang minim akan potensi bahaya terhadap kesehatan dan 

keselamatan kerja, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan 

produktivitas tenaga kerjanya. 

 

3. Manfaat Bagi Masyarakat 

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber 

pengetahuan dan wawasan terkait potensi bahaya dan cara pengendalian 

risiko bahaya pekerjaan bagi masyarakat, sehingga dapat berkontribusi 

dalam mencapai dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang 

setinggi-tingginya. 

 

4. Manfaat Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menjadi pengalaman berharga dan penuh pelajaran 

bermakna bagi peneliti untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan 

keterampilan dalam ilmu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), 

terutama terkait pelaksanaan metode Hazard Identification Risk 

Assessment and Risk Control (HIRARC). 
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G. Kajian Pustaka 

 

Tabel 1.1 Kajian Pustaka terkait Penelitian Pelaksanaan Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control 

(HIRARC) di Tempat Kerja 

No 

Nama 

Peneliti/ 

Tahun 

Judul Penelitian 

Karakteristik Variabel 

Variabel Jenis Penelitian Sampel Hasil 

1. Anggun 

Noviyanti/ 

2020 

Penerapan 

Hazard 

Identification, 

Risk Assessment 

And Risk Control 

pada Area Proses 

Produksi Spun 

Pile di PT. X 

Plant Cibitung 

Variabel pada 

penelitian ini 

meliputi 

Pengendalian 

Administrasi, 

engineering, 

dan APD. 

Jenis penelitian 

ini kualitatif 

desktriptif 

dengan 

rancangan 

penelitian 

fenomenologi. 

Sebanyak 5 

orang sebagai 

informan kunci 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat 93 pengendalian 

HIRARC spun pile pada tahun 2020 

menurut hasil wawancara, 67 

pengendalian (72,04 %) yang 

dikategorikan sesuai dan 26 

pengendalian (29,95%) yang 

dikategorikan tidak sesuai. 

2. Sri Ainun 

Muhtia, 

Suharai A. 

Fachrin, dan 

Alfian 

Baharuddin/

2020 

Analisis Risiko 

K3 Dengan 

Metode HIRARC 

Pada Pekerja PT. 

Varia Usaha 

Beton Makassar 

Tahun 2020 

Variabel pada 

penelitian ini 

adalah 

identifikasi 

bahaya, 

penilaian 

risiko, dan 

pengendalian 

risiko. 

Penelitian ini 

menggunakan 

studi kuantitatif 

dengan 

menggunakan 

metode 

pendekatan 

desktriptif. 

Sebanyak 32 

pekerja yang 

terpilih 

menggunakan 

metode total 

sampling 

 

Hasil penelitian menunjukkan 

identifikasi bahaya memiliki risiko 

sebanyak 75% sedangkan penilaian 

risiko di setiap kegiatan produksi 

beton terdapat tingkat risiko paling 

tinngi di kegiatan pengoperasian 

mesin sebanyak 20 WRAC dan 

tingkat risiko rendah di kegiatan 

perbaikan mobil truck sebanyak 02 

WRAC. Pengendalian bagi pekerja 
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No 

Nama 

Peneliti/ 

Tahun 

Judul Penelitian 

Karakteristik Variabel 

Variabel Jenis Penelitian Sampel Hasil 

yang ada dibagian produksi beton 

agar kiranya dapat disiplin 

menggunakan APD pada saat 

bekerja dan kepada pihak 

perusahaan agar kiranya lebih 

meningkatkan pengawasan K3 yang 

terkhusus di bagian produksi beton 

lebih meningkatkan budaya K3. 

3. Supriyadi, 

Ahmad 

Nalhadi, dan 

Abu Rizaal/ 

2015 

Identifikasi 

Bahaya dan 

Penilaian Risiko 

K3 pada 

Tindakan 

Perawatan dan 

Perbaikan 

Menggunakan 

Metode HIRARC 

(Hazard 

Identification and 

Risk Assessment 

Risk Control) 

pada PT X 

Identifikasi 

Bahaya, 

Penilaian 

Risiko, dan 

Pengendalian 

Risiko. 

Penelitian 

menggunakan 

metode 

desktriptif. 

Sampel pada 

penelitian ini 

adalah pada 

proses 

perawatan dan 

perbaikan 

infrastruktur di 

PT X 

Hasil risk assessment teridentifikasi 

70 resiko dari 52 bahaya dari 5 

proses tindakan perawatan dan 

perbaikan yang di klasifikasikan 

risiko rendah 16 %, sedang 54 %, 

tinggi 27% dan extrim 3%. 

4. Sovi 

Amalya 

Implementasi 

Identifikasi 

Variabel yang 

digunakan 

Metode yang 

digunakan 

Sampel dalam 

penelitian ini 

Hasil pengamatan di lapangan dan 

upaya pengendalian yang 
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No 

Nama 

Peneliti/ 

Tahun 

Judul Penelitian 

Karakteristik Variabel 

Variabel Jenis Penelitian Sampel Hasil 

Prihasari / 

2015 

 

Bahaya, 

Penilaian, dan 

Pengendalian 

Risiko Pada 

Proses Produksi 

di PT. Cipta 

Mortar Utama 

Plant Cibitung, 

Bekasi Sebagai 

Upaya Mencapai 

Accetable Risk 

adalah 

mengidentifika

si bahaya dan 

menilai risiko 

adalah metode 

deskriptif. 

adalah area 

produksi PT. 

Cipta Mortar 

Utama Plant 

Cibitung, 

Bekasi 

direkomendasikan kemudian dinilai 

dengan menggunakan risk matrix 

dari Grup Saint Gobain, setelah itu 

dianalisis dengan menggunakan 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 

1970, OHSAS 18001:2007 dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 50 

tahun 2012, sehingga dapat 

diketahui pekerjaan yang 

memerlukan rekomendasi tindakan 

perbaikan. 

5. Miftahul 

Jannah / 

2015 

Identifikasi 

Bahaya, Penilaian 

Risiko, dan 

Pengendalian 

Risiko Pada 

Aktivitas 

Tambang 

Batubara di PT. 

KIM Kab. Muaro 

Bungo, Jambi 

Variabel ini 

melakukan 

Identifikasi 

Bahaya, 

Penilaian 

Risiko, dan 

Pengendalian 

Risiko 

Jenis penelitian 

yang digunakan 

yaitu deskriptif 

dengan metode 

kuantitatif 

Wawancara 

langsung oleh 

Tenaga Ahli K3 

di PT. KIM 

Hasil penelitian mengungkapkan 

bahwa risiko bahaya yang terjadi 

pada kegiatan penambangan 

batubara di PT. Kuansing inti 

makmur yang berada pada level 

tinggi terjadi di jalan angkut. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Identifikasi Bahaya (Hazard Identification) 

Hazard suatu kegiatan, objek, atau komponen yang dianggap dapat 

menyebabkan gangguan pada suatu proses/kegiatan karena kecelakaan kerja 

(Cooling, 1990 dalam Mirandi Pratiwi dan R Septiani, 2020). 

Hazard Identification adalah suatu metode pengukuran/penentuan risiko 

suatu bahaya sehingga dapat diketahui tingkat risiko dan dampak dari suatu 

bahaya yang ada. (Labovsky, J, 2006 dalam penelitian Mirandi Pratiwi dan R 

Septiani, 2020). 

Mengidentifikasi bahaya adalah suatu upaya mencari potensi bahaya 

serta menetapkan cirinya. (OHSAS 18001, 2007). Ramesh, R (2017) dalam 

Putri Dwi (2020), mengidentifikasi bahaya artinya melakukan suatu cara agar 

menemukan potensi bahaya pada saat bekerja. Apabila sudah ditemukannya 

potensi bahaya di tempat kerja, maka kewaspadaan pekerja akan meningkat 

dan juga melaksanakan tahapan yang aman supaya kecelakaan kerja tidak 

terjadi.  

Untuk melakukan pengembangan pada manajemen risiko, tahapan 

pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi bahaya. Hal tersebut 

dilakukan supaya memahami serta mengontrol potensi bahaya yang mungkin 

timbul. Akan sulit untuk melakukan manajemen risiko tanpa mengidentifikasi 

faktor bahaya. (Ramli, 2010 oleh Anggun, 2020) 

Mengidentifikasi bahaya adalah tahapan awal yang dilakukan dari setiap 

pencegahan kecelakaan ataupun program pengendalian risiko. Jika tidak 

mengetahui potensi bahaya yang ada, maka penilaian risiko tidak bisa 

dilakukan, akibatnya cara untuk mencegah serta mengendalikan potensi 

bahaya juga tidak akan bisa dilakukan. 

Terdapat dua hal yang utama serta terpenting dalam identifikasi bahaya 

adalah mendapatkan daftar bahaya dan urutannya sesuai dengan tingkat 

bahaya dan mengurangi tingkat bahaya. Berkonsultasi dengan staf 



 

14 

berpengalaman merupakan satu bentuk upaya yang paling mudah dan paling 

tepat ketika mengidentifikasi bahaya di tempat kerja. Berdasarkan 

pengalaman kerja sebelumnya, karyawan ini lebih tahu apa yang mungkin 

dilakukan. 

 

B. Bahaya 

1. Definisi Bahaya 

Bahaya bisa dikatakan suatu benda, tempat, bagian, tahapan, 

pekerjaan ataupun sikap dan bisa menyebabkan potensi kerugian 

(Spurlock, 2018 dalam A. Noviyanti, 2020). Bahaya merupakan akibat 

terjadinya suatu potensi kecelakaan yang menyebabkan kerugian (ILO, 

2013). 

Pekerja melakukan aktivitasnya memakai tangga yang tidak 

seimbang, melakukan pekerjaan dengan bahan kimia, dan karpet pada 

lantai kantor yang bisa menyebabkan pekerja tersandung merupakan 

contoh bahaya di tempat bekerja. Karpet seharusnya tidak menyebabkan 

bahaya. Tetapi, posisi yang salah adalah potensi bahaya. Jika kontak 

dengan penyandang disabilitas disebabkan oleh paparan yang berlebihan, 

risikonya dapat menyebabkan masalah kesehatan (ILO, 2013). 

 

2. Jenis Bahaya 

Menurut WHO (2010) dan ILO (2013), bahwa bahaya 

dikelompokkan menjadi: 

a. Bahaya Kimia 

Paparan zat kimia bisa mengakibatkan masalah pada kesehatan. 

Pada tahun 2013, International Labour Organization mengatakan zat 

kimia yang bahaya bisa berupa bentuk padat, cairan, uap, gas, debu, 

ataupun asap serta bisa memasuki tubuh dengan beberapa cara, 

yaitu: 

 Penghirupan: Ketika melakukan pernapasan lewat mulut 

ataupun hidung, bahan yang mengandung racun bisa memasuki 
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paru-paru. Ada banyak bahan yang secara langsung dapat 

merusak paru-paru.  

 Pencernaan (menelan): Mengonsumsi minuman ataupun 

makanan yang terkena zat kimia,  memakai tangan untuk makan 

ataupun berada di wilayah yang terkena zat kimia berbahaya 

adalah cara zat kimia bisa memasuki tubuh. Bahan kimia juga 

akan tercampur dengan lendir di hidung, tenggorokan, ataupun 

mulut apabila bahan kimia tersebut berada di udara yang bisa 

saja tertelan ataupun terhirup. Bahan yang terkontaminasi akan 

melewati jalur yang persis dilalui oleh makanan ataupun 

minuman yang kita konsumsi dari usus ke lambung. 

 Absorbsi atau kontak invasif dengan kulit: Beberapa zat ini 

menembus kulit dan memasuki urat nadi, atau juga bisa melalui 

muka ataupun tangan. Bahan beracun ini bisa memasuki luka 

atau lecet dengan melalui suntikan. Mencegah konsekuensi 

berbahaya dari zat kimia di lingkungan kerja memerlukan 

pencegahan secara teknis agar kandungan zat kimia yang ada di 

udara tidak melebihi ambang batas (NAB). 

 

b. Bahaya Fisik 

Bahaya fisik merupakan bahaya yang berada di perusahaan yang 

semua objek ataupun tahapan kerja yang secara langsung atau secara 

bertahap dapat membahayakan seseorang. Kebisingan, penerangan, 

getaran serta iklim kerja merupakan potensi yang bisa menyebabkan 

bahaya fisik. Bahaya tersebut dapat menjadi faktor khusus suatu 

tahapan pekerjaan (ILO, 2013). 

 Kebisingan 

Kebisingan merupakan bunyi peralatan dari proses produksi 

ataupun peralatan kerja yang bisa menyebabkan masalah pada 

pendengaran (ILO, 2013). Rusaknya saraf yang sensitif di 

telinga karena bunyi yang bisa akan mengakibatkan gangguan 
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sementara pada pendengaran atau bahkan secara tetap. Bahaya 

kebisingan ini selalu dianggap biasa saja padahal kebisingan 

merupakan masalah kesehatan yang paling utama. Batas paparan 

kebisingan mempunyai ketetapan yaitu dalam sehari untuk 8 

jam kerja tidak boleh melebihi 85 dB. 

 

 Pencahayaan  

Di lingkungan kerja, semua sistem pencahayaan seharusnya 

sesuai aturan untuk melakukan kegiatan bekerja. Sistem cahaya 

memang menjadi hal yang utama agar meningkatkan 

keunggulan serta hasil produksi yang maksimal. Misalnya 

pengerjaan yang detail, memerlukan sistem cahaya yang sangat 

terang. 

Penelitian menunjukkan bahwa meningkatkan pencahayaan 

memiliki hasil langsung, termasuk peningkatan produktivitas 

dan pengurangan kesalahan. Ketika pencahayaan tidak 

memadai, pekerja harus berjongkok dan memusatkan pandangan 

yang membuat kurang enak yang mengakibatkan gangguan 

penglihatan serta gangguan pada punggung dalam kurun waktu 

yang lama panjang yang bisa menghambat aktivitas. 

 

 Getaran 

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: KEP-

49/MENLH/11/1996, “getaran merupakan satu massa yang 

melakukan gerakan bolak – balik yang melewati kondisi yang 

sama pada satu tumpuan”. ILO (2013) berpendapat bahwa, 

getaran merupakan satu gerak bolak - balik yang lincah, yang 

terpantul dari bawah ataupun dari atas sert dari depan atau 

bahkan dari belakang. Contohnya, pelataran kerja yang bisa 

menyebabkan getaran dan orang-orang di sekitar dapat 

merasakan getaran melalui lantai dan dinding, Hal ini bisa 
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berpengaruh ke tenaga kerja lain walaupun tidak bersentuhan 

langsung terhadap peralatan kerja yang bisa membuat pekerja 

lain merasakan kram serta ngeri otot. 

 Iklim Kerja 

Nilai Ambang Batas paparan terhadap tekanan panas pada iklim 

kerja jangan sampai melebihi 8 jam selama sehari. 

 

c. Bahaya Biologi 

Di lingkungan pekerjaan banyak didapati unsur yang bisa 

mengakibatkan terjadinya penyakit akibat kerja dan juga risiko 

terjadinya kecelakaan. Faktor biologis penyakit akibat kerja 

mempunyai banyak macam. Di Perusahaan, bermacam-macam orang 

mendapati beragam masalah kesehatan dikarenakan oleh jamur, 

virus, dan bakteri. Seperti masalah paru-paru karena jamur yang 

selalu didapati pada pekerja akibat terhirupnya debu organik, dan 

kejadian ini telah disampaikan pada literatur yang membahas 

Aspergillus         paru-paru tenaga kerja gandum.  

 

d. Bahaya Ergonomi 

Perusahaan jasa ataupun barang mengalami kemajuan baik 

keunggulan produk maupun kapasitas produksi. Peraturan harus 

dibuat sedemikian rupa sehingga tidak ada efek kesehatan yang 

merugikan, termasuk tata letak wilayah pekerjaan serta pengaturan 

kursi yang tepat. Pekerja semestinya disediakan tempat duduk yang 

cukup, memadai dan nyaman. 

Potensi bahaya ergonomis meningkat jika: 

 Dengan pekerjaan yang monoton, berulang atau berkecepatan 

tinggi. 

 Dalam posisi yang tidak netral atau canggung. 

 Jika memiliki pendukung yang tidak cocok. 

 Istirahat yang tidak cukup. 
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e. Bahaya Psikologis 

Bahaya Psikologi adalah suatu bentuk faktor bahaya pada 

lingkungan pekerjaan. Bahaya psikologi dalam bekerja bisa diartikan 

tidak hanya dalam hal desain pekerjaan, organisasi pekerjaan dan 

manajemen pekerjaan, tetapi juga sebagai semua perspektif terkait 

pada wilayah kerja sosial akan menimbulkan masalah terhadap 

fisiologis tenaga kerja. (Putri, 2008 oleh WA Sianturi, 2020) 

 

f. Bahaya Mekanis 

Bahaya mekanis timbul oleh alat kerja karena dioperasikan 

dengan cara bersentuhan langsung misalnya roda gigi, peralatan 

press, alat pemotong, mesin memukul, dll. Bahaya yang mungkin 

timbul berupa terpotong, terpotong, terbelit, dan lain-lain. 

 

g. Bahaya Kelistrikan 

Listrik adalah energi yang dihasilkan dari pusat tenaga yaitu 

generator, serta bisa bergerak dari suatu tujuan ke tujuan lain 

melewati penghantar pada susunan tertutup. Arus kelistrikan bisa 

menyebabkan bahaya contohnya terbakar, sengatan listrik atau 

korsleting. 

 

C. Kecelakaan Kerja 

1. Definisi Kecelakaan Kerja 

Kecelakaan ialah peristiwa sulit diprediksi serta tidak diinginkan, 

maka setiap perbuatan kejahatan melibatkan faktor yang disengaja 

maupun direncanakan tidak dapat dikatakan kecelakaan (Koesyanto, 

2016). Kecelakaan dalam bekerja merupakan kejadian yang didapati          
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di Perusahaan. Dalam artian, kecelakaan didapatkan pada saat sedang 

bekerja atau dalam perjalanan ke tempat bekerja.  

 

 

 

2. Penyebab Kecelakaan Kerja 

Heinrich (1950) dari Tarwaka (2012) pada penelitian  mengeluarkan 

suatu pendapat bernama teori domino. Teori domino adalah ilmu kausal 

kecelakaan. Kecelakaan disebabkan oleh lima faktor, yaitu: 

a. Domino lingkungan sosial dan kebiasaan perilaku.  

b. Domino penyebab dasar dari kesalahan atau kecerobohan.  

c. Domino tindakan dan kondisi tidak aman.  

d. Domino kecelakaan.  

e. Domino kerugian.  

Menurut Tarwaka (2012), secara umum teori domino secara 

keseluruhan terbagi menjadi tiga tahap: 

a. Fase Pra-kontak: Tahap ini mewakili peristiwa atau kondisi yang 

mengarah pada kecelakaan. 

b. Fase kontak: fase di mana pekerja, peralatan, atau sarana yang lain 

bersentuhan terhadap tenaga dalam bentuk yang ada pada 

Perusahaan. 

c. Fase pasca kontak: Tahap yang mewakili konsekuensi dari peristiwa 

yang tidak disengaja atau paparan energi. Cedera, kesakitan, 

berkurangnya semangat bekerja, rusaknya alat kerja maupun sarana 

pekerjaan yang lain, serta hilangnya kualitas tempat kerja hanyalah 

beberapa faktor yang dapat ada pada tahap pasca-kontak oleh teori 

domino. 

Umumnya kecelakaan bekerja disebabkan karena tindakan dari 

perilaku berbahaya atau kondisi berbahaya. Kondisi berbahaya 

merupakan lingkungan kerja yang berbahaya, seperti lantai yang licin, 

dan perilaku berbahaya ialah perilaku manusia yang kurang tepat 
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terhadap prinsip keselamatan, seperti melompat-lompat tangga 

(Koesyanto, 2016). 

Tarwaka (2012) berpendapat, penyebab kecelakaan bekerja adalah: 

1) Unsafe Action (Tindakan Berbahaya) 

Unsafe Action, ialah perilaku tidak aman pekerja yang dapat 

dimotivasi dari bermacam alasan, seperti: 

 Kurangnya intelektual serta keahlian. 

 Tidak bisa untuk bekerja normal. 

 Penurunan fungsi fisik akibat kecacatan tak terlihat.  

 Keletihan serta kebosanan.   

 Kebingungan serta stress.  

 Tidak terampil menggunakan alat kerja atau mesin ketika 

bekerja.  

 Ketidakpedulian. 

 Tidak fokus dalam bekerja.  

 Kurangnya motivasi untuk bekerja. 

 Kurangnya kepuasan kerja. 

 

2) Unsafe Condition (Kondisi Berbahaya) 

Faktor kondisi berbahaya, ialah situasi berbahaya pada 

mesin, palat kerja, material, serta wilayah bekerja itu sendiri. 

Situasi memiliki arti yang meluas, bisa berarti bukan hanya 

situasi tubuh, namun unsur berhubungan pada tersedianya 

sarana, kemahiran pekerja, penempatan sistem pekerjaan, 

keterkaitan pekerja, dan situasi politik serta ekonomi dan dapat 

menghancurkan pemikiran. 

 

3. Klasifikasi Kecelakaan Kerja 

Sebastianus (2015) oleh Hakim (2018), kecelakaan bekerja dibagi 

jadi empat kategori, antara lain: 

a. Klasifikasi Berdasarkan Jenis Kecelakaan  
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Misalnya jatuh, tertimpa benda, menabrak benda, terhimpit, 

bergerak melampaui kapasitas, terpengaruh panas tinggi, kontak 

langsung dengan kelistrikan, serta bersentuhan langsung pada 

material yang bahaya ataupun radiasi.  

b. Klasifikasi Berdasarkan Penyebab  

Klasifikasi menurut penyebab karena mesin seperti genset, 

peralatan angkutan, alat kerja yang lainnya seperti tungku, peralatan 

pendinginan, peralatan kelistrikan, radiasi, material ledakan, serta zat 

kimiawi. 

c. Klasifikasi Berdasarkan Sifat Cedera atau Kelainan  

Klasifikasi berdasarkan sifat cedera ataupun penyakit, misalnya 

tulang yang patah, pergeseran sendi, ketegangan otot (vena), lebam, 

amputasi, remuk, cedera dipermukaan, dan luka bakar,  

 

4. Kerugian Karena Kecelakaan Kerja 

Semua kecelakaan merupakan suatu musibah atau pun kehancuran 

yang merugikan orang, aset serta produktivitas. Dampak bisa saja terkait 

pada suatu musibah setidaknya seperti terganggunya pekerjaan di tempat 

kerja serta menurunnya penghasilan Industri (Tarwaka, 2012). Selain itu, 

kecelakaan kerja yang menyebabkan kerugian bisa diklasifikasi antara 

lain:  

a. Kerugian Langsung  

Kerugian langsung ialah penurunan pendapatan yang bisa 

langsung diketahui dari awal kejadian hingga fase regeneratif, 

misalnya: 

 Pembayaran Kompensasi serta Pembiayaan Obat-Obatan  

Kecelakaan menyebabkan luka yang kecil atau sedang, 

kecacatan, dan juga hilangnya nyawa. Kecelakaan bisa 

menyebabkan turunnya proses produksi. Apabila pekerja 

mengalami kecelakaan, pembayaran kompensasi serta 
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pembiayaan obat-obatan wajib ditanggung oleh tempat kerja 

seperti pada aturan yang ditetapkan. (Ramli, 2010) 

 Kerusakan Infrastruktur  

Kerusakan infrastruktur karena kebakaran, kecelakaan, ledakan 

atau kerusakan. Perusahaan harus membayar untuk perbaikan 

(Ramli, 2010). 

 

 

b. Kerugian Tidak Langsung  

Tarwaka (2012) berpendapat, kerugian secara tidak langsung 

termasuk agak kurang nampak disaat ataupun pasca terjadinya 

musibah dan dapat berupa biaya yang dikeluarkan. Kerugian tidak 

langsung seperti: 

 Kehilangan Waktu Kerja 

Apabila kecelakaan kerja terjadi, produksi dihentikan sementara 

untuk memberikan pertolongan kepada korban, penanggulangan 

kecelakaan, pemulihan kerusakan, dan investigasi kecelakaan. 

Kehilangan waktu kerja yang besar bisa menyebabkan turunnya 

produktivitas (Ramli, 2010). 

 Kerugian Produksi  

Akibat kecelakaan tersebut, perusahaan untuk sementara tidak 

dapat berproduksi sehingga mengakibatkan turunnya 

produktivitas (Ramli, 2010). 

 Kerugian Sosial  

Kecelakaan bisa menimbulkan dampak sosial bagi lingkungan 

dan kerabat korban. Jika pekerja yang terkena kecelakaan kerja 

tidak bisa lagi melakukan pekerjaannya, kebutuhan sehari-hari 

keluarganya juga tidak akan bisa terpenuhi. (Ramli, 2010) 

 Citra atau Kepercayaan Konsumen  

Kecelakaan akan memiliki citra yang buruk pada perusahaan 

yang mempunyai hubungan kerjasama. Citra ini bisa membuat 
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efek besar dalam seketika apabila bencana besar atau kecelakaan 

terjadi. Komunitas dan perusahaan yang bekerja dengan mereka 

bisa memutus hubungan kerjasama. Namun, apabila kecelakaan 

tak terjadi, peningkatan rasa percaya konsumen akan tinggi. 

(Ramli, 2010) 

 

 

 

5. Pencegahan Kecelakaan Kerja 

Pendapat Tarwaka (2012), pada umumnya pengendalian kecelakaan 

pada pekerjaan ialah satu cara agar bisa menemukan terjadinya satu 

akibat kecelakaan (fact, discovery, flawlessness). Secara singkat,                  

langkah-langkah awal pencegahan kecelakaan seperti memberikan 

dukungan administratif, pengambilan data dan juga fakta, analisis akibat 

kecelakaan, rekomendasi perbaikan serta penerapan rekomendasi 

perbaikan. Berikut hal yang harus dilakukan untuk membuat program 

pencegahan kecelakaan, yaitu: 

a. Identifikasi Masalah dari Kondisi Berbahaya 

Pengetahuan terhadap kondisi berbahaya di tempat bekerja 

adalah tindakan pengendalian yang utama. mengidentifikasi bahaya 

mencakupi identifikasi insiden yang berhubungan dengan proses 

kerja yang mengandung risiko kecelakaan, pengetahuan pada 

material serta perlengkapan berbahaya pada proses kerja, tempat atau 

lingkungan kerja, karakteristik atau situasi pekerja yang bekerja, 

perhatian pada pengelolaan insiden, penyediaan fasilitas dan alat 

untuk mengendalikan ataupun mencegah bahaya, dan sebagainya. 

b. Investigasi Kecelakaan (Analisis Kecelakaan) 

Investigasi kecelakaan adalah cara agar lebih memahami 

penyebab dan proses kecelakaan. Analisis ini bisa memakai berbagai 

cara atau metode misalnya Hazards Analysis, Hazops, Failure Mode 
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and Effect Analysis (FMEA), Fish Bone, Fault Tree Analysis (FTA), 

dll. 

 

D. Risiko 

1. Definisi Risiko 

Menurut Nigel Hyat (2004), risiko adalah suatu hasil yang dapat 

menimbulkan kerugian. Risiko adalah kata yang biasanya berkonotasi 

negatif, suatu hal yang tidak disukai, serta kata yang mau dihindari. 

Risiko merupakan gabungan dari hasil yang berisiko, sehingga suatu 

peristiwa mungkin terjadi (ILO, 2013). Risiko merupakan ukuran 

kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang merugikan karena dampak 

oleh suatu risiko serta tingkatan parahnya kejadian ataupun akibat oleh 

peristiwa yang merugikan (Spurlock, 2018). Penjelasan risiko di Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah suatu tindakan atau dampak tidak 

diharapkan (merugikan) oleh satu kejadian. Pendapat Evi Widowati 

(2017), risiko yaitu keadaan yang muncul dari ketidakpastian dengan 

segala kemungkinan akibat yang merugikan. 

Jean Cross pada tahun 1998 oleh Hakim (2018) berpendapat bahwa, 

teori dari risiko adalah sebagai berikut. 

a. Risiko mempertimbangkan bahwa bisa jadi suatu hal akan terjadi 

serta ada akibatnya. 

b. Risiko tak selamanya bermakna negatif. Beberapa bisa mengambil 

keuntungan dari risiko. Risiko biasanya mendorong perubahan untuk 

kemajuan. Pendekatan yang buruk bisa menghambat kemajuan dan 

perbaikan. 

Faktor risiko menurut ILO (2013) meliputi: 

 Perbedaan seseorang terkait pada kerentanan. 

 Total keseluruhan orang terpapar. 

 Penghubung paparan. 

 Tingkatan seseorang terhadap risiko. 

 Mengendalikan risiko. 
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 Tingkatan tidak berbahaya tercapai. 

 Tanggung jawab sosial. 

 Risiko terhadap perspektif keuangan. 

 Opini publik serta organisasi. 
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2. Sumber Akibat Risiko 

Menurut Lokobal (2014) oleh Hakim (2018) penyebab risiko dapat 

dibagi menjadi: 

a. Risiko Dari Dalam  

Risiko yang timbul pada tempat kerja tersebut.  

b. Risiko Dari Luar  

Risiko yang muncul oleh pihak luar tempat kerja ataupun dari 

lingkungan sekitar tempat kerja.  

c. Risiko Perekonomian  

Risiko yang timbul dari segi perekonomian, misalnya: suku bunga 

yang meningkat, mata uang, dan juga perubahan harga. 

d. Risiko Operasional  

Risiko operasional diakibatkan karena dampak dari alam, teknologi, 

serta manusia. 

 

3. Macam-Macam Risiko 

Soehatman Ramli (2010) berpendapat bahwa risiko suatu kelompok 

ataupun perusahaan dipengaruhi oleh dua dampak yaitu dampak dari 

dalam ataupun dampak dari luar. 

Dampak eksternal berhubungan dengan keuangan, aturan 

pemerintahan, permintaan pasar, regulasi dan lain-lain. Adapun risiko 

internal berhubungan dengan operasi, pekerjaan, dan proses.                

Macam-macam risiko adalah sebagai berikut ini. 

a. Risiko Keuangan (Finansial Risk)  

Dibangunnya suatu perusahaan bertujuan untuk mendapatkan 

keuntungan. Tetapi, menjalankan bisnis bukan tanpa risiko. Salah 

satu adalah risiko keuangan. Risiko keuangan yang bisa saja timbul 

antara lain kredit bermasalah, kewajiban pelunasan pinjaman pada 

bank, fluktuasi pendapatan, serta angka penukaran uang asing. 
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b. Risiko Pasar (Market Risk)  

Risiko pasar timbul sehubungan dengan produk yang dihasilkan 

oleh masyarakat. Semua perusahaan bertanggung jawab atas barang 

yang dihasilkannya. Risiko pasar harus ditangani dengan cepat untuk 

menghindari terjadinya kerugian bagi perusahaan. 

c. Risiko Alam (Natural Risk)  

Musibah yang disebabkan oleh alam tidak bisa diprediksi waktu 

serta lokasi terjadinya musibah. Musibah yang disebabkan oleh alam 

bisa dalam bentuk angina yang kencang, gempa bumi, genangan air 

yang tinggi, longsor, serta gunung yang meletus. 

d. Risiko Operasional  

Risiko operasional yang berhubungan dengan proses adalah 

apakah prosedur tersebut tepat dan benar. Kerugian bisa terjadi jika 

tidak dilakukan dengan baik, sehingga diperlukan sistem manajemen 

yang tepat untuk hal tersebut. 

e. Risiko Kesehatan serta Keselamatan Kerja  

Risiko K3 merupakan bahaya yang berhubungan pada pusat 

risiko yang muncul dari kegiatan usaha yang melibatkan pekerja, alat 

kerja, bahan serta aspek tempat bekerja. Secara umum, bahaya 

kesehatan dan keselamatan kerja bermakna buruk, seperti musibah 

pada pekerja serta harta benda tempat bekerja, ledakan ataupun 

kebakaran, penyakit akibat ataupun hubungan kerja, rusaknya 

fasilitas, dan gangguan operasional. 

f. Risiko Keamanan (Security Risk)  

Permasalahan keamanan bisa muncul seperti hilangnya harta 

benda tempat kerja serta mengakibatkan produktivitas terganggu. 

Produktivitas serta keamanan tempat kerja akan terganggu apabila 

terletak di zona pertempuran. 

g. Risiko Sosial  

Misalnya level kedamaian, wilayah kebudayaan serta tingkat 

pengetahuan bisa menyebabkan dampak buruk ataupun baik. Oleh 
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karenanya itu, manajemen risiko perusahaan dikembangkan agar 

melihat semua risiko yang bisa mempengaruhi produktivitas tempat 

bekerja. Suatu komponen dari pengelolaan risiko yaitu dampak 

kesehatan dan keselamatan kerja yang berhubungan terhadap 

dampak musibah yang terjadi pada pekerja serta penerapan fasilitas 

pada lingkungan kerja. Pengamatan harus diperhatikan ketika 

mengidentifikasi risiko meliputi hilangnya kekayaan, hilangnya 

komunitas, dan hilangnya lingkungan. 

 

E. Manajemen Risiko 

1. Pengertian Manajemen Risiko 

Evi Widowati (2017) berpendapat bahwa, manajemen risiko dapat 

diartikan tata cara identifikasi, pengukuran serta menilai risiko juga 

melakukan pengembangan terhadap prosedur dalam mengelola bahaya 

itu. Manajemen risiko mencakup tata cara, metode, dan teknik yang 

menentukan probabilitas serta hasil dari kejadian positif dan merugikan. 

Pengertian manajemen risiko berdasarkan ISO GUIDE 73:2009 oleh Evi 

Widowati (2017) ialah pengaruh tidak pasti pada tercapainya tujuan.  

Berdasarkan pendapat dari SNI ISO 31000 bahwa risiko tidak 

diharapkan dan bisa saja berdampak positif ataupun negatif. Padahal 

pengertian manajemen risiko ialah kegiatan terkoordinasi yang bertujuan 

mengarahkan serta mengendalikan suatu organisasi yang mengurus 

perihal bahaya (SNI ISO 31000, 2011 dalam Evi Widowati, 2017). 

Pengelolaan bahaya adalah satu bentuk cara pengelolaan risiko untuk 

mencegah agar tidak adanya musibah di tempat kerja, kesakitan karena 

bekerja ataupun kesakitan karena hubungan pekerjaan. 

Pengelolaan risiko bertujuan seperti (ILO, 2013): 

a. Tata cara manajemen terjadi pada aktivitas mengidentifikasi, 

mengevaluasi, serta mengendalikan yang berkaitan pada pencapaian 

aturan tempat kerja. 
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b. Penerapan aturan serta tahapan manajemen agar peluang bisa 

mempunyai hasil yang maksimal serta menekan hal yang bisa 

merugikan. 

c. Penerapan aturan serta tahapan secara sistematis serta melakukan 

aktivitas mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, 

mengendalikan, serta memantau bahaya. 

2. Standar Manajemen Risiko 

Teori tersebut sudah mengalami perkembangan dari bermacam pihak 

seperti yang diperlukan. Committe of Sponsoring Organization of the 

Treadway Comission (COSO) telah menerbitkan “Kerangka Integrasi 

Jaringan Manajemen Risiko Korporat” sebagai landasan dalam 

pengembangan pengelolaan risiko di tempat kerja. Landasan pengelolaan 

bahaya yang diterapkan di Inggris sudah mengalami perkembangan dari 

the Institute of Risk Management dengan “National Forum for Risk 

Management in the Public Sector” serta the Assosiation of Insurance and 

Risk Managers. National Institute of Standars and Technology telah 

menerbitkan Risk Management Guidelines for the IT Sector: Special 

Publication 800-30.2022, Risk Management Guidelines for Information 

Technology Systems, yang sudah mengalami perkembangan tersendiri 

agar mengelola bahaya yang terkait pada tatanan informasi (Soehatman 

Ramli, 2010). 

Berdasarkan standar AS/NZS 4360 oleh Ramli (2010), kegiatan 

pengelolaan bahaya meliputi langkah penetapan status, mengidentifikasi 

bahaya, menilai risiko, menganalisis bahaya, mengendalikan bahaya, 

berdiskusi atau berdialog, melakukan pemantauan serta peninjauan. 

Manajemen risiko begitu luas serta bisa diterapkan untuk bermacam 

tujuan dan aktivitas. Maka dari itu, tahapan awal yang wajib 

dilaksanakan ialah menentukan konteks penerapan manajemen risiko 

yang ingin dilaksanakan supaya bisa memastikan proses manajemen 

risiko tidak salah sasaran serta tepat pada tujuan yang diinginkan. 
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Penentuan status mencakupi pengaruh lingkungan, situasi 

pengelolaan bahaya, pengembangan klasifikasi bahaya serta penentuan 

bagian manajemen (Ramli, 2010). 

3. Cara Pengendalian Risiko 

Manajemen risiko adalah tahap yang utama agar bisa mengurangi 

bahaya serta bisa diterima. Tahap mengendalikan bahaya dengan: 

a. Eliminasi 

Pencegahan dilakukan agar memusnahkan penyebab risiko. 

Eliminasi adalah tindakan pengendalian yang jadi keputusan awal 

agar bisa mengendalikan paparan karena menghilangkan bahaya           

di tempat kerja. Tetapi, beberapa bahaya susah dihilangkan 

sepenuhnya dari tempat kerja. Seperti, seorang operator harus 

memanjat ke menara paling atas (tinggi 16 m) untuk memantau 

ketinggian cairan. Peluang terjatuh sangat mungkin terjadi, sehingga 

dipasang CCTV agar bisa memantau ketinggian air di menara. 

Operator tidak perlu memanjat tinggi. 

b. Subsitusi 

Meminimalisir bahaya dengan cara mengubah ataupun 

mengganti peralatan dengan risiko yang lebih rendah. Seperti, 

mengganti kompresor high-noise dengan tipe low-noise. 

c. Rekayasa Kontrol 

Meminimalisir potensi bahaya menggunakan cara rekayasa 

untuk peralatan, mesin, infrastruktur, lingkungan ataupun bangunan. 

Pengendalian bahaya ini bisa melindungi pekerja, termasuk tempat 

kerjanya. Misalnya, membuat ruangan khusus untuk genset agar 

tidak mengeluarkan suara yang sangat bising. 

d. Administratif 

Menghindari bahaya melalui Standar Operasional Pekerja 

(SOP), aturan, pemasangan rambu, pelatihan atau pemberian edukasi 

ke pekerja yang terlibat pada proses kerja yang khusus, pemantauan 
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penggunaan bahan, alat serta mesin, dan juga membuat aturan 

penyelamatan diri menggunakan sarana serta rute pertolongan. 

e. Alat Pelindung Diri 

Menghindari potensi bahaya misalnya memakai sepatu yang 

cocok terhadap kondisi kerja, pakaian kerja, kacamata keselamatan 

dan lain-lain sebagainya.  

4. Penanganan Terhadap Risiko 

Tabel 2.1 Strategi Penanganan Terhadap Risiko di Tempat Kerja 

No. Strategi Keterangan 

1. Menghindari/menolak 
Menghindari pekerjaan ataupun 

aktivitas yang mempunyai risiko 

bahaya. 

2. Mengurangi 
Meminimalisir adanya kejadian yang 

berisiko. 

3. Mendanai/menerima  
Memberikan santunan ke pekerja 

apabila terjadi kecelakaan kerja.  

4. Menanggulangi 
Mencegah sebelum terjadinya 

kecelakaan kerja. 

5. Mengalihkan 

Mengajak kerjasama pihak ketiga untuk 

memberikan fasilitas ke pekerja seperti 

asuransi kesehatan. 

(Sumber: Evi Widowati, 2017) 

5. Pemilihan Tindakan Risiko 

Melakukan keseimbangan antara upaya dan juga biaya implementasi 

pada keuntungan yang didapat terkait melalui aturan misalnya kewajiban 

terhadap sosial serta melindungi lingkungan. Perusahaan wajib 

melakukan pertimbangan persepsi kepada pihak yang bertanggung jawab 

serta masyarakat yang terlibat dan terpengaruh. Rencana perawatan harus 

secara jelas melakukan tindakan identifikasi yang bersifat prioritas. 

6. Tindakan Persiapan Dan Implementasi Rencana Penanganan Risiko  

Bertanggung jawab atas persetujuan rencana penanganan risiko dan 

menyiapkan alasan untuk memilih penanganan risiko. Keputusan yang 

disarankan harus memenuhi persyaratan sumber daya, termasuk keadaan 

darurat. Tolak ukur keberhasilan diverifikasi melalui tahapan 

pengendalian alternatif, pelaporan serta peninjauan pelaksanaan. Dalam 
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hal kepatuhan terhadap aturan, undang-undang, kebijakan dan 

persyaratan lainnya, kegiatan pemantauan harus sesuai dengan waktu 

yang sudah ditentukan. 

7. Pemantauan dan Peninjauan 

a. Pastikan bahwa tahapan pengendalian sangat efektif serta efisien. 

b. Dapatkan lebih banyak informasi agar bisa meningkatkan penilaian 

terhadap risiko. 

c. Menganalisis serta belajar dari kejadian yang berhasil ataupun yang 

gagal. 

d. Mengidentifikasi perubahan dalam konteks dari luar dan juga dari 

dalam.  

e. Mendeteksi temuan risiko yang baru. 

 

F. Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control (HIRARC) 

1. Definisi HIRARC 

HIRARC ialah syarat wajib ada agar bisa melakukan Sistem 

Manajemen K3 berlandaskan OHSAS 18001:2007. Bagian 4.3.1 OHSAS 

18001:2007 mewajibkan Industri untuk mengimplementasi OHSAS 

18001:2007 berdasarkan OHSAS 18001:2007 agar bisa mempersiapkan 

HIRARC di Perusahaan. HIRARC memiliki tiga fase: identifikasi risiko, 

penilaian risiko, dan manajemen risiko (OHSAS 18001:2007). 

2. Tujuan HIRARC 

Ialah agar bisa mengidentifikasi, menilai, serta mengendalikan 

bahaya dalam proses kerja. HIRARC juga bertujuan agar bisa 

meminimalisir jumlah kecelakaan di tempat kerja serta melindungi setiap 

prosedur pekerjaan. 

HIRARC adalah aturan terstruktur yang diberikan pada pekerja dan 

juga pihak kontraktor yang terlibat di proses kerja Perusahaan demi 

keseragaman proses kerja. Hal ini diberlakukan agar para pekerja 

terlindungi dari masalah kesehatan, produktivitas meningkat, serta 

melakukan pencegahan terhadap musibah di tempat kerja ataupun 

penyakit akibat bekerja. 
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Perbedaan arah keselamatan dan kesehatan kerja di Hakim (2018) 

(Ismi, 2014): 

a. Memprediksi adanya faktor risiko serta mengambil terlebih dahulu 

keputusan untuk melakukan pencegahan. 

b. Mengetahui macam-macam risiko di Perusahaan. 

c. Menilai tingkatan risiko pada Perusahaan. 

d. Melakukan pengendalian risiko. 

3. Tahapan Penerapan HIRARC 

Beberapa proses yang dilakukan untuk melakukan Hazard 

Identification, Risk Assessment, and Risk Control (HIRARC) yaitu: 

a. Identifikasi Bahaya 

Identifikasi bahaya adalah cara agar bisa mengetahui bahaya 

serta menentukan jenisnya (OHSAS 18001, 2007). Langkah pertama 

yang harus diambil ketika membuat keputusan manajemen risiko 

adalah mengetahui potensi bahaya yang ada. Mengidentifikasi 

potensi bahaya dilaksanakan agar dapat memahami dan mengontrol 

potensi bahaya bisa saja ada pada proses kerja. Akan sulit untuk 

melakukan manajemen risiko tanpa mengidentifikasi faktor bahaya 

(Ramli, 2010). Mengidentifikasi bahaya dilaksanakan dengan 

berbagai pertimbangan kejadian serta kondisi yang bisa 

menyebabkan risiko serta klasifikasi musibah serta terjadinya 

penyakit akibat bekerja. 

Mengidentifikasi risiko adalah suatu langkah yang bisa 

memberikan informasi yang komprehensif dan rinci tentang bahaya 

yang teridentifikasi dengan menggambarkan akibat yang paling 

ringan hingga yang paling parah. Di tahapan ini, harus bisa 

mengetahui bahaya yang bisa diperkirakan yang timbul dari aktivitas 

apapun yang bisa memberikan bahaya keselamatan serta kesehatan 

para pekerja, manusia yang berada di sekitar tempat kerja, tamu, atau 

penduduk sekitar. 
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Tahap pertama untuk melakukan identifikasi bahaya ialah 

mengetahui prosesnya. Untuk menemukan sumber bahaya, hal itu 

ditafsirkan sebagai lima faktor: Man, Methode, Material, Machine, 

and Environment. 

Pengelolaan bahaya bisa dinyatakan sukses serta bisa ditinjau 

dari tingkat pengetahuan untuk mengetahui potensi berbahaya 

(Hasbi, 2018). Ketika mengidentifikasi risiko dilaksanakan sesuai 

prosedur, prosesnya akan berjalan dengan mudah. Di sisi lain, jika 

identifikasi potensi bahaya tidak dilakukan dengan baik, masih ada 

peluang kejadian yang ti diinginkan akan terjadi (Ramli, 2010). 

Untuk mengidentifikasi suatu risiko, perlu diperoleh data dari 

(Spurlock, 2018): 

 Laporan pekerja secara lisan. 

 Laporan potensi bahaya secara resmi. 

 Data cedera dan penyakit akibat kerja. 

 Sistem keamanan. 

 Pemeriksaan wilayah kerja.  

 Pemeriksaan alat kerja. 

 Catatan perawatan pencegahan.  

 Mengidentifikasi bahaya sebelum bekerja. 

 Mengidentifikasi keamanan pekerja. 

 Briefing keselamatan bekerja. 

 Laporan manajemen kerugian kompensasi pada pekerja ataupun 

properti. 

Faktor-faktor yang bisa menjadi pendukung berhasilnya tahapan 

mengidentifikasi bahaya, antara lain: 

 Mengidentifikasi bahaya harus konsisten serta sesuai kegiatan 

perusahaan agar dapat berguna dengan semestinya. 

 Mengidentifikasi bahaya mesti dinamis serta harus melakukan 

pertimbangan teknologi serta ilmu pengetahuan terkini. 
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 Partisipasi setiap pihak yang terlibat dalam proses 

mengidentifikasi bahaya. 

 Tersedianya metode, peralatan, referensi, data serta dokumentasi 

agar menjadi pendukung proses mengidentifikasi bahaya. 

 Akses ke data misalnya Material Safety Data Sheets (MSDS) 

(Ramli, 2010) dan peraturan yang terkait dengan kegiatan 

perusahaan, termasuk pedoman industri. 

Mengidentifikasi potensi bahaya dilakukan agar bisa 

mengetahui kemungkinan suatu kejadian serta dampaknya ke 

lingkungan sekitar. Penilaian serta penetapan manajemen risiko bisa 

dilakukan dalam beberapa langkah: 

 Dilakukannya peninjauan awal agar bisa melakukan penilaian 

potensi bahaya.  

 Melakukan perhitungan risiko awal menggunakan matriks 

penilaian risiko dengan pendapat jika perusahaan tidak pernah 

melakukan manajemen bahaya. 

 Kategorikan standar awal risiko sebagai “diutamakan” atau 

“kritis” menurut matriks penilaian risiko. 

 Menetapkan pengendalian risiko pada Perusahaan. 

Pendapat Soehatman Ramli (2010), tata cara mengidentifikasi risiko 

terbagi tiga kategori:  

1) Teknik pasif  

Teknik pasif adalah cara yang diterapkan dari pengalaman yang ada. 

Kekurangan cara ini adalah lambat, karena kecelakaan terjadi 

sebelum diketahui serta tindakan pencegahan diambil. 

2) Teknik semi-proaktif  

Adalah tata cara agar bisa dipelajari dari keahlian pekerja lainnya. 

Tetapi proses tersebut juga mempunyai kekurangan misalnya tidak 

semuanya bahaya menyebabkan kecelakaan, tidak semuanya 

kecelakaan dilaporkan, serta kecelakaan pernah terjadi tapi tetap saja 

menyebabkan turunnya penghasilan. 
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3) Teknik proaktif  

Proses tersebut dianggap sangat tepat dikarenakan bisa menemukan 

potensi yang berbahaya sebelum menyebabkan dampak berbahaya. 

 

b. Penilaian Risiko 

Potensi bahaya yang ditemukan akan ditentukan penilaian risikonya 

agar mengetahui tingkat risiko (risk rating) dari potensio bahaya. 

Analisis bahaya mempunyai tujuan agar bisa mengetahui besar 

kecilnya suatu bahaya dengan pertimbangan terjadinya kemungkinan 

serta terjadinya dampak (Ramli, 2010). 

Dalam tahapan menilai bahaya bisa melibatkan beberapa langkah 

antara lain menganalisis bahaya serta menilai bahaya yang ada. 

Menganalisis bahaya bertujuan agar bisa menetapkan jumlah bahaya 

tersebut, tidak lain gabungan oleh kemungkinan terjadinya 

(likelihood) serta tingkat keparahan (severity) bahaya jika terjadi. 

Penilaian risiko memiliki tujuan agar bisa menilai suatu risiko bisa 

ditolerir dengan membandingkan nya dengan standar yang telah 

ditetapkan ataupun kemampuan Perusahaan untuk menghadapinya 

(Ramli, 2010). 

Penilaian risiko dilakukan melalui gabungan antara kemungkinan 

terjadinya (likelihood) dan tingkat keparahan (severity) terjadinya bahaya 

di tempat kerja. Jika dimasukkan ke dalam rumus matematika dapat 

seperti berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

Risiko = Likelihood x Severity  

atau  

R = L x S 
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Tabel 2.2 Tingkatan dan Klasifikasi Kemungkinan (Likehood) 

Terjadinya Bahaya di Tempat Kerja 

Tingkatan Klasifikasi Penjelasan 

A Almost Certain Selalu bisa terjadi. 

B Likely Mungkin saja sering terjadi.  

C Possible Tidak sering terjadi. 

D Unlikely Jarang terjadi. 

(Sumber: AS/NZS 4360 dalam Ramli, 2010) 

Tabel 2.3 Tingkatan dan Kriteria Keparahan (Severity) Terjadinya 

Bahaya di Tempat Kerja 

Tingkatan Kriteria Penjelasan 

1 Insignifant 
Tidak ada luka dan kehilangan finansial 

yang sedikit. 

2 Minor 
Luka ringan dan kehilangan finansial 

yang biasa saja.  

3 Moderate 
Luka biasa saja, memerlukan tindakan 

medis, dan kehilangan finansial yang 

banyak.  

4 Major 
Luka berat dan terjadi lebih dari satu 

pekerja, kerugian yang besar, dan 

terganggunya produktivitas.  

5 Catastrophic 

Berakibat fatal karena terjadi pada lebih 

dari satu pekerja, menyebabkan kerugian 

yang begitu banyak, dan berdampak luas 

dalam jangka waktu yang lama dan juga 

penghentian seluruh produksi. 

(Sumber: AS/NZS 4360 dalam Ramli, 2010) 
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Tabel 2.4 Peringkat Perkiraan Probabilitas 

Peringkat Uraian Probabilitas 

A Sering terjadi 
>0,1 kejadian (1 dalam 10 

kemungkinan) 

B Sangat mungkin terjadi 0,1-0,01 

C 
Dapat terjadi atau pernah 

terdengar kejadian serupa 
0,01-0,001 

D 
Jarang terjadi atau tidak 

pernah terdengar kejadian 

serupa 

0,001-0,000001 

E 
Kemungkinan sangat kecil 

(near impossible) 
<0,000001 

(Sumber: Ramli, 2010) 

 

Tabel 2.5 Penilaian Risiko 

Severity (S) 

Likehood 

(L) 
1 2 3 4 5 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

(Sumber: Guidelines for HIRARC Departement of OSH Ministry of 

Human Resources Malaysia dalam Hasbi, 2018) 

 

Menurut rumus yang ada, penilaian risiko dapat diklasifikasikan 

antara lain: 

1. : Apabila jumlah perkalian 1–4 akan dikategorikan 

tingkatan yang rendah, dan bisa dikatakan wajar 
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serta tindakan pencegahan bisa saja tidak perlu 

dilakukan. Tetapi, pengendalian dapat diterapkan 

apabila risiko bisa ditangani dengan cepat dan juga 

tepat. 

2. : Apabila jumlah perkalian 5-12 akan dikategorikan 

tingkatan yang sedang atau normal serta 

memerlukan pencegahan dan bila perlu dilakukan 

evaluasi. Tindakan pengendalian yang dilakukan 

harus dicatat pada dokumentasi penilaian risiko, 

termasuk waktu penyelesaian nya. 

3. : Apabila jumlah perkalian 13-25 akan dikategorikan 

tingkatan yang tinggi sangat perlu dilakukan 

tindakan pencegahan secepatnya sesuai dengan 

prosedur.  

 

Sesuai dengan Prosedur OHSAS 18001, untuk melakukan 

identifikasi bahaya dan penilaian risiko, hal-hal berikut harus 

dipertimbangkan: 

1) Kegiatan sering dilakukan atau tidak sering dilakukan. 

2) Kegiatan semua pekerja (termasuk kontraktor serta tamu) dan 

memegang izin ke semua wilayah pekerjaan. 

3) Tindakan, pengetahuan serta dampak pekerja lainnya  

4) Risiko akan muncul di luar wilayah bekerja serta mempengaruhi 

kesehatan dan keselamatan pekerja dikendalikan oleh 

Perusahaan di wilayah pekerjaan. 

5) Risiko akan timbul di sekitar wilayah kerja sebagai akibat dari 

kegiatan kerja yang bersangkutan, berada di tanggung jawab 

Perusahaan. 

6) Fasilitas, alat kerja, serta bahan di wilayah kerja disediakan dari 

Perusahaan ataupun dari pihak kontraktor.  
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G. Pengendalian Risiko (Risk Control) 

1. Pengertian Pengendalian Risiko (Risk Control) 

Adalah proses yang dilakukan untuk mengurangi bahkan 

menghilangkan titik-titik yang dapat menimbulkan potensi bahaya yang 

dapat merugikan perusahaan ataupun tenaga kerja. 

2. Tujuan Pengendalian Risiko (Risk Control) 

Memiliki tujuan agar bisa merubah ketidakjelasan menjadi 

kepentingan perusahaan dengan menentukan pengendalian bahaya yang 

diidentifikasi. 

3. Tahapan Manajemen Risiko (Risk Control) 

Menurut ILO (2013), manajemen risiko bisa dilakukan dengan 

langkah berikut: 

a. Identifikasi Beberapa Opsi Kontrol 

Mengurangi risiko pada dasarnya terbagi dua, antara lain 

Probabilitas (Likely Hood) menurun serta turunnya akibat. Dua 

metode yang biasa disebut sebagai teknik pemisahan, digunakan 

untuk memisahkan replikasi (dengan cadangan) agar bisa 

mengurangi dampak ataupun akibat dan mengurangi dampak tanpa 

mengisolasi, yaitu menyatukan benda-benda yang mungkin 

menyebabkan kebakaran. Untuk mengurangi kemungkinan tersebut 

bisa dilakukan dengan tahapan, seperti melakukan pelatihan, 

memakai sistem kerja sesuai prosedur, menyiapkan desain kerja, 

memelihara alat kerja, menjaga kebersihan dan kerapihan 

lingkungan kerja, dan memantau lingkungan kerja secara berkala. 

b. Pengalihan Risiko (Transferred Risk) 

Seluruh pekerja ataupun aset perusahaan, harus dialihkan pada 

Perusahaan penyedia asuransi yang bisa bertanggung jawab. 

c. Menghindari Risiko (Avoidance Risk) 
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Hindari bahaya yang ada dengan cara merotasi pekerja dan 

mengganti bahan serta peralatan yang ada. 

 

d. Terima Risiko (Acceptable Risk) 

Suatu risiko bisa ditolerir jika tidak ada dampak yang ditimbulkan. 

e. Evaluasi 

Mengevaluasi langkah-langkah pengendalian berdasarkan faktor 

eksternal seperti biaya, sumber daya yang tersedia, pertimbangan 

politik, ekonomi, dan sosial. Menentukan langkah pencegahan mana 

yang akan diterapkan. Tahap persiapan serta perencanaan pencegahan 

dan dilakukannya pencegahan. Pengendalian dilakukan setelah 

diketahui evaluasi dari penilaian tingkat risiko. Jika risiko yang tersisa 

masih tinggi, tindakan pengendalian lain dengan tingkat yang sama 

dilakukan. 

4. Hirarki Pencegahan Risiko 

Pencegahan bisa dilaksanakan menggunakan hirarki pencegahan 

risiko berikut: 

a. Menghilangkan 

Mengeliminasi langkah ataupun zat berbahaya. Penghapusan 

mungkin melibatkan penghentian pekerjaan pada rentan waktu 

tertentu agar terhindar dari bahaya (Spurlock, 2018). 

b. Substitusi  

Substitusi merupakan pengendalian risiko di mana risiko yang 

tinggi tergantikan ke risiko sedang ataupun ke rendah (Spurlock, 

2018). Misalnya mengganti bahan bubuk ke pasta, mengganti proses 

penyapuan menggunakan vakum, mengganti bahan pelarut                    

ke deterjen, atau mengganti proses pengecatan semprot ke pencelup. 

c. Rekayasa Teknik  

Menurut Spurlock (2018), meskipun rekayasa termasuk cara 

untuk menghilangkan bahaya dari pekerja, tetapi tetap saja ada 

bahaya. 
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Contohnya yaitu menyediakan peralatan pendukung seperti lift 

atau memasang penghalang. Desain dan pemeliharaan penghalang 

yang tepat dapat melindungi pekerja terkena bahaya. Penopang 

elevator yang dirancang dan digunakan dengan baik oleh pekerja, 

harus memastikan bahwa pekerja tidak terkena bahaya ergonomis.  

d. Pengendalian Administratif  

Menurut Spurlock (2018), pengendalian administratif termasuk 

tahapan yang diambil agar bisa paparan ke pekerja terhadap risiko 

dapat terbatasi ataupun melatih pekerja agar dapat mengendalikan 

risiko ketika mereka menghadapinya. Contoh pengendalian 

administratif seperti mengadakan pelatihan ke pekerja, pergantian 

shift kerja, melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum dan sesudah 

bekerja, rotasi kerja, serta membangun sistem kerja. 

e. Alat Pelindung Diri  

Menurut Spurlock (2018), manajemen risiko terakhir ialah Alat 

Pelindung Diri. APD pun bergantung ke pekerja yang mau 

memakainya serta perilaku pekerja. Apabila pengendalian sudah 

ditetapkan, Perusahaan mengutamakan agar bisa menerapakannya.  

Ketika memprioritaskan tindakan, Perusahaan semestinya 

melakukan pertimbangan pengendalian yang direncanakan untuk 

pengurangan potensi bahaya. 
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H. Kerangka Teori  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: WHO (2010), ILO (2013) 

Potensi Bahaya 

Bahaya Kimia 

Bahaya Mekanik 

Bahaya Biologi 

Bahaya Psikologi 
Bahaya Ergonomi 

Bahaya Fisik 

Bahaya Kelistrikan 

1. Inhalasi (menghirup) 

2. Pencernaan (menelan) 

3. Penyerapan ke dalam 

kulit 

1. Kebisingan 

2. Penerangan 

3. Getaran 

4. Iklim Kerja 

1. Virus 

2. Bakteri 

3. Jamur 

1. Stres kerja 

2. Tekanan kerja 

3. Persaingan kerja 

1. Meja kerja yang 

tidak sesuai 

2. postur 

3. Pencahayaan 

kurang 

4. Terpeleset  

1. Terpotong 

2. Tersayat 

3. Terjepit  

1. Arus pendek 

2. Tersengat listrik 

3. Kebakaran 
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I. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

1. Potensi bahaya ergonomi 

2. Potensi bahaya mekanik 

3. Potensi bahaya kelistrikan 

4. Potensi bahaya kimia   

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Variabel yang diteliti :  

 

Variabel yang tidak diteliti : 

 

Sumber : Modifikasi Teori (Guidelines for HIRARC Departement of OSH Ministry of Human Resources Malaysia, 2008), (WHO,  

2010)  dan (ILO, 2013) 

Proyek 

Makassar New 

Port 

Identifikasi bahaya 

(Hazard Identification) 

Penilaian Risiko 

(Risk Assessment) 

1. Tinggi 

2. Sedang 

3. Rendah  

Pengendalian Risiko 

(Risk Control) 

Sudah 

terlaksana 
Belum 

terlaksana 

Kecelakaan kerja 

dapat diminimalisir 

Evaluasi 

Program  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan rancangan mixed 

method dengan menggabungkan dua metode penelitian, yakni kuantitatif dan 

kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama. Adapun rancangan mixed 

method-nya adalah Concurrent Triangulation Design yang menggunakan 

data kualitatif dan kuantitatif secara seimbang untuk memperoleh data yang 

lebih komprehensif, valid, reliabel, dan objektif sesuai tujuan penelitian 

(Castro, et.al, 2010, Creswell, 2014). 

Pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif digunakan untuk 

mengetahui pelaksanaan Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk 

Control  (HIRARC)          di Proyek Makassar New Port PT. Pembangunan 

Perumahan (Persero) Tbk pada tahun 2022. Sedangkan pendekatan kualitatif 

melalui wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh informasi lebih 

mendalam tentang cara pengendalian risiko kecelakaan kerja, sehingga terjadi 

penurunan angka kecelakaan kerja di Proyek Makassar New Port PT. 

Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Proyek MAKASSAR NEW PORT PT. 

Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk yang beralamat di Jalan Sultan 

Abdullah Raya, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, 

Sulawesi Selatan. 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah seluruh subjek atau objek dengan karakteristik 

tertentu yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

pekerja yang bekerja di Proyek MAKASSAR NEW PORT PT. 
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Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk yang berjumlah sebanyak 20 

orang berstatus sebagai pekerja tetap yang terbagi di beberapa wilayah 

kerja. 

 

2. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang diperoleh melalui 

teknik pengambilan sampel. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan 

sampel untuk pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan total 

sampling, yakni teknik pengambilan sampel di mana jumlah sampel sama 

dengan populasi. 

 

3. Informan dan Metode Penentuan Informan 

Penelitian ini juga mengumpulkan data dengan pendekatan kualitatif, 

sehingga harus ada penentuan informan yang akan terlibat dalam 

penelitian ini. Informan dalam penelitian ini ada tiga kategori, yaitu 

informan utama, informan kunci, dan informan tambahan. Informan dalam 

penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan kesesuaian 

(appropiateness) dan kecukupan (adequacy) informasi yang dibutuhkan 

melalui metode purposive sampling sesuai kriteria inklusi penelitian dan 

memungkinkan untuk terlibat dalam penelitian ini (Martha & Kresno, 

2016). 

Informan utama adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi 

sosial yang diteliti. Pihak yang dipilih menjadi informan utama dalam 

penelitian ini adalah para pekerja yang bekerja di area Brickes Beton 

Proyek Makassar New Port PT Pembangunan Perumahan (Persero). Hal 

ini disebabkan oleh pekerja tersebut merupakan pihak yang merasakan 

langsung dampak dari terlaksananya upaya pengendalian risiko di area 

Brickes Beton. Kriteria inklusi pemilihan informan utama yang telah 

ditetapkan peneliti, yaitu: 

a. Pekerja pada area Brickes Beton Proyek MAKASSAR NEW PORT 

PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk; 
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b. Bersedia dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini. 

Sedangkan untuk kriteria ekslusi informan utama adalah jika informan 

tidak bersedia di wawancara atau bekerja sebagai pekerja harian lepas 

(bukan pegawai tetap) yang berada di Proyek MAKASSAR NEW PORT 

PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. 

Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki 

berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan 

kunci memberikan informasi pihak-pihak yang dijadikan sebagai informan 

kunci adalah pihak-pihak yang mengetahui informasi terkait tujuan 

penelitian secara umum dan mengetahui secara konseptual, antara lain 

Pengawas (Supervisor) dan staf di bagian Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja PT Pembangunan Perumahan (Persero). Kriteria inklusi pemilihan 

informan kunci, yaitu: 

a. Terlibat dalam penyusunan HIRARC di Proyek MAKASSAR NEW 

PORT PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk; 

b. Bersedia dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini. 

Sedangkan untuk kriteria ekslusinya adalah jika informan tidak bersedia di 

wawancara atau tidak bekerja di Proyek MAKASSAR NEW PORT PT. 

Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. 

Informan tambahan adalah mereka yang dianggap dapat memberikan 

informasi tambahan untuk melengkapi dan mendukung informasi yang 

telah diberikan oleh informan utama. Pihak yang dipilih menjadi informan 

tambahan adalah Manager Proyek Precast Beton. Kriteria inklusi 

pemilihan informan tambahan yang telah ditetapkan peneliti, yaitu: 

a. Terlibat dalam pengendalian risiko kecelakaan kerja di Proyek 

MAKASSAR NEW PORT PT. Pembangunan Perumahan (Persero) 

Tbk; 

b. Bersedia dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini. 

Sedangkan untuk kriteria ekslusinya adalah jika informan tidak bersedia                         

di wawancara atau tidak bekerja di Proyek MAKASSAR NEW PORT PT. 

Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data sangat penting dalam suatu penelitian karena 

menjadi salah satu penentu pemecahan masalah yang ingin didapatkan dari 

hasil penelitian. Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri 

atas data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

a. Pengumpulan Data Kuantitatif 

 Observasi ialah teknik yang diterapkan dalam pengumpulan data 

dengan mempergunakan panca indera agar mendapatkan fakta 

yang dibutuhkan agar bisa mendapatkan jawaban suatu 

pertanyaan pada penelitian.  Dalam penelitian ini, peneliti 

melakukan observasi non partisipasi sebab hanya mengamati 

tanpa mengikuti aktivitas subjek penelitian untuk mengetahui 

pelaksanaan metode HIRARC di Proyek MAKASSAR NEW 

PORT PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk; 

 Wawancara (Interview) ialah cara berdiskusi ataupun berinteraksi 

peneliti terhadap subjek penelitian untuk mengetahui pelaksanaan 

metode HIRARC di Proyek MAKASSAR NEW PORT PT. 

Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (Emzir, 2010). 

b. Pengumpulan Data Kualitatif 

Teknik wawancara yang sering dipakai dalam penelitian 

kualitatif ialah wawancara mendalam semi-terstruktur. 

Wawancara secara mendalam ialah suatu cara mendapatkan 

informasi melalui tanya jawab dengan cara bertemu antara 

peneliti terhadap responden serta berpartisipasi dalam interaksi 

dengan jangka waktu yang panjang (Sutopo, 2006). Wawancara 

mendalam dilakukan untuk memperoleh data kualitatif tentang 

metode pengendalian risiko kecelakaan kerja yang telah 

dilaksanakan selama ini di Proyek MAKASSAR NEW PORT PT. 

Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk; 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari adalah data yang 

dikumpulkan melalui instansi - instansi yang memiliki data yang 

diperlukan untuk mendukung terlaksananya kegiatan penelitian, terutama 

dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk di Proyek MAKASSAR 

NEW PORT. Selain itu, data juga diperoleh melalui telaah pustaka yang 

berasal dari laporan penelitian, jurnal, dan referensi ilmiah lainnya yang 

berasal dari internet terkait topik penelitian. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah sesuatu yang bisa mendukung penelitian 

yang dilakukan menjadi mudah. Kualitas instrumen penelitian berkaitan 

dengan efektivitas dan keandalan instrumen. Untuk memperoleh fakta-fakta 

di lapangan, peneliti melengkapi diri dengan instrumen berikut. 

1. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan Lembar 

Pedoman HIRARC (Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk 

Control) untuk mengidentifikasi bahaya - bahaya, menilai risiko, serta 

mengendalikan bahaya di PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk di 

Proyek MAKASSAR NEW PORT; 

2. Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan menggunakan informed 

consent dan pedoman wawancara mendalam yang berisi pertanyaan 

mengenai metode pengendalian risiko kecelakaan kerja yang telah 

dilaksanakan selama ini di Proyek MAKASSAR NEW PORT PT. 

Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. 

 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Analisis Data Kuantitatif 

Pengolahan data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan 

program IBM SPSS 21 melalui tahapan editing, coding, entry serta 

analisis data. Analisis univariat dilakukan untuk melihat gambaran 

distribusi dari karakteristik responden pada penelitian ini, yang kemudian 
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hasilnya disajikan dalam bentuk tabel dan narasi. Adapun data penilaian 

risiko yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis 

berdasarkan tabel penilaian risiko sesuai AS/NZS 4360:2004 Risk 

Management untuk menentukan nilai likelihood dan consequence. 

Selanjutnya data tersebut disajikan dalam bentuk Tabel HIRARC dengan 

langkah-langkah, antara lain mengelompokkan data, memisahkan 

menjadi kesatuan yang kemudian bisa dikelola, mencari, dan menemukan 

prioritas masalah sesuai variabel penelitian. 

2. Analisis Data Kualitatif 

Data yang diperoleh dari wawancara mendalam semi-terstruktur 

diolah secara manual sesuai dengan petunjuk pengolahan data kualitatif 

serta sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk hasil wawancara dibuatkan 

transkrip nya, selanjutnya dilakukan cleaning data sebelum dimasukkan 

dalam matriks, kemudian peneliti menarik informasi yang kemungkinan 

dapat menjawab pertanyaan penelitian, lalu melakukan interpretasi data 

dan menarik benang merah dari informasi tersebut untuk membuat 

kesimpulan yang dapat menjawab tujuan penelitian.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

  

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Pembangun Makassar New Port merupakan salah satu proyek yang 

dikerjakan oleh PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk yang sudah 

dimulai sejak tahun 2017 dan pembangunan ini diprediksi akan selesai pada 

tahun 2022. Adapun letak Proyek Makassar New Port ini berada di Jalan 

Sultan Abdullah Raya, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota 

Makassar, Sulawesi Selatan. 

 

Gambar 4.1 Logo PT Pembangunan Perumahan (Persero) tbk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Peta Lokasi Proyek Makassar New Port 

PT Pembangunan Perumahan (Persero) tbk 

 

Pembangunan proyek Makassar New Port Tahap I ini terdiri beberapa 

paket, yaitu: 

1. Tahap I A yang memiliki panjang dermaga 320 meter dengan 

kapasitas terpasang 500.00 TEUs. 
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2. Tahap I B yang menghabiskan anggaran sebesar Rp. 1,66 Triliun 

dengan panjang dermaga 330 meter dengan kapasitas terpasang 1 juta 

TEUs yang pengerjaannya telah selesai pada tahun 2020. 

3. Tahap I C dengan anggaran sebesar Rp. 2,69 Triliun yang akan 

rampung pada Tahun 2022 dengan panjang dermaga 350 meter dan 

kapasitas 1 Juta TEUs. 

4. Tahap I D dengan total investasi sebesar Rp. 6,14 Triliun yang 

dibangun sejak 2015 hingga 2022 dan akan memiliki panjang 

dermaga 1.043 Meter. 

Pembangunan Makassar New Port Tahap II dengan panjang dermaga 

3.380 meter, akan memiliki kapasitas terpasang 5 juta TEU’s. Sedangkan 

Tahap III juga akan dibangun dermaga dengan panjang 4.500 meter dan 

kapasitas terpasangnya 10 juta TEU’s. 

 

B. Hasil Penelitian 

Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih 3 bulan, yakni mulai 

tanggal 12 April sampai dengan 13 Juni 2022 di Area Precast Beton Proyek 

Makassar New Port PT. Pembangunan Perumahan Persero Tbk. Pengumpulan 

data kuantitatif berupa observasi dengan mengisi tabel HIRARC dilakukan 

dengan didampingi oleh Supervisor Departemen HSE PT Pembangunan 

Perumahan (Persero) Makassar. Adapun pengumpulan data kualitatif melalui 

wawancara mendalam pada informan dengan menggunakan pedoman 

wawancara untuk memperoleh data kualitatif tentang metode pengendalian 

risiko kecelakaan kerja yang telah dilaksanakan selama ini di Proyek 

Makassar New Port PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. 

1. Karakteristik Subjek Penelitian 

a. Pekerja Precast Beton 

Pengerjaan Precast Beton dilakukan kurang lebih sebanyak 20 pekerja. 

Informan memiliki jam kerja mulai dari jam 08.00–21.00 WITA. 

Sesuai hasil observasi, di lapangan diketahui bahwa pekerja Precast 

beton dalam melakukan pekerjaan tentu selalu menggunakan Alat 
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Pelindung Diri (APD) untuk melindungi dirinya agar terhindari dari 

kecelakaan kerja. Informan juga selalu patuh dan taat dengan aturan 

yang telah ditetapkan dalam melakukan proses pekerjaan di Precast 

Beton. 

Hal ini didukung dengan pernyataan salah satu pekerja Precast Beton 

yang merupakan informan utama dalam penelitian ini yang merasakan 

langsung upaya pengendalian risiko kecelakaan kerja oleh perusahaan. 

Sebanyak 5 pekerja di wawancara sebagai informan untuk 

mendapatkan informasi mengenai upaya pengendalian risiko 

kecelakaan kerja di area Precast Beton pada proyek Makassar New 

Port. 

b. Pengawas (Supervisor) Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah hal yang paling utama 

harus dilaksanakan dalam beberapa bidang pekerjaan, salah satunya 

pada bidang pembangunan konstruksi. Beberapa tugas pengawas yang 

mesti dilakukan ialah memastikan setiap karyawan yang berada di 

lapangan atau di lokasi proyek menggunakan Alat Pelindung Diri 

(APD) ketika bekerja. 

Sebelum para pekerja memulai pekerjaan, informan selalu melakukan 

Safety Induction untuk memberikan penjelasan kepada pekerja bahwa 

ada beberapa potensi bahaya yang harus dihindari ketika pekerja 

melakukan pekerjaan. 

Hari kerja informan yaitu mulai dari Hari Senin sampai dengan Sabtu 

mulai Pukul 08.00–12.00 yang kemudian dilanjutkan lagi pukul 14.00–

21.00 Wita. Informan tidak harus tiap jam turun ke lapangan untuk 

melakukan pengawasan, karena informan dibantu dua orang petugas 

K3 lainnya. Informan telah lama bekerja di PT. Pembangunan 

Perumahan (Persero) Tbk namun informan mulai bekerja   di Proyek 

Makassar New Port ini sejak Juni 2017. 

c. Manager Proyek Precast Beton 
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Informan ini merupakan informan tambahan yang memiliki tugas 

untuk memastikan bahwa pekerja melakukan pekerjaannya sesuai 

dengan alur atau proses kerja yang telah ditetapkan. Tentu saja, tugas 

informan ini juga memiliki peranan penting agar estimasi waktu 

pekerjaan tidak melenceng dari jadwal yang telah ditetapkan. 

Informan memiliki tanggung jawab kepada para pekerja yang berada 

di wilayah Precast Beton. Apabila ada hambatan yang dirasakan 

pekerja ketika melakukan pekerjaan, pekerja akan memberitahu ke 

informan. Informan sendiri mulai bekerja di Proyek ini sejak 

Desember 2019. 

 

Tabel 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Karakteristik Responden Pada 

Operator Alat Container Crane (CC) dan Rubber Tyred Gantry (RTG) di 

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Terminal Petikemas Makassar 

Karakteristik  

Responden 

Frekuensi  

(n) 

Persentase  

(%) 

Usia (tahun) 

20-29  

30-39  

40-49 

50-59  

Jenis Kelamin 

Laki-Laki 

Perempuan 

Masa Kerja 

<5 tahun 

≥5 tahun 

 

6 

6 

5 

3 

 

20 

0 

 

1 

19 

 

30,0 

30,0 

25,0 

15,0 

 

100,0 

0,0 

 

5,0 

95,0 

Total 20 100 

Sumber: Data Primer, 2022 

  

2. Hasil Identifikasi Potensi Bahaya pada Pekerjaan di Area Precast 

Beton Proyek Makassar New Port 

Aktivitas pekerjaan pada area Precast beton Proyek Makassar New 

Port ada empat jenis pekerjaan, yaitu persiapan alat berat, pemasangan 

besi, pengecoran,       dan langsir precast. Berdasarkan hasil identifikasi 
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bahaya pada area Precast beton    di Proyek Makassar New Port 

didapatkan empat potensi bahaya, yaitu potensi bahaya mekanik, 

kelistrikan, kimia, dan psikologis, serta sembilan risiko kecelakaan, yaitu 2 

kategori risiko tinggi (high risk), 11 kategori risiko sedang (moderate 

risk), dan 4 kategori risiko rendah (low risk).  

Penilaian risiko dilakukan melalui gabungan antara kemungkinan 

yang terjadi (likelyhood) dan tingkat keparahan (severity) terjadinya 

bahaya di tempat kerja. Berdasarkan Guidelines for HIRARC Department 

of OSH Ministry of Human Resources Malaysia, penilaian risiko dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu rendah (wajar), sedang 

(normal), dan tinggi (perlu tindakan pencegahan). 

Dalam manajemen risiko, pengendalian risiko adalah langkah yang 

perlu dikonsep dan direncanakan dengan baik oleh perusahaan. Berikut 

adalah hasil observasi menggunakan lembar Tabel 4.1 Hazard 

Identification, Risk Assessment, and Risk Control (HIRARC) pada area 

brikest beton di Proyek Makassar New Port. 
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Tabel 4.2 Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control (HIRARC) pada Area Brikest Beton  

di Proyek Makassar New Port PT. Pembangunan Perumahan (Persero) tbk 

 

No. 
Aktivitas 

Pekerjaan 

Potensi 

Bahaya 

Potensi  

Risiko 

Penilaian Risiko Kategori 

Tingkat 

Risiko 

Pengendalian Risiko 
L S Rating 

1. Persiapan 

Alat Berat 

 

 

 

 

 

 

Blind Spot 

alat berat 

1. Pekerja tertabrak 

kendaraan alat berat. 

2. Pekerja terlindas 

alat berat 1 4 4 Rendah 

1. Pelatihan Defensive Driving bagi 

Operator. 

2. Pemberian alarm mundur untuk Alat 

Berat. 

3. Konsentrasi penuh saat mengendarai 

alat berat. 

4. Penggunaan APD yang sesuai. 

5. Melakukan pengawasan. 

Alat berat 

terbalik 

1. Operator alat berat 

bisa mengalami 

cedera atau 

kematian. 

2. Kerusakan pada alat 

berat. 
1 4 4 Rendah 

1. Pelatihan Defensive Driving bagi 

Operator. 

2. Memastikan alat berat beroperasi di 

landasan yang stabil dan tidak licin. 

3. Tidak mengoperasikan alat di saat 

hujan lebat. 

4. Konsentrasi penuh saat mengendarai 

alat berat. 

5. Penggunaan APD yang sesuai. 

6. Melakukan pengawasan. 

Korsleting 

listrik atau 

alat berat 

terbakar 

1. Luka bakar. 

2. Kerusakan pada 

alat. 

1 3 3 Rendah 

1. Check kondisi alat berat sebelum 

dioperasikan. 

2. Mematikan mesin alat berat saat 

pengisian bahan bakar. 

3. Jangan mengoperasikan alat pada saat 

ada petir. 

4. Dilarang merokok saat 

mengoperasikan alat berat 
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No. Aktivitas 

Pekerjaan 

Potensi 

Bahaya 

Potensi  

Risiko 

Penilaian Risiko Kategori 

Tingkat 

Risiko 

Pengendalian Risiko 

5. Preventive Maintenance. 

Tangga atau 

lantai alat 

berat licin 

1. Operator terjatuh 

dari alat berat. 

2. Operator terpeleset 

pada saat menaiki 

alat berat 

3 2 6 Sedang 

1. Penggunaan APD yang sesuai. 

2. Membersihkan lantai alat berat jika 

kotor atau basah. 

3. Memastikan lantai atau pijakan pada 

alat berat tidak licin. 

4. Pembersihan secara  rutin alat berat. 

2. Pemasangan 

besi 

 

Terjepit 

material besi. 

1. Tangan pekerja 

tergores. 

2. Luka memar 

dibagian yang 

terjepit. 

4 3 12 Sedang 

1. Pengawasan secara berkala ketika 

pekerja melakukan pekerjaan nya. 

2. Komunikasi antar pekerja harus baik. 

3. Bekerja secara hati – hati. 

4. Penggunaan Safety Glove. 

Tertusuk 

kawat ketika 

melakukan 

pengikatan. 

1. Pendarahan di area 

yang tertusuk 

2. Infeksi. 
3 2 6 Sedang 

1. Pengawasan secara berkala ketika 

pekerja melakukan pekerjaan nya. 

2. Komunikasi antar pekerja harus baik. 

3. Bekerja secara hati – hati. 

4. Penggunaan Safety Glove. 

5. Melakukan pelatihan P3K bagi 

pekerja. 

Memotong 

besi 

menggunaka

n alat 

pemotong 

besi 

1. Kecacatan fisik. 

2. Luka gores atau 

sayatan. 

2 2 4 Rendah 

1. Pengawasan secara berkala ketika 

pekerja melakukan pekerjaan nya. 

2. Komunikasi antar pekerja harus baik. 

3. Bekerja secara hati – hati. 

4. Penggunaan Safety Glove. 

5. Pekerjaan dengan mesin hanya 

dilakukan oleh pekerja yang ahli. 

6. Melakukan pelatihan P3K bagi 

pekerja. 

Terpapar 

sinar 

matahari 

1. Pingsan karena 

kepanasan 

2. Dehidrasi. 

3. Kehilangan 

5 1 5 Sedang 

1. Beristirahat apabila merasakan 

kelelahan. 

2. Memperbanyak minum air putih. 

3. Membuat area khusus untuk 
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No. Aktivitas 

Pekerjaan 

Potensi 

Bahaya 

Potensi  

Risiko 

Penilaian Risiko Kategori 

Tingkat 

Risiko 

Pengendalian Risiko 

terlalu lama konsentrasi  

4. Pekerja mengalami 

kelelahan. 

pemasangan besi. 

3. Pengecoran Terpeleset 

akibat 

material 

pengecoran. 

Pekerja mengalami 

cedera keseleo hingga 

patah tulang. 
3 3 9 Sedang 

1. Memelihara kondisi area kerja 

2. Penggunaan APD yang sesuai area 

kerja. 

3. Melakukan Housekeeping secara rutin. 

4. Melakukan pengawasan bagi pekerja. 

5. Melakukan edukasi ke pekerja tentang 

bekerja yang aman. 

6. Melarang yang tidak berkepentingan 

untuk memasuki area kerja. 

Pekerja 

terpapar 

beton saat 

pengecoran. 

1. Pekerja dapat 

mengalami iritasi 

kulit. 

2. Mata pekerja bisa 

terkena percikan 

beton. 

4 3 12 Sedang 

1. Penggunaan APD yang sesuai area 

kerja. 

2. Menjaga jarak ketika melakukan 

proses pengecoran. 

3. Melakukan pengawasan ke pekerja. 

4. Melakukan pelatihan P3K ke pekerja. 

Terperosok 

atau jatuh 

karena 

Bekisting 

tidak kuat. 

1. Tertusuk besi 

pengecoran. 

2. Luka memar pada 

pekerja. 

3. Keseleo. 3 3 9 Sedang 

1. Melakukan pengecekan di area kerja 

sebelum melakukan pekerjaan. 

2. Usahakan tidak menginjak area rangka 

pengecoran. 

3. Melakukan edukasi ke pekerja tentang 

bekerja yang aman. 

4. Melakukan pengawasan ke pekerja. 

5. Melarang yang tidak berkepentingan 

untuk memasuki area kerja. 

Terpapar 

sinar 

matahari 

1. Pingsan karena 

kepanasan 

2. Dehidrasi. 

3. Kehilangan 

konsentrasi. 

5 1 5 Sedang 

1. Beristirahat apabila merasakan 

kelelahan. 

2. Memperbanyak minum air putih. 

3. Membuat area khusus untuk proses 

pengecoran. 
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No. Aktivitas 

Pekerjaan 

Potensi 

Bahaya 

Potensi  

Risiko 

Penilaian Risiko Kategori 

Tingkat 

Risiko 

Pengendalian Risiko 

terlalu lama 4. Pekerja mengalami 

kelelahan 

4. Melakukan shift kerja yang baik. 

Area 

pengecoran 

yang luas 

1. Pekerja kehilangan 

konsentrasi. 

2. Pekerja mengalami 

kelelahan. 

5 1 5 Rendah 

1. Beristirahat apabila merasakan 

kelelahan. 

2. Memperbanyak minum air putih. 

3. Melakukan shift kerja yang baik. 

4. Membuat batas area kerja. 

4. 
Langsir 

Precast 

Tali sling 

putus 

1. Pekerja dapat 

tertimpa material 

yang diangkut. 

2. Kerusakan pada alat 

berat yang terkena 

material yang jatuh. 

3. Terluka akibat 

terkena tali sling 

yang putus. 

3 4 12 Sedang 

1. Menggunakan tali sling sesuai 

spesifikasi yang dibutuhkan. 

2. Tidak mengangkat beban yang 

berlebihan. 

3. Mengecek peralatan sebelum 

digunakan. 

4. Membuat batas jarak aman bagi 

pekerja. 

5. Selalu melakukan koordinasi pekerja 

dan operator alat berat. 

6. Menggunakan APD sesuai area kerja. 

7. Melakukan pengawasan dilapangan. 

  

Terjepit 

material 

Precast 

1. Luka memar pada 

pekerja yang 

terjepit. 

2. Cedera tergores 

pada tangan pekerja. 

4 3 12 Sedang 

1. Menggunakan APD sesuai area kerja. 

2. Melakukan pekerjaan sesuai Job desk 

yang ada. 

3. Melakukan pelatihan P3K bagi 

pekerja. 

4. Melakukan koordinasi pekerja dan 

operator alat berat. 

5. Melakukan pengawasan dilapangan. 

  

Jarak pekerja 

yang tidak 

aman. 

1. Pekerja dapat 

tertabrak alat berat. 

2. Pekerja dapat 

terbentur material 

yang diangkut. 

4 2 8 Sedang 

1. Membuat batasan jarak yang aman. 

2. Melarang orang yang tidak 

berkepentingan berada di area kerja. 

3. Melakukan pengawasan di lapangan. 
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No. Aktivitas 

Pekerjaan 

Potensi 

Bahaya 

Potensi  

Risiko 

Penilaian Risiko Kategori 

Tingkat 

Risiko 

Pengendalian Risiko 

4 

 

Terpapar sisa 

– sisa 

material kerja 

1. Gangguan 

pernapasan akibat 

menghirup debu. 

2. Mata terkena debu 

atau semen. 

4 4 16 Tinggi 

1. Pekerja menggunakan APD sesuai 

area kerja. 

2. Melarang yang tidak berkepentingan 

untuk masuk ke area kerja. 

3. Memberikan pelatihan P3K ke 

pekerja. 

4. Melakukan pengecekan area kerja 

setelah pekerja melakukan pekerjaan. 

 

Tertusuk sisa 

material 

pekerjaan 

1. Pekerja dapat 

mengalami 

pendarahan 

2. Infeksi jika tidak 

tertangani dengan 

baik. 

3 5 15 Tinggi 

1. Pekerja menggunakan APD sesuai 

area kerja. 

2. Melarang yang tidak berkepentingan 

untuk masuk ke area kerja. 

3. Memberikan pelatihan P3K ke 

pekerja. 

4. Melakukan pengecekan area kerja 

setelah pekerja melakukan pekerjaan 

Sumber: Data Primer, 2022 
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3. Pengendalian Risiko terhadap Sumber Bahaya Pekerjaan Area Brickes 

Beton Proyek Makassar New Port Melalui Wawancara Mendalam 

Penerapan manajemen risiko (identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan 

pengendalian risiko) pada area brickest beton penting dilakukan sebagai 

bagian dari mematuhi peraturan pemerintah dan sebagai usaha pencegahan 

dari kecelakaan yang mungkin akan terjadi di lapangan tersebut sebab pekerja 

mengetahui risiko apa saja yang kemungkinan terjadi di pekerjaan tersebut. 

Sebagaimana disampaikan oleh informan berikut. 

Sangat penting karena mulai dari kita manajemenkan risiko, kita bisa tau risiko apa 

saja yang mungkin muncul di pekerjaan tersebut, sehingga dari identifikasi itu kita 

bisa membuat apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah dari kecelakaan yang 

akan terjadi dilapangan tersebut.  

(L, HSE) 

Pada PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, setiap akan dimulai 

sebuah pekerjaan proyek harus didahului dengan mengajukan Surat 

Permohonan Izin beserta Job Safety Analysis (JSA) dan Safety Equipment 

Property (SEP) untuk mendapatkan persetujuan dari Departemen Health and 

Safety Environment (HSE).  

 

“...Kalau dari sisi HSE, jadi sebelum dimulai proses beton itu mereka harus 

membuat metode kerjanya, metode kerja dibuat oleh teknik sama orang lapangan. 

Setelah itu mereka membuat JSA nya…Oke, setelah JSA nya lengkap saya ACC 

kemudian mereka bikin surat izin kerjanya untuk memulai pekerjaan. Sudah 

sampai disitu saja. Dan di SEP itu kan mencatat siapa – siapa saja, berapa orang, 

peralatan apa saja yang dipakai…”   

(ME, SPV) 

 

Sebagai sarana pemantauan dan evaluasi, Departemen HSE secara 

rutin melakukan Toolbox Meeting (TBM) atau briefing sebelum shift 

pekerjaan dimulai selama 5-10 menit setiap pagi di lokasi untuk 

menjelaskan pekerjaan yang akan dilakukan dari pagi sampai malam, 

termasuk metode dan model kerja dan hal terkait kesehatan dan 

keselamatan kerja di pekerjaan tersebut. 

 
“Yah kita harus cepat – cepat mengobservasi, meminimalisir sekecil 

mungkin. Karena setiap kita mau ada kerja ada TBM namanya Tollbox 

Meeting...” 

 (S, Pekerja Brickest Beton) 
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“...Jadi dimana toolbox meeting ini kita jelaskan pekerjaan apa yang kita 

akan mulaikan ini sampai malam dan sekaligus kita menjelaskan metode kerja 

apa atau seperti apa model kerja yang akan kita laksanakan pagi hari ini dan 

juga tidak lupa juga mengingatkan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja 

yang ada di pekerjaan kita ini.” 

(L-HSE) 

 

Dalam rangka memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang 

identifikasi potensi bahaya kerja dan untuk meminimalkan kejadian 

kecelakaan kerja, informan menyampaikan bahwa Perusahaan melakukan 

sosialisasi kepada Pekerja Precast dengan mengadakan General Toolbox 

Meeting setiap dua minggu sekali, Safety Talk Meeting setiap seminggu 

sekali, dan pelatihan-pelatihan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja 

(K3). 

 

Safety Talk Meeting berguna untuk menambah ilmu dan 

keterampilan (skill) pekerja mengenai pengangkatan, termasuk kegiatan 

pertolongan pertama. Adapun Safety Induction bagi pekerja baru untuk 

mengenalkan mengenai tahapan pekerjaan, sumber bahaya, hazard, dan 

potensi risiko di lapangan, misalnya patauh tulang atau luka jahit.  

 

“Safety Induction kita kenalkan kalian kerja di bagian Precast sumber 

bahayanya, Hazard-nya, dan potensi risikonya adalah ini, sumber bahayanya 

ini...terus risikonya itu paling fatal itu patah tulang terus luka jahit itu..., step by 

step pekerjaan itu sudah tau semua. Safety Induction dilakukan sekali setiap anu 

untuk orang yang baru masuk. Kalau yang dari Jawa kan langsung banyak 

langsung 10 orang, 20 orang kita Induction.” 

(ME, SPV) 

 

Tahapan pekerjaan pada area brickest beton di Proyek Makassar New 

Port dimulai dengan persiapan alat berat seperti crane 100 crawler atau 

crane 150 crawler, pemasangan besi, pengecoran, langsir precast, dan 

pembersihan. Setiap tahapan pekerjaan didahului dengan kegiatan observasi 

(formulir SEP) yang dilakukan oleh tim audit eksternal. Hal ini didukung 

juga oleh pernyataan salah satu informan SP-03 berikut ini.  

“Untuk pekerjaan di lapangan yaitu proses bekisting dimulai dari persiapan 

peralatan (termasuk alat berat seperti crane 100 crawler/150 crawler, 

pemasangan besi, pengecoran, langsir precast, dan pembersihan. Di mana setiap 



 

64 

proses pengecoran didahului dengan kegiatan checklist (observasi) oleh seorang 

konsultan.” 

(L-HSE, Manager Precast Beton Proyek Makassar New Port) 

 

“Setiap, setiap mau pengecoran. Setiap mau pengecoran itu ada checklist, 

pembersihan bekisting…” 

(S, PK, Pekerja Precast Beton Proyek Makassar New Port) 

 

Identifikasi bahaya dilakukan dengan mengidentifikasi sumber 

bahaya, hazard, dan potensi risikonya, misalnya paling fatal terjadi patah 

tulang atau luka jahit. Menurut informan, untuk meminimalkan terjadi 

kecelakaan kerja dilakukan pemberian kategori ringan (low risk) sampai 

dengan high risk untuk setiap pekerjaan, misalnya pengangkatan besi beton 

dan lifting dikategorikan high risk. 

 

“Yang pertama yang di liftingnya. Di pengangkatannya, baik pengangkatan besi 

beton maupun lifting maupun pengangkatan pra-cetaknya. Itu yang high risk. 

Kemudian yang lain – lain yah yang masuk high rsik lagi pengelasannya juga. 

Yang lainnya kategorinya ringan.” 

(ME, SPV) 

 

“...Safety Induction kita kenalkan kalian kerja...” 

(ME, SPV) 

 

Jika kecelakaan kerja terjadi, Perusahaan akan melakukan peninjauan 

kembali metode kerja, keberadaan rigger/pengarah terhadap pengangkatan, 

dan keamanan alat (safety) yang digunakan apakah sudah sesuai atau tidak 

sesuai standar K3. Seperti yang dinyatakan oleh informan L-HSE berikut 

ini. 

“Identifikasi bahaya itu yah setelah kejadian tersebut kita meninjau kembali 

lagi apakah metode kerja kita itu sudah betul yang diterapkan dilapangan, sudah 

ada rigger atau pengarah terhadap pengangkatan dan betul – betul alat yang kita 

angkat itu sudah betul safety terhadap kegiatan kita. Mungkin seperti itu.” 

(L-HSE) 

Pelaksanaan identifikasi bahaya pada area brickest beton oleh Departemen 

HSE memberikan dampat positif, antara lain pekerja lebih berhati-hati dalam 

bekerja, apalagi potensi bahaya selalu diingatkan saat TBM, semua pihak telah 

mengetahui kemungkinan apa saja yang terjadi sehingga semua pekerjaan di-
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planning-kan dengan baik agar terhindar dari kecelakaan, dan respon terhadap 

insiden sekecil pun cepat sekali oleh pihak Pembangunan Perumahan. 

“Positifnya bagus buat kita semua toh, kita juga sudah tau kemungkinan 

apa saja jadi penempatan material. Mulai penempatan material, penempatan 

stufyet, terus penempatan Crane dimana, peralatan, terus apa terus truk trilernya 

disebelah mana, semua sudah di Planning-kan dengan baik agar terhindar dari itu 

kecelakaan itu.” 

(ME, SPV) 

Meskipun banyak berdampak positif terhadap pekerjaan di area brickest 

beton, identifikasi bahaya juga menemui beberapa hambatan yang disampaikan 

oleh informan kepada peneliti, yaitu sikap pekerja brickest beton yang tidak 

menghiraukan peringatan dari Penanggung Jawab Lapangan. 

Kalau hambatan itu mungkin ada beberapa pekerja yang masih nakal atau masih 

menghiraukan peringatan – peringatan dari pihak penanggung jawab lapangan 

yang disana.” 

(L-HSE) 

 

 

Pada area brickest beton, tingkat kecelakaan kerja tergolong tinggi 

pada bulan pertama proyek dimulai, kemudian berangsur menurun pada 

bulan-bulan berikutnya. Adapun Setiap kejadian kecelakaan kerja sekecil 

apapun itu tercatat dan ditampilkan di depan Kantor K3 (HSE).   

“Untuk bulan pertama tinggi tapi yah akhir – akhir ini sudah memasuki 

bulan – bulan ke empat, kelima itu sudah berkurang. Satu bulan yah hampir 

dikatakan yah satu dua bulan sudah mendingan. itu wajar.” 

(ME, SPV) 

 

“Yah terhitung rendah lah.” 

(SK, Pekerja Precast Beton Proyek Makassar New Port) 

 

“Selama saya kerja disini tingkat kecelakaan kerja di sini sedikit. 

Termasuk sedikit lah. Gak sering.” 

(BM, Staf HSE) 

 

Jenis kecelakaan kerja yang pernah terjadi di area proyek Pengangkatan 

Bekisting atau Precast Beton adalah kecelakaan kerja mekanik, antara lain tangan 

pekerja terjepit Bekisting, tergores besi, dan tersandung besi, yang disebabkan 

oleh kelalaian atau komunikasi antara pengangkat dan operator crane. Hingga saat 

ini belum pernah terjadi kecelakaan kerja fatal yang menyebabkan kematian.   
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“Yah, sama kecelakaan yang terjadi itu seperti gagal pengangkatan, itu 

saja yang risiko terjadi di Precast kita.” 

(L-HSE) 

 

“Semuanya kelalaian, dan mungkin yang paling besar itu kelalaian.” 

(ME, SPV) 

 

“Ada. Tapi yang  fatality tidak ada. Yang kecil mungkin terjepit atau 

disinikan tidak ada paku. Mungkin kesandung besi.” 

(S, Pekerja Precast Beton Proyek Makassar New Port) 

 

Pihak PT. Pembangunan Perumahan sudah memiliki hirarki, 

sehingga item pekerjaan yang berisiko terlalu tinggi dihilangkan dan 

dipilih metode yang lebih gampang. Kemudian pengaturan traffic 

mangement dilakukan dan menyediakan rambu - rambu sebagai peringatan 

kepada pekerja. Sebelum suatu proyek pekerjaan dilakukan diwajibkan 

menyediakan Job Safety Analysis (JSA) kepada Departemen HSE. 

Informan selaku Supervisor K3 juga melakukan pengontrolan setiap hari.  

 
Itu tadi. Kita kan ada hirarkinya kan. Mana item - item yang tidak diperlukan di 

pekerjaan itu kita hilangkan. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang risikonya terlalu 

tinggi dan susah untuk di itu kita hilangkan. Kita rubah kita lakukan metodenya 

yang lebih gampang. Kemudian pengaturan traffict management nya, jadi yang 

di Planning-kan toh nanti tempat istirahatnya dimana, tempat ngopinya, alat 

berat dimana, traffict management nya diatur. Sudah setelah kita atur begitu, 

kita kasih rambu – rambu. Rambu – rambu agar mereka selalu mengingat ketika 

melihat itu. Namanya rambu kan untuk mengingatkan mereka toh, dan setiap 

hari kita kontrol pekerjaan nya. Jadi Kementerian PU dan tenaga kerja bagus 

Pembangunan Perumahan itu begitu K3 nya.” 

(ME, SPV) 

 

Dengan adanya JSA, maka jumlah pekerja pada suatu pekerjaan 

sangat diperhitungkan, misalnya pada proses pengangkatan (lifting) wajib 

minimal 2 pekerja ditambah 1 orang sebagai pengarah. Penambahan 

pekerja yang bertugas untuk membantu komunikasi antara pekerja yang 

mengangkat dan operator (crane). Karena sering terjadi kesalahan 

komunikasi yang menyebabkan kecelakaan (tangan terjepit) pada proses 

pengangkatan. 

Untuk memastikan kepatuhan pekerja precast terhadap rambu - 

rambu K3, perusahaan telah menyediakan sanksi dan penghargaan/reward 
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mereka. Pemberian sanksi bagi pekerja yang tidak patuh berupa teguran 

lisan sebanyak tiga kali, jika masih tidak patuh akan dipulangkan, 

sedangkan pemberian penghargaan bagi pekerja yang patuh dengan 

kriteria pekerja teladan, house keeping terbaik, tim kerja yang bagus, dan 

patuh menggunakan APD selama bekerja. Manager Proyek bertugas untuk 

membuat list pekerja yang taat aturan dan memberikan penghargaan 

berupa uang atau kaos yang diserahkan langsung oleh Pihak K3/HSE 

supaya lebih terampil dan termotivasi. 

“Pasti ada. Pasti ada. Sudah berlaku itu peringatan pertama, peringatan kedua, 

sampai pemulangan. Kalau sudah tidak bisa diajak kerjasama setiap hari disini, 

yah sudah memang mereka bukan tempatnya disini. Saya pulangkan.”  

 (ME, SPV) 

 

“Setiap bulan ada. Yang areanya terbersih, untuk tim yang ada tiga kriteria itu. 

Pekerja teladan, terus untuk House Keeping terbaik. Maksudnya areanya ,area 

nya yang tertata rapi dan bersih. Kemudian, tim yang kerjanya bagus. 

Maksudnya selalu dalam pekerjaan setiap aktivitas itu selalu memperhatikan 

APD-nya.” 

(ME, SPV) 

 

“...Kalau penghargaan ada, di tiap toolbox.” 

(AN,  Pekerja Precast Beton Proyek Makassar New Port) 

 

“Terutama APD yah. Kita bagikan APD. Helm, rompi, dan sepatu itu sangat 

membantu. Terlebih disinikan banyak besi – besi bekas. Paku paku dan benda 

tajam lainnya, batu. Jadi, kita bisa minim gitu terkena kecelakaan kerja gitu.” 

(BM, Staf HSE) 

 

Sesuai data perusahaan terjadi penurunan kasus kecelakaan kerja dari 

3 kasus (2020) menjadi 1 kasus (2021), hasil wawancara dengan informan 

disampaikan bahwa penurunan kasus tersebut dikarenakan perusahan 

senantiasa mengingatkan pekerja dan mandor tentang risiko-risiko bahaya 

yang ada di lapangan melalui pelaksanaan TBM, safety talk, dan pelatihan 

mengenai K3. Hal ini juga diperkuat oleh adanya komitmen dan 

konsistensi dari semua pihak (bukan hanya Departemen HSE) dalam 

menerapkan aturan agar tercapai target perusahaan (zero accident). 

Adanya pemeriksaan kesehatan secara rutin, misalnya cek tekanan darah 

setiap seminggu sekali dan pemberian reward juga sebagai motivasi bagi 

pekerja untuk selalu bekerja secara safety. 
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“... Komitmen, dan yang kedua harus konsisten...Masing-masing tim 

proyek ini harus merasa, harus punya tanggung jawab. Tidak bisa ditangani oleh 

baju merah to’, satu bagian saja tidak bisa, semua harus ikut andil, harus 

konsisten.” 

(ME, SPV) 

 

Sesuai hasil wawancara, informan menyampaikan bahwa PT 

Pembangunan Perumahan (Persero) tbk sangat berperan dalam melakukan 

antisipasi terjadinya kejadian kecelakaan kerja di area proyek, antara lain 

dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, (misalnya cek 

tekanan darah setiap seminggu sekali), menyediakan klinik, emergency 

call, emergency car (ambulans) untuk mempercepat proses penyelamatan 

korban agar dapat mencapai golden time¸ dan Petugas Paramedik yang 

selalu stand by di lokasi yang memiliki pekerjaan dengan kategori high 

risk dan berkeliling di lokasi. Jika klinik perusahaan tidak mampu 

menangani, korban akan dirujuk ke rumah sakit (Rumah Sakit Primaya). 

 ... Dan setiap hari petugas klinik, petugas paramedik itu keliling. Dia keliling. 

Stand by nya juga di tempat – tempat yang pertama banyak pekerja dan ada 

pekerjaan High Risk. Itu untuk mencegah dan kalau yah amit – amit yah ada 

kecelakaan biar cepet kita tangani.” 

(ME, Supervisor HSE) 

 

Alhamdulillah, sangat bagus. Jadi misalkan di klinik kita sendiri tidak mampu 

langsung kita dirujuk ke rumah sakit karena kita sudah ada rumah sakit rujukan 

juga. Di rumah sakit Primaya. 

(S, Pekerja Precast Beton Proyek Makassar New Port) 

 

 “...pemberian asuransi ada. Kalau masalah kecelakaan kerja yah dibiayain lah.” 

(AN, Pekerja Precast Beton Proyek Makassar New Port) 

 

“Di sini bagus semua yah bagus. Bagusnya karena kita diberikan fasilitas apabila kita 

mengalami kecelakaan kerja seperi biaya pengobatan yang gratis.” 

(AS, Pekerja Precast Beton Proyek Makassar New Port)  



 

69 

C. Pembahasan 

1. Identifikasi Potensi Bahaya pada Pekerjaan di Area Brickes Beton  

Identifikasi bahaya merupakan langkah pertama yang harus diambil ketika 

membuat keputusan manajemen risiko agar bisa mengetahui bahaya serta 

menentukan jenisnya (OHSAS 18001, 2007). Identifikasi potensi bahaya 

perlu dilakukan untuk memudahkan dalam manajemen risiko, termasuk 

untuk memahami dan mengontrol potensi bahaya pada proses kerja 

(Ramli, 2010). Hal ini pula telah banyak dijelaskan berdasarkan 

pandangan Islam. Agama Islam sangat menginginkan umatnya untuk 

memahami bahaya dan risiko pada proses kerja dan menganjurkan untuk 

melaksanakan perencanaan agar lebih baik di masa yang akan datang. 

Sebagaimana yang terlihat pada firman Allah SWT dalam dalam yang 

berbunyi: 

ّٰٓا يُّه ا ن وا الذِّيْنِ  يَٰ م 
 ِ اتقّ وا اَٰ

لْت نْظ رِْ الل َٰ تِْ مّا ن فْسِ  و  د ِ  ق دّم   لغِ 

اتقّ وا  ِ و 
انِِّ الل َٰ  ۚ  ِ 

بيِْرِ  الل َٰ ا خ  بمِ   ۚ ل وْنِ    ت عْم 
Terjemahnya: 

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

hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk 

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

Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.’’ (QS. Al-Hasyr/59:18) 

 

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

beriman dan melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah untuk 

mereka, bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan segala perintah-

Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, dan hendaknya masing-masing 

jiwa memperhatikan apa yang telah disiapkannya dari amal saleh untuk 

hari Kiamat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui apa yang kalian kerjakan, tidak ada sesuatu pun dari amal 

kalian yang luput dari-Nya, dan Dia akan membalas kalian atas perbuatan 

tersebut. Ayat ini merupakan asas dalam mengintrospeksi diri, dan bahwa 

sepatutnya seorang hamba memeriksa amal yang dikerjakannya. Demikian 

juga dengan tindakan dalam bekerja yang dapat menimbulkan bahaya dan 
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risiko, untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi terlalu parah, maka 

harus dipikirkan terlebih dahulu apa saja yang akan terjadi di kemudian 

harinya, dengan melakukan pengawasan untuk hari esok. Kegiatan yang 

mencakup perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan dan 

melaksanakan. Jika yang dilakukan tersebut berisiko tinggi maka bersikap 

hati-hati dalam melakukannya. 

Pada penelitian ini, identifikasi potensi bahaya merupakan cara untuk 

mengetahui adanya potensi bahaya dalam aktivitas pekerjaan sebelum 

melaksanakan penilaian risiko dan pengendalian bahaya di Proyek 

Makassar New Port PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.  

Pada area brickest beton Proyek Makassar New Port sebagai lokasi 

penelitian, ada empat jenis aktivitas pekerjaan yang dilakukan, yaitu 

persiapan alat berat, pemasangan besi, pengecoran, dan langsir precast. 

Hasil identifikasi bahaya pada area brikest beton di Proyek Makassar New 

Port didapatkan empat potensi bahaya, yaitu potensi bahaya mekanik, 

kelistrikan, kimia, dan psikologis. Serta sembilan risiko kecelakaan, yaitu 

2 kategori risiko tinggi (high risk), 11 kategori risiko sedang (moderate 

risk), dan 4 kategori risiko rendah (low risk). 

 

Potensi Bahaya Mekanik 

Menurut WHO, potensi bahaya mekanik adalah potensi bahaya yang 

terjadi pada saat mengoperasikan alat kerja, misalnya adanya kejadian 

terpotong, tersayat, terbelit, dan terjepit yang dialami oleh pekerja. Bahaya 

mekanis timbul oleh alat kerja karena dioperasikan dengan cara 

bersentuhan langsung misalnya roda gigi, peralatan press, alat pemotong, 

mesin memukul, dll. Bahaya yang mungkin timbul berupa terpotong, 

terpotong, terbelit, dan lain-lain. 

Berdasarkan hasil observasi menggunakan lembar Tabel Hazard 

Identification, Risk Assessment, and Risk Control (HIRARC) (Lihat Tabel 

4.1), potensi bahaya mekanik pada area brikest beton di Proyek Makassar 

New Port, antara lain: Blind Spot alat berat, alat berat terbalik, tangga atau 
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lantai alat berat licin. (Sedang), terjepit material besi (Sedang), tertusuk 

kawat ketika melakukan pengikatan (Sedang), terpotong ketika 

menggunakan alat pemotong besi, terpeleset akibat material pengecoran. 

(Sedang), terperosok atau jatuh karena Bekisting tidak kuat. (Sedang), tali 

Sling Putus (Sedang), terjepit material Precast (Sedang), jarak Pekerja 

tidak aman. (Sedang), dan tertusuk sisa sisa material pekerjaan (Tinggi). 

 

Potensi Bahaya Fisik 

Bahaya fisik merupakan bahaya yang berada di perusahaan yang semua 

objek ataupun tahapan kerja yang secara langsung atau secara bertahap 

dapat membahayakan seseorang. Kebisingan, penerangan, getaran serta 

iklim kerja merupakan potensi yang bisa menyebabkan bahaya fisik. 

Bahaya tersebut dapat menjadi faktor khusus suatu tahapan pekerjaan 

(ILO, 2013). Berdasarkan hasil observasi menggunakan lembar Tabel 

Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control/HIRARC (Lihat 

Tabel 4.1), potensi bahaya mekanik pada area brikest beton di Proyek 

Makassar New Port, yaitu terpapar sinar matahari (Sedang). Di lingkungan 

kerja, nilai ambang batas paparan terhadap tekanan panas pada iklim kerja 

jangan sampai melebihi 8 jam selama sehari. 

 

Potensi Bahaya Kelistrikan 

Listrik adalah energi yang dihasilkan dari pusat tenaga yaitu generator, 

serta bisa bergerak dari suatu tujuan ke tujuan lain melewati penghantar 

pada susunan tertutup. Potensi bahaya kelistrikan terjadi disebabkan oleh 

adanya kontak dengan arus kelistrikan antara lain terkena arus kejut listrik 

(tersengat), percikan api, terjadi arus pendek, dan kebakaran (WHO, 

2010). Arus kelistrikan bisa menyebabkan bahaya contohnya terbakar, 

sengatan listrik atau korsleting. 

Berdasarkan hasil observasi menggunakan lembar Tabel Hazard 

Identification, Risk Assessment, and Risk Control/HIRARC (Lihat Tabel 
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4.1), potensi bahaya mekanik pada area brikest beton di Proyek Makassar 

New Port, yaitu korsleting listik alat berat.   

 

Potensi Bahaya Kimia  

Menurut WHO (2010) dan ILO (2013), paparan zat kimia bisa 

mengakibatkan masalah pada kesehatan. Pada tahun 2013, International 

Labour Organization mengatakan zat kimia yang bahaya bisa berupa 

bentuk padat, cairan, uap, gas, debu, ataupun asap serta bisa memasuki 

tubuh dengan beberapa cara, antara lain penghirupan, pencernaan 

(menelan), absorbsi atau kontak invasif dengan kulit pada beberapa zat 

yang dapat menembus kulit dan memasuki urat nadi. 

Berdasarkan hasil observasi menggunakan lembar Tabel Hazard 

Identification, Risk Assessment, and Risk Control/HIRARC (Lihat Tabel 

4.1), potensi bahaya mekanik pada area brikest beton di Proyek Makassar 

New Port, yaitu terpapar semen saat pengecoran (Sedang). 

Ketika pekerja melakukan pernapasan lewat mulut ataupun hidung, bahan 

atau zat beracun yang terkandung dalam semen berpotensi memasuki paru-

paru yang secara langsung dapat merusak paru-paru. Bahan/zat terkandung 

dalam semen juga memungkinkan masuk ke dalam tubuh pekerja melalui 

pencernaan, misalnya mengonsumsi minuman ataupun makanan yang 

tidak sengaja terkena semen atau debu semen, memakai tangan untuk 

makan ataupun berada di wilayah yang terdapat semen. Sehingga 

berpotensi masuk ke dalam tubuh dan merusak usus dan/atau lambung. 

 

Potensi Bahaya Psikologis 

Bahaya Psikologi adalah suatu bentuk faktor bahaya pada lingkungan 

pekerjaan. Bahaya psikologi dalam bekerja bisa diartikan tidak hanya 

dalam hal desain pekerjaan, organisasi pekerjaan dan manajemen 

pekerjaan, tetapi juga sebagai semua perspektif terkait pada wilayah kerja 

sosial akan menimbulkan masalah terhadap fisiologis tenaga kerja. (Putri, 

2008 oleh WA Sianturi, 2020). Berdasarkan hasil observasi menggunakan 
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lembar Tabel Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk 

Control/HIRARC (Lihat Tabel 4.1), potensi bahaya mekanik pada area 

brikest beton di Proyek Makassar New Port, yaitu area pengecoran yang 

luas (Sedang) dan terpapar sisa-sisa material kerja (Tinggi). 

 

2. Penilaian Risiko Terhadap Sumber Bahaya Pekerjaan di Area Brickes 

Beton 

Setelah tahap identifikasi potensi bahaya dilaksanakan oleh Perusahaan, 

selanjutnya melaksanakan penilaian risiko di Proyek Makassar New Port 

PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Penilaian risiko adalah 

proses mengevaluasi risiko yang telah teridentifikasi di Proyek Makassar 

New Port PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Potensi bahaya 

yang ditemukan akan ditentukan penilaian risikonya agar bisa mengetahui 

besar kecilnya suatu bahaya dengan pertimbangan terjadinya kemungkinan 

serta terjadinya dampak (Ramli, 2010).Penilaian risiko memiliki tujuan 

agar bisa menilai suatu risiko bisa ditolerir dengan membandingkannya 

dengan standar yang telah ditetapkan ataupun kemampuan Perusahaan 

untuk menghadapinya (Ramli, 2010). 

Penilaian risiko merupakan gabungan antara kemungkinan (likelihood) dan 

tingkat keparahan (severity) terjadinya bahaya di tempat kerja. Jika 

dimasukkan ke dalam rumus matematika menjadi Risiko = Likelihood x 

Severity atau R = L x S (Guidelines for HIRARC Departement of OSH 

Ministry of Human Resources Malaysia, 2008). Dalam penelitian ini, 

kriteria objektif penilaian risiko dikelompokkan menjadi tiga kategori, 

yaitu rendah  (jika jumlah perkalian antara 1 – 4 pada penilaian risiko), 

sedang (jika jumlah perkalian antara 5 – 12 pada penilaian risiko), dan 

tinggi (jika jumlah perkalian antara 13 – 25 pada penilaian risiko). 

 

Menurut hasil penilaian risiko kepada Area Brickes Beton, tingkat risiko 

kategori tinggi adalah aktivitas pekerjaan Langsir precast pada potensi 

bahaya terpapar sisa-sisa material kerja (nilai 16) dan tertusuk sisa 
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material pekerjaan (nilai 15). Potensi risiko akibat dari paparan sisa–sisa 

material kerja adalah berisiko mengalami gangguan pernapasan karena 

menghirup debu dan mata terkena debu atau semen dan potensi risiko 

akibat dari tertusuk sisa material pekerjaan adalah berisiko mengalami 

pendarahan dan infeksi jika tidak tertangani dengan baik. 

Adapun potensi bahaya dengan tingkat risiko kategori sedang (nilai 5—

12), yaitu tangga atau lantai alat berat licin, terjepit material besi, tertusuk 

kawat ketika melakukan pengikatan, terpeleset akibat material pengecoran, 

terperosok atau jatuh karena Bekisting tidak kuat, tali sling putus, terjepit 

material precast, jarak pekerja tidak aman, terpapar sinar matahari, dan 

terpapar semen saat pengecoran. Sedangkan potensi bahaya dengan tingkat 

risiko kategori rendah (nilai 1–4), antara lain Blind Spot alat berat, alat 

berat terbalik, terpotong ketika menggunakan alat pemotong besi, dan 

korsleting listik alat berat.   

 

3. Upaya Pengendalian Risiko di Area Brickes Beton  

Pengendalian risiko yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan segala 

bentuk upaya yang dilakukan untuk meminimalkan atau menghilangkan 

potensi bahaya yang telah teridentifikasi di Proyek Makassar New Port 

PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Pengendalian risiko bahaya 

sangat penting dilakukan untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja 

dan untuk mencapai produktivitas kerja yang optimal, salah satunya 

dengan melakukan HIRARC. 

Pencegahan bisa dilaksanakan menggunakan hirarki pencegahan 

risiko berikut: 

a. Menghilangkan 

Mengeliminasi langkah ataupun zat berbahaya. Penghapusan 

mungkin melibatkan penghentian pekerjaan pada rentan waktu 

tertentu agar terhindar dari bahaya (Spurlock, 2018). 

b. Substitusi  
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Substitusi merupakan pengendalian risiko di mana risiko yang 

tinggi tergantikan ke risiko sedang ataupun ke rendah (Spurlock, 

2018). Misalnya mengganti bahan bubuk ke pasta, mengganti proses 

penyapuan menggunakan vakum, mengganti bahan pelarut                         

ke deterjen, atau mengganti proses pengecatan semprot ke pencelup. 

c. Rekayasa Teknik  

Menurut Spurlock (2018), meskipun rekayasa termasuk cara 

untuk menghilangkan bahaya dari pekerja, tetapi tetap saja ada 

bahaya. 

Contohnya yaitu menyediakan peralatan pendukung seperti lift 

atau memasang penghalang. Desain dan pemeliharaan penghalang 

yang tepat dapat melindungi pekerja terkena bahaya. Penopang 

elevator yang dirancang dan digunakan dengan baik oleh pekerja, 

harus memastikan bahwa pekerja tidak terkena bahaya ergonomis.  

d. Pengendalian Administratif  

Menurut Spurlock (2018), pengendalian administratif termasuk 

tahapan yang diambil agar bisa paparan ke pekerja terhadap risiko 

dapat terbatasi ataupun melatih pekerja agar dapat mengendalikan 

risiko ketika mereka menghadapinya. Contoh pengendalian 

administratif seperti mengadakan pelatihan ke pekerja, pergantian 

shift kerja, melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum dan sesudah 

bekerja, rotasi kerja, serta membangun sistem kerja. 

e. Alat Pelindung Diri  

Menurut Spurlock (2018), manajemen risiko terakhir ialah Alat 

Pelindung Diri. APD pun bergantung ke pekerja yang mau 

memakainya serta perilaku pekerja. Apabila pengendalian sudah 

ditetapkan, Perusahaan mengutamakan agar bisa menerapakannya.  

Ketika memprioritaskan tindakan, Perusahaan semestinya 

melakukan pertimbangan pengendalian yang direncakan untuk 

pengurangan potensi bahaya. 
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Berdasarkan tingkat risiko, pengendalian risiko pada kategori tingkat risiko 

tinggi (nilai 13-16) telah dilaksanakan oleh perusahaan pada aktivitas langsir 

precast untuk menghindari potensi bahaya terpapar sisa-sisa material kerja 

dan/atau tertusuk sisa material pekerjaan, maka pekerja diharuskan 

menggunakan APD sesuai area kerja, adanya larangan masuk ke area kerja 

bagi yang tidak berkepentingan, adanya pelatihan P3K bagi pekerja, dan 

adanya pengecekan area kerja setelah pekerja melakukan pekerjaan oleh 

Departemen HSE. 

a. Pengendalian risiko pada kategori tingkat risiko sedang (nilai 5—12), 

yaitu  

Aktivitas Pekerjaan: Persiapan alat berat 

(1) Penggunaan APD yang sesuai 

(2) Pemberihan lantai alat berat jika kotor atau basah 

(3) Pengecekan dan pengontrolan lantai atau pijakan pada alat berat tidak licin 

(4) Pembersihan secara  rutin alat berat 

Aktivitas Pekerjaan: Pemasangan besi 

(1) Pengawasan secara berkala ketika pekerja melakukan pekerjaan nya 

(2) Komunikasi antara pekerja harus baik. 

(3) Penggunaan APD, misalnya Safety Glove 

(4) Adanya pelatihan P3K bagi pekerja 

(5) Beristirahat apabila merasakan kelelahan 

(6) Imbauan untuk perbanyak minum air putih 

(7) Adanya area khusus untuk pemasangan besi. 

Aktivitas Pekerjaan: Pengecoran 

(1) Penggunaan APD yang sesuai area kerja 

(2) Adanya Housekeeping secara rutin untuk pemeliharaan kondisi area 

kerja 

(3) Adanya pengawasan bagi pekerja. 

(4) Tersedianya edukasi ke pekerja tentang bekerja yang aman. 

(5) Melarang untuk memasuki area kerja yang tidak berkepentingan. 

(6) Menjaga jarak ketika melakukan proses pengecoran. 

(7) Melakukan shift kerja yang baik 
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(8) Membuat batas area kerja. 

 

 

Aktivitas Pekerjaan: Langsir Precast 

(1) Penggunaan APD sesuai area kerja, misalnya menggunakan tali sling 

sesuai spesifikasi yang dibutuhkan. 

(2) Tidak mengangkat beban yang berlebihan 

(3) Mengecek peralatan sebelum digunakan 

(4) Membuat batas jarak aman bagi pekerja 

(5) Selalu melakukan koordinasi pekerja dan operator alat berat 

(6) Menggunakan APD sesuai area kerja 

(7) Melakukan pekerjaan sesuai Job desk yang ada 

(8) Melakukan pengawasan dilapangan 

(9) Membuat batasan jarak yang aman 

(10) Melarang orang yang tidak berkepentingan berada di area kerja 

 

b. Pengendalian risiko pada kategori tingkat risiko sedang (nilai 5—12), 

yaitu: 

Aktivitas Pekerjaan: Persiapan alat berat 

(1) Penggunaan APD yang sesuai. 

(2) Melakukan pengawasan. 

(3) Pelatihan Defensive Driving bagi Operator. 

(4) Pemberian alarm mundur untuk Alat Berat. 

(5) Konsentrasi penuh saat mengendarai alat berat. 

(6) Check kondisi alat berat sebelum dioperasikan, yaitu dan memastikan 

alat berat beroperasi di landasan yang stabil dan tidak licin dan 

Mematikan mesin alat berat saat pengisian bahan bakar. 

(7) Tidak mengoperasikan alat di saat hujan lebat dan pada saat ada petir. 

(8) Dilarang merokok saat mengoperasikan alat berat 

(9) Preventive Maintenance 

 



 

78 

Aktivitas Pekerjaan: Pemasangan besi 

(1) Pengawasan secara berkala ketika pekerja melakukan pekerjaan nya. 

(2) Komunikasi antar pekerja harus baik. 

(3) Bekerja secara hati – hati. 

(4) Penggunaan APD, yaitu Safety Glove. 

(5) Pekerjaan dengan mesin hanya dilakukan oleh pekerja yang ahli. 

(6) Melakukan pelatihan P3K bagi pekerja. 

 

Bekerja dengan berperilaku yang aman dan sehat kita akan menjaga 

lingkungan hidup kita, karena Allah swt menciptakan alam semesta ini untuk 

dijaga demi kemaslahatan seluruh umat manusia. Sehingga benang merah dengan 

islam adalah sama-sama mengingatkan umat manusia agar senantiasa berperilaku 

(berpikir dan bertindak) yang aman dan sehat dalam bekerja ditempat kerja 

(dikantor, dipabrik, ditambang, dan dimana tempat bekerja). 

Bekerja dengan berperilaku aman dan sehat akan tercipta suatu kondisi atau 

lingkungan yang aman dan sehat. Dengan bekerja yang aman ditempat kerja, akan 

membawa keuntungan bagi diri sendiri maupun perusahaan tempat kerja. Jika 

perusahaan sehat para pekerja pun akan tenang dalam bekerja. Karena disitu 

tempat pekerja mencari nafkah. Bekerja untuk mencari nafkah, bukan bekerja 

untuk mendapat kecelakaan, penyakit dan masalah. 

Menurut Ali Yafie, upaya memelihara diri dan harta kekayaan dari 

kemusnahan, kehilangan dan penderitaan adalah suatu tuntutan naluriah yang 

didukung oleh ketentuan Islam sendiri yang tidak mencegah seseorang melakukan 

upaya-upaya yang dianggap perlu untuk menjamin ketentuannya. Seperti yang 

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

 ِ انِِّ
ِ الل َٰ يِّرِ  ل  ا ي غ  ى بقِ وْمِ  م 

ت َٰ وْا ح  يِِّر  ا ي غ   …باِ نْف سِهِِ م 

Terjemahnya : 

“...Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka 

mengubah apa yang ada pada diri mereka...” 
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Maksud ayat di atas Allah SWT berfirman apabila seseorang tersebut tidak 

berusaha mengubah cara pandang dalam hidupnya niscaya dia tidak akan berubah, 

baik itu dalam mengelola harta maupun usahanya. Begitu juga dalam Islam yang 

mengajarkan seseorang agar tetap berhati-hati dan melihat                                

kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depannya. 

Semua aib dunia, termasuk kecelakaan kerja, adalah domain yang diatur 

dalam Islam. Umat muslim diwajibkan menjaga diri, property dan lingkungannya 

dari cedera, kerusakan dan kebinasaan. Hal ini sesuai dengan dalil sebagai berikut: 

 

أ نفقِ واِْ ِِو 
 
اْ أ حۡسِن وّٰٓ ةِِو  مِۡإلِ ىِٱلتهّۡل ك  ِت لۡق واِْبِأ يۡدِيك  ل  بِيلِِٱلّلَِِو  فِيِس 

حۡسِنِينِ  ِٱلۡم  ي حِبُّ  إنِِّٱلّلَِ 
Terjemahnya: 

“Dan berinvestasilah di jalan Allah, jangan pertemukan dirimu (dan semua 

yang di bawah kuasa dan kewenanganmu) pada kebinasaan (cedera, penyakit dan 

kematian), dan berbuat baiklah (hasan) karena Allah mencintai orang-orang yang 

berlaku baik (muhsin)” (QS. Al-Baqarah/2:195) 

 

Ayat diatas dijadikan dalil fundamental untuk menharamkan semua tindakan 

yang membiarkan bahaya, baik dalam bentuk bahan (substance) maupun kegiatan 

(activity), berubah menjadi kecelakaan. Para ulama menggunakan dalil naqli 

(peraturan perundangan dari langit) ini bersama dengan beberapa dalil lain untuk 

memfatwakan haramnya narkotika, obat-obatan terlarang, bunuh diri dan 

berbagai unsafe act.  

Berinvestasi di jalan Allah, mencegah kecelakaan dan berbuat kebaikan, 

termasuk di dalamnya melakukan tindakan selamat, mengikuti aturan dan 

perbuatan baik lainnya, menjadi rangkaian program yang harus dilakukan pada 

setiap muslim. Sebagai hamba yang diberikan privilege dan luxury untuk 

senantiasa mempunyai akses kepada Allah, umat Islam bahkan diajarkan untuk 

selalu “berkonsultasi” kepada Allah agar diberikan kebaikan (hasanah) selama        

di dunia dan juga di akhirat. 
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ةِِ فيِِٱلّٰۡۡٓخِر  ِو  ن ة  س  نۡي اِح  اتنِ اِفيِِٱلدُّ ء  بنّ آِّٰ ِر  مِنۡه مِمّنِي ق ول  و 

ِٱلناّر اب  ذ  قنِ اِع  ِو  ن ة  س   ح 
Terjemahnya: 

 “Dan di antara mereka ada yang berkata: Ya Tuhan kami, berikanlah 

kebaikan (bagi kami) di dunia dan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari api 

neraka” [QS 2:201]  

 

Fakta menarik di dalam Islam tentang unsafe condition adalah bahwa sistem 

reward berupa pahala sedekah akan diberikan untuk orang yang menghilangkan 

kondisi tidak selamat. Hal ini telah ditetapkan sejak zaman Nabi Muhammad 

SAW. Dalilnya adalah sebagai berikut: 

:ِقالِرسولِاللِصليِاللِِعنِأبيِهريرةِرضيِاللِعنهِ،ِقال

:ِ)كلِسلامىِمنِالناسِعليهِصدقةِكلِيومِتطلعِفيهِِعليهِوسلم

الشمسِتعدلِبينِاثنينِصدقةِ،ِوتعينِالرجلِفىِدابتهِفتحملهِ

ةِ،ِوالكلمةِالطيبةِصدقةِ،ِعليهاِأوِترفعِلهِعليهاِمتاعةِصدق

وبكلِخطوةِتمشيهاِإليِالصلاةِصدقةِ،ِوتميطِالۡذيِعنِ

 الطريقِصدقة(
 

Artinya: 

Dari Abu Hurairah r.a., ia mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, “Setiap 

persendian manusia ada sedekahnya setiap hari di mana matahari terbit di 

dalamnya, kamu mendamaikan di antara dua orang adalah sedekah, kamu 

membantu seseorang untuk menaikkannya di atas kendaraannya atau 

mengangkatkan barangnya di atasnya adalah sedekah, kalimat yang baik 

adalah sedekah, pada tiap-tiap langkah yang kamu tempuh menuju shalat 

adalah sedekah, dan kamu membuang gangguan dari jalan adalah sedekah.” 

(HR Bukhari dan Muslim) 

 

Alangkah indahnya hidup ini jika kita berada dalam suatu kondisi atau 

lingkungan yang aman dan sehat. Tidak merisaukan akan bahaya yang 

mengancam baik jiwa maupun harta benda. Sebagaimana Allah swt awalnya 

menciptakan alam semesta ini dengan kondisi dan lingkungan yang aman. Jadi 

menjaga perilaku akan menjaga kondisi, dimana dalam suatu kondisi yang aman, 
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sehat dan nyaman bukan hanya seorang yang merasakan kondisi tersebut tapi 

semua mahluk hidup      ciptaan-Nya yang ingin merasakan lingkungan tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Pada penelitian ini, identifikasi potensi bahaya merupakan cara untuk 

mengetahui adanya potensi bahaya dalam aktivitas pekerjaan yang 

dilakukan menggunakan metode HIRARC pada tahun 2022. Pada area 

brickest beton Proyek Makassar New Port, ada empat jenis aktivitas 

pekerjaan yang dilakukan, yaitu persiapan alat berat, pemasangan besi, 

pengecoran, dan langsir precast dan empat potensi bahaya, yaitu potensi 

bahaya mekanik, kelistrikan, kimia, dan psikologis. Serta sembilan risiko 

kecelakaan, yaitu 2 kategori risiko tinggi (high risk), 11 kategori risiko. 

2. Setelah tahap identifikasi potensi bahaya dilaksanakan oleh Perusahaan, 

selanjutnya melaksanakan penilaian risiko di Proyek Makassar New Port 

PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.  Pada area Brickes Beton, 

tingkat risiko kategori tinggi adalah aktivitas pekerjaan Langsir precast 

pada potensi bahaya terpapar sisa-sisa material kerja (nilai 16) dan 

tertusuk sisa material pekerjaan (nilai 15). Adapun potensi bahaya dengan 

tingkat risiko kategori sedang (nilai 5—12), yaitu tangga atau lantai alat 

berat licin, terjepit material besi, tertusuk kawat ketika melakukan 

pengikatan, terpeleset akibat material pengecoran, terperosok atau jatuh 

karena Bekisting tidak kuat, tali sling putus, terjepit material precast, jarak 

pekerja tidak aman, terpapar sinar matahari, dan terpapar semen saat 

pengecoran. Sedangkan potensi bahaya dengan tingkat risiko kategori 

rendah (nilai 1–4), antara lain Blind Spot alat berat, alat berat terbalik, 

terpotong ketika menggunakan alat pemotong besi, dan korsleting listik 

alat berat.   

3. Upaya pengendalian risiko kecelakaan kerja dengan menggunakan metode 

Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control (HIRARC) di 

Proyek Makassar New Port PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk 

pada tahun 2022. Pencegahan bisa dilaksanakan menggunakan hirarki 
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pencegahan risiko, antara lain menghilangkan, subsitusi, rekayasa teknik, 

pengendalian administratif, dan penggunaan alat pelindung diri (APD). 

 

B. Saran 

1. Bagi Tenaga Kerja 

Sebagai tenaga kerja harus memiliki pengetahuan tentang risiko 

kecelakaan kerja di tempatnya bekerja. Terutama potensi bahaya pekerjaan 

agar dapat menghindarkan mereka dari penyakit akibat kerja dan 

kecelakaan kerja yang mungkin terjadi, termasuk informasi tentang cara 

pengendalian risiko dari potensi bahaya tersebut. 

2. Bagi Perusahaan 

Pihak Perusahaan harus menciptakan lingkungan kerja yang minim akan 

potensi bahaya terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, sehingga dapat 

meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerjanya. 

3. Bagi Masyarakat 

Diharapkan masyarakat dapat berkontribusi dalam mencapai dan 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya 

dengan membekali diri dengan pengetahuan dan wawasan terkait potensi 

bahaya dan cara pengendalian risiko bahaya pekerjaan  

4. Bagi Peneliti 

Diharapkan peneliti mampu meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan 

keterampilan dalam ilmu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), 

terutama terkait pelaksanaan metode Hazard Identification, Risk 

Assessment, and Risk Control (HIRARC). 
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Lampiran Instrument Penelitian 

Tabel Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control (HIRARC) 

Penilaian Bahaya, Penilaian, dan Pengendalian Risiko 

 

Tanggal   : 

Nama Unit   : 

Departemen/Bidang  : 

Jenis Pekerjaan/Proses : 

No. Kegiatan Potensi Bahaya Risiko 

Penilaian Risiko 
Pengendalian 

Risiko 
KemungLikinan 

(Likehood) 

Keparahan 

(Severity) 

Peringkat 

Propabilitas 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Peneliti   : 

Kepala Departemen/Bidang 
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Lampiran 

Informed Consent Wawancara Mendalam 

 

 

 

Lembar Persetujuan Menjadi Informan 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

Perkenalkan nama saya Muhammad Mediawan Hamdani, mahasiswa S1 reguler 

2017 peminatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Fakultas Kedokteran dan Ilmu 

Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Saya bermaksud 

melakukan penelitian mengenai “Pengendalian Risiko Kecelakaan Kerja dengan 

Metode Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control (HIRARC) di 

Proyek Makassar New Port PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Tahun 

2022”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai identifikasi bahaya, 

penilaian risiko, dan pengendalian risiko pada Proyek Makassar New Port PT. 

Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.  

Kerahasiaan identitas Anda sebagai informan akan saya jaga dan jamin 

kerahasiaannya. Wawancara ini tidak bersifat memaksa. Jika memiliki pertanyaan 

berkaitan dengan penelitian ini dan/atau kritik/saran, Anda dapat menghubungi 

saya melalui kontak 082291544897. 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan sehat secara fisik dan mental, 

serta bersedia untuk menjadi informan dalam penelitian ini: 

Kode   : _______________  No. Telp./HP  : ___________ 

Jenis Kelamin   : P / L    TTL  : ___________ 

Jabatan/Posisi  : _______________  Pendidikan : ___________ 

 

Makassar, ......................... 2022 

 Menyetujui, 

Informan Penelitian 

 

 

 

 

 

________________ 
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Pedoman Wawancara Mendalam 
(Supervisor HSE PT PP (Persero) Tbk) 

 

Identitas Informan 

Kode    : 

Tempat/Tanggal Lahir : 

Pendidikan Terakhir  : 

Tahun Mulai Bekerja  : 
 

Variabel 

Penelitian 
Pertanyaan Wawancara 

Identifikasi 

Potensi 

Bahaya 

1. Bagaimana sistem alur kerja di Proyek Makassar New Port PT PP 

(Persero) Tbk ini? 

2. Apa saja kecelakaan kerja yang pernah terjadi dan mungkan akan terjadi 

di area kerja Proyek Makassar New port PT. PP (Persero) Tbk? 

3. Bagaimana tingkat kecelakaan kerja di proyek Makassar New port PT. PP 

(Persero) Tbk?  

4. Apa saja identifikasi potensi bahaya yang telah dilakukan oleh PT PP 

(Persero) tbk selama ini di area Proyek Makassar New Port? 

5. Bagaimana metode sosialisasi yang dilakukan agar semua pekerja 

mengetahui dan memahami identifikasi potensi bahaya kerja tersebut? 

6. Bagaimana dampak positif yang dirasakan oleh PT PP (Persero) tbk 

semenjak melakukan identifikasi potensi bahaya di area proyek Makassar 

New Port?  

7. Apa saja hambatan yang dirasakan ketika identifikasi potensi bahaya 

kerja sedang dilakukan di area Proyek Makassar New Port? 

Pengendalian 

Risiko 

terhadap 

Sumber 

Bahaya 

Pekerjaan 

1. Apa saja yang telah dilakukan oleh PT PP (Persero) tbk untuk 

mengendalikan potensi bahaya kerja di area proyek Makassar New Port? 

2. Apakah dampak positif yang dirasakan semenjak dilakukannya 

pengendalian risiko tersebut di proyek Makassar New Port PT PP 

(Persero) tbk?  

3. Bagaimana pendapat Anda mengenai pentingnya penerapan manajemen 

risiko (identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko) pada 

proyek Makassar New Port PT PP (Persero) tbk? 

4. Sesuai data perusahaan terjadi penurunan kasus kecelakaan kerja dari 3 

kasus (2020) menjadi 1 kasus (2021), menurut Anda apakah yang telah 

dilakukan perusahaan sehingga penurunan kasus tersebut dapat terjadi? 

5. Apakah pihak PT PP (Persero) tbk memberikan sanksi terhadap pekerja 

yang tidak patuh dan penghargaan bagi pekerja yang patuh terhadap 

pengendalian potensi bahaya yang sudah diterapkan? 

6. Sejauh mana peran perusahaan dalam menangani kasus kecelakaan kerja 

yang terjadi? 
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Pedoman Wawancara Mendalam 

(Manager Proyek Makassar New Port PT PP (Persero) tbk) 

 

Identitas Informan 

Kode    : 

Tempat/Tanggal Lahir : 

Pendidikan Terakhir  : 

Tahun Mulai Bekerja  : 
 

Variabel 

Penelitian 
Pertanyaan Wawancara 

Identifikasi 

Potensi 

Bahaya 

1. Bagaimana sistem alur kerja di Proyek Makassar New Port PT PP 

(Persero) Tbk ini? 

2. Apa saja kecelakaan kerja yang pernah terjadi dan mungkan akan terjadi 

di area kerja Proyek Makassar New port PT. PP (Persero) Tbk? 

3. Bagaimana tingkat kecelakaan kerja di proyek Makassar New port PT. 

PP (Persero) Tbk?  

4. Apa saja identifikasi potensi bahaya yang telah dilakukan oleh PT PP 

(Persero) tbk selama ini di area Proyek Makassar New Port? 

5. Bagaimana metode sosialisasi yang dilakukan agar semua pekerja 

mengetahui dan memahami identifikasi potensi bahaya kerja tersebut? 

6. Bagaimana dampak positif yang dirasakan oleh PT PP (Persero) tbk 

semenjak melakukan identifikasi potensi bahaya di area proyek Makassar 

New Port?  

7. Apa saja hambatan yang dirasakan ketika identifikasi potensi bahaya 

kerja sedang dilakukan di area Proyek Makassar New Port? 

Pengendalian 

Risiko 

terhadap 

Sumber 

Bahaya 

Pekerjaan 

1. Apa saja yang telah dilakukan oleh PT PP (Persero) tbk untuk 

mengendalikan potensi bahaya kerja di area proyek Makassar New Port? 

2. Apakah dampak positif yang dirasakan semenjak dilakukannya 

pengendalian risiko tersebut di proyek Makassar New Port PT PP 

(Persero) tbk?  

3. Bagaimana pendapat Anda mengenai pentingnya penerapan manajemen 

risiko (identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko) pada 

proyek Makassar New Port PT PP (Persero) tbk? 

4. Sesuai data perusahaan terjadi penurunan kasus kecelakaan kerja dari 3 

kasus (2020) menjadi 1 kasus (2021), menurut Anda apakah yang telah 

dilakukan perusahaan sehingga penurunan kasus tersebut dapat terjadi? 

5. Apakah pihak PT PP (Persero) tbk memberikan sanksi terhadap pekerja 

yang tidak patuh dan penghargaan bagi pekerja yang patuh terhadap 

pengendalian potensi bahaya yang sudah diterapkan? 

6. Sejauh mana peran perusahaan dalam menangani kasus kecelakaan kerja 

yang terjadi? 
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Pedoman Wawancara Mendalam 

(Pekerja Proyek Makassar New Port PT PP (Persero) Tbk 

 

Identitas Informan 

Kode    : 

Tempat/Tanggal Lahir : 

Pendidikan Terakhir  : 

Tahun Mulai Bekerja  : 
 

Variabel 

Penelitian 
Pertanyaan Wawancara 

Identifikasi 

Potensi 

Bahaya 

1. Bagaimana sistem alur kerja di Proyek Makassar New Port PT PP 

(Persero) Tbk ini? 

2. Apa saja kecelakaan kerja yang pernah terjadi dan mungkan akan terjadi 

di area kerja Proyek Makassar New port PT. PP (Persero) Tbk? 

3. Bagaimana tingkat kecelakaan kerja di proyek Makassar New port PT. 

PP (Persero) Tbk?  

4. Apa saja identifikasi potensi bahaya yang telah dilakukan oleh PT PP 

(Persero) tbk selama ini di area Proyek Makassar New Port? 

5. Bagaimana metode sosialisasi yang dilakukan agar semua pekerja 

mengetahui dan memahami identifikasi potensi bahaya kerja tersebut? 

6. Bagaimana dampak positif yang dirasakan oleh PT PP (Persero) tbk 

semenjak melakukan identifikasi potensi bahaya di area proyek Makassar 

New Port?  

7. Apa saja hambatan yang dirasakan ketika identifikasi potensi bahaya 

kerja sedang dilakukan di area Proyek Makassar New Port? 

 

Pengendalian 

Risiko 

terhadap 

Sumber 

Bahaya 

Pekerjaan 

1. Apa saja yang telah dilakukan oleh PT PP (Persero) tbk untuk 

mengendalikan potensi bahaya kerja di area proyek Makassar New Port? 

2. Apakah dampak positif yang dirasakan semenjak dilakukannya 

pengendalian risiko tersebut di proyek Makassar New Port PT PP 

(Persero) tbk?  

3. Bagaimana pendapat Anda mengenai pentingnya penerapan manajemen 

risiko (identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko) pada 

proyek Makassar New Port PT PP (Persero) tbk? 

4. Sesuai data perusahaan terjadi penurunan kasus kecelakaan kerja dari 3 

kasus (2020) menjadi 1 kasus (2021), menurut Anda apakah yang telah 

dilakukan perusahaan sehingga penurunan kasus tersebut dapat terjadi? 

5. Apakah pihak PT PP (Persero) tbk memberikan sanksi terhadap pekerja 

yang tidak patuh dan penghargaan bagi pekerja yang patuh terhadap 

pengendalian potensi bahaya yang sudah diterapkan? 

6. Sejauh mana peran perusahaan dalam menangani kasus kecelakaan kerja 

yang terjadi? 
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LAMPIRAN DATA KECELAKAAN KERJA TAHUN 2020 – 2021 

PROYEK MAKASSAR NEW PORT PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN 

(PERSERO) TBK 

 

Proyek   : Makassar New Port 

Jumlah Tenaga Kerja : 50 orang  

Wilayah Kerja  : Brickes Beton 

Berdasarkan hasil pengumpulan data pada Januari 2022 diperoleh data kecelakaan 

kerja pada tahun 2020—2021 yang disajikan dalam bentuk grafik berikut ini. 

 

Sumber: HSE PT. Makassar New Port Tbk, 2021 

 

Jenis kecelakaan kerja yang terjadi seperti seperti kulit pekerja tergores oleh seng dan 

luka robek di area tangan. Hingga saat ini kecelakaan kerja yang terjadi belum ada 

yang menimbulkan cacat fisik maupun kematian. 

  

10 

3 

21 

1 

KASUS P3K KASUS KECELAKAAN KERJA  

2020 2021
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Lampiran Dokumentasi 

1. Foto Proses Pengumpulan Data 
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2. Foto area kerja Precast beton 
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3. Foto fasilitas kesehatan dan ruangan First Aid Kit  

 

 

 

 

 


