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ABSTRAK 

 

Nama  : Sri Wahyuni Ningsih 

NIM    : 70200119040 

Judul  : Hubungan Paparan Pestisida Terhadap Peningkatan Kadar    

Gout Arthritis Pada Petani Sayur Di Desa Kanreapia  

Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa 
 

Penyakit asam urat (gout arthritis) terjadi ketika asam urat meningkat dalam 

tubuh dan terjadi penumpukan pada sendi yang membentuk kristal dan 

ujungnya seperti jarum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 

paparan pestisida terhadap peningkatan kadar gout arthritis pada petani 

sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian observasi analitik dengan 

pendekatan cross sectional study. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 

216 orang petani, sehingga diperoleh jumlah sampel pada penelitian ini 

sebanyak 131 responden. Teknik pengambilan sampel penelitian 

menggunakan Purposive Sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan 

terdapat hubungan antara cara penyemprotan (p-value = 0,027) dan masa 

kerja (p-value = 0,025) dengan kadar gout arthritis. Sedangkan lama kerja 

(p-value = 0,526), penggunaan alat pelindung diri (p-value = 0,339), 

personal hygiene (p-value = 0,131) tidak memiliki hubungan dengan kadar 

gout arthritis. Petani diharapkan agar lebih memperhatikan hal-hal yang 

dapat menyebabkan keracunan pestisida seperti penggunaan alat pelindung 

diri, personal hygiene setelah melakukan penyemprotan agar terhindar dari 

bahaya paparan pestisida yang dapat mempengaruhi peningkatan kadar gout 

arthritis.  

Kata Kunci: Gout Arthritis, Pestisida, Petani Sayur 

 

  



 
 

vii 
 

DAFTAR ISI 

HALAMAN SAMPUL 

LEMBAR PENGESAHAN...................................................................................i 

KATA PENGANTAR...........................................................................................ii 

ABSTRAK............................................................................................................iii 

DAFTAR ISI.........................................................................................................vi 

DAFTAR TABEL...............................................................................................viii 

DAFTAR BAGAN................................................................................................xi 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang.............................................................................................1 

B. Rumusan Masalah........................................................................................6 

C. Tujuan Penelitian.........................................................................................6 

D. Manfaat penelitian........................................................................................7 

E. Hipotesis Penelitian......................................................................................7 

F. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif..................................................9 

G. Kajian Pustaka............................................................................................11 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Mengenai Gout Arthritis.................................................19 

B. Faktor Paparan Pestisida yang Berhubungan dengan Gout Arthritis.........22 

C. Tinjauan Umum Mengenai Pestisida.........................................................29 

D. Hubungan Paparan Pestisida dengan Gout Arthritis..................................39 

E. Integrasi Keislaman....................................................................................40 



 
 

viii 
 

F. Kerangka Teori...........................................................................................44 

G. Kerangka Konsep.......................................................................................45 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian...........................................................................................46 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....................................................................46 

C. Populasi dan Sampel..................................................................................47 

D. Teknik Pengumpulan Data.........................................................................48 

E. Instrumen Penelitian...................................................................................48 

F. Instrumen Pengumpulan Data....................................................................49 

G. Teknik Analisis Data..................................................................................50 

H. Etika Penelitian..........................................................................................51 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian........................................................53 

B. Hasil Penelitian.........................................................................................55 

C. Pembahasan..............................................................................................66 

D. Kelemahan Penelitian...............................................................................82 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan...............................................................................................84 

B. Saran......................................................................................................... 85  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 



 
 

ix 
 

 

DAFTAR TABEL 

  

Nomor Tabel Judul Tabel Halaman 

Tabel 1.1 Kajian Pustaka 11 

Tabel 2.1 Daftar Pestisida yang digunakan oleh Petani 33  

Tabel 4.1 Luas Wilayah Desa Kanreapia 54 

Tabel 4.2 Wilayah Desa Kanreapia 55 

Tabel 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Usia pada 

Petani Sayur Pengguna Pestisida di Desa 

Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten 

Gowa Tahun 2023 

55 

Tabel 4.4 Distribusi Responden Berdasarkan Hasil 

Pemeriksaan Kadar Gout Arthritis pada Petani 

Sayur Pengguna Pestisida di Desa Kanreapia, 

Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 

2023 

56 

Tabel 4.5 Distribusi Responden Berdasarkan Riwayat 

Penyakit Gout Arthritis pada Petani Sayur 

Pengguna Pestisida di Desa Kanreapia, 

Kecamatan Tombolo  Pao Kabupaten Gowa 

Tahun 2023 

57 

Tabel 4.6 Distribusi Responden Berdasarkan Lama Kerja 

pada Petani Sayur Pengguna Pestisida di Desa 

Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten 

Gowa Tahun 2023 

57 

Tabel 4.7 Distribusi Responden Berdasarkan Masa Kerja 

pada Petani Sayur Pengguna Pestisida di Desa 

58 



 
 

x 
 

Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten 

Gowa Tahun 2023 

Tabel 4.8 Distribusi Responden Berdasarkan Cara 

Penyemprotan pada Petani Sayur Pengguna 

Pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo 

Pao Kabupaten Gowa Tahun 2023 

59 

Tabel 4.9 Distribusi Responden Berdasarkan Penggunaan 

Alat Pelindung Diri pada Petani Sayur Pengguna 

Pestisida di Desa Kanreapia  Kecamatan Tombolo 

Pao Kabupaten Gowa Tahun 2023 

59 

Tabel 4.10 Distribusi Responden Berdasarkan Personal 

Hygiene pada Petani Sayur Pengguna Pestisida di 

Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa Tahun 2023 

60 

Tabel 4.11 Hubungan Antara Lama Kerja dengan Kadar Gout 

Arthritis pada Petani Sayur Pengguna Pestisida di 

Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa Tahun 2023 

61 

Tabel 4.12 Hubungan Antara Masa Kerja dengan Kadar Gout 

Arthritis pada Petani Sayur Pengguna Pestisida di 

Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa Tahun 2023 

62 

Tabel 4.13 Hubungan Antara Cara Penyemprotan dengan 

Kadar Gout Arthritis pada Petani Sayur Pengguna 

Pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo 

Pao Kabupaten Gowa Tahun 2023 

63 



 
 

xi 
 

Tabel 4.14 Hubungan Antara Penggunaan Alat Pelindung 

Diri dengan Peningkatan Kadar Gout Arthritis 

pada Petani Sayur Pengguna Pestisida di Desa 

Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten 

Gowa Tahun 2023 

64 

Tabel 4.15 Hubungan Antara Personal Hygiene dengan 

Peningkatan Kadar Gout Arthritis pada Petani 

Sayur Pengguna Pestisida di Desa Kanreapia 

Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 

2023 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xii 
 

DAFTAR BAGAN 

 

Nomor Bagan Judul Bagan Halaman 

Bagan 2.1 Kerangka Teori 44 

Bagan 2.2 Kerangka Konsep 45 



 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut World Health Organization (WHO, 2018), bahwa 

pestisida merupakan senyawa-senyawa kimia yang digunakan untuk 

membunuh hama, diantaranya serangga, hewan pengerat, jamur, dan 

tanaman yang tidak diinginkan (gulma). Pestisida digunakan dibidang 

kesehatan untuk melenyapkan vektor-vektor penyakit (seperti lalat, kecoa, 

dan nyamuk), sedangkan di bidang pertanian pestisida berperan untuk 

mencegah kerusakan pada tanaman pertanian atau bahkan memusnahkan 

hama tanaman. Walaupun demikian pestisida memiliki potensi sebagai 

racun bagi organisme lain termasuk manusia, maka perlu digunakan 

dengan hati-hati dan dibuang dengan benar. 

Dampak negatif dari penggunaan pestisida secara berlebihan bagi 

kesehatan manusia telah dituliskan oleh Rachel Carson diantaranya, mual, 

gangguan hati, syaraf, kelumpuhan (paralysis), gangguan memori, depresi 

hingga penyakit mental (schizophrenic), kanker, leukemia, anemia 

aplastik, dan kelainan pada darah. Dari penelitian-penelitian lain 

diungkapkan bahwa banyak efek negatif bagi kesehatan yang berhubungan 

dengan pestisida kimia yaitu: terjadinya gangguan pada kulit, 

gastrointestinal, neurologi, karsinogen, pernapasan, reproduksi dan 

gangguan pada endokrin. Kemudian kondisi seseorang yang terpapar oleh 

pestisida dalam jumlah banyak karena pekerjaan, kecelakaan, atau secara 

sengaja dapat menyebabkan kasus rawat inap dan bahkan kematian 

(Purnomo et al., 2019). 
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Secara global, WHO memperkirakan keracunan pestisida 

menyebabkan 300.000 kematian per tahun dan kebanyakan terjadi di 

negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. World Health 

Organization (WHO, 2018) mengungkapkan  bahwa terdapat lebih dari 

1000 pestisida yang digunakan di seluruh dunia untuk memastikan bahan 

makanan tidak rusak oleh hama. Setiap pestisida memiliki sifat dan efek 

toksikologi yang berbeda. Hal ini juga tergantung pada rute terjadinya 

paparan, seperti menelan, menghirup, dan kontak langsung dengan kulit. 

Food and Agriculture Organization (FAO, 2018), mengungkapkan 

bahwa penggunaan pestisida di dunia terus mengalami peningkatan dari 

2,3 juta ton bahan aktif pada tahun 1990 menjadi 4,1 juta ton pada tahun 

2018. Adapun persentase penggunaan pestisida pada tahun 2018 

berdasarkan lima benua, yaitu Eropa sebesar 11,6%, Oseania 1,7%, Afrika 

2%, Amerika 32,3%, dan Asia 52,4%. 

Kementerian Ketenagakerjaan RI (1986), mengungkapkan bahwa 

petani sebanyak  95,29% di Indonesia menggunakan pestisida mulai dari 

awal hingga akhir siklus tanam, meliputi pengolahan tanah, penyiapan 

lahan, pemeliharaan tanaman, panen, dan pasca panen. Adapun pestisida 

yang terdaftar dan diizinkan di Indonesia sampai tahun 2016 mencapai 

3,207 merek pestisida dari 343 perusahaan pestisida nasional. Petani dan 

penjamah pestisida sangat rentan terpapar bahaya pestisida. Telah banyak 

bukti penelitian menunjukkan adanya gangguan kesehatan pada 

masyarakat akibat paparan pestisida, dari yang ringan sampai berat hingga 

menimbulkan kematian.  

Pada penelitian Lee et al (2013) ditemukan bahwa konsentrasi 

serum dari beberapa pestisida berhubungan positif dengan risiko gout 
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arthritis pada populasi umum. Temuan saat ini paparan latar 

belakang pestisida merupakan penyebab umum peningkatan gout arthritis. 

Karena sering hadir dalam populasi umum sebagai campuran bahan kimia 

dan hal tersebut cenderung berkorelasi tinggi. Penelitian menunjukkan 

risiko gout arthritis berkaitan dengan belakang penyakit sindroma 

metabolik. 

Menurut  Riskesdas (2018), prevalensi gout arthritis (asam urat) di 

Indonesia menduduki urutan kedua setelah osteoarthritis diperkirakan 1,6- 

13.6/100.000 orang, prevalensi penyakit asam urat berdasarkan diagnosis 

tenaga kesehatan di Indonesia 11,9% dan berdasarkan diagnosis atau 

gejala 24,7%, prevalensi ini meningkat seiring dengan meningkatnya 

umur. 

Studi  Firdayanti (2019), mengungkapkan bahwa gout arthritis 

merupakan penyakit yang banyak  menyerang pria, walaupun 

prevalensinya meningkat pada kedua jenis kelamin tetapi pada pria 

meningkat 4 kali lipat dibandingkan dengan perempuan. Asam urat 

cenderung mengalami peningkatan pada pria karena tidak memiliki 

hormon estrogen yang ikut membantu pembuangan asam urat dalam urin. 

Sedangkan pada wanita peningkatan asam urat akan meningkat apabila 

sudah memasuki masa menopause karena wanita memiliki hormon 

estrogen yang dapat membantu pembuangan asam urat lewat urin. 

Indonesia menduduki posisi ke 4 terbesar di dunia yang 

penduduknya menderita penyakit gout arthritis sebanyak 35% terjadi pada 

pria berusia di atas 45 tahun. Di Indonesia prevalensi penyakit sendi yang 

terjadi pada usia 55-64 tahun sebanyak 45%. Usia 65-74 tahun sebanyak 

51% dan usia >75 tahun sebanyak 54,8%. Untuk prevalensi yang 
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diagnosis tenaga kesehatan di Indonesia sebanyak 7,3% dan berdasarkan 

diagnosis sebanyak 24,7%. Prevalensi yang diagnosis kesehatan 

menyatakan lebih tinggi pada perempuan yaitu sebanyak 13,4% 

dibandingkan dengan laki-laki 10,3%. Untuk prevalensi di provinsi 

Kalimantan Timur sendiri menduduki posisi ke 10 dari 33 provinsi yang 

terdapat di Indonesia, dan untuk prevalensi penyakit sendiri di daratan 

Borneo, Kalimantan Timur menduduki posisi ke 2 setelah Kalimantan 

Barat (Riskesdas, 2018). 

 Sulawesi Selatan adalah salah satu Provinsi yang berada di 

Indonesia dengan potensi sumber daya alam yang sangat memadai salah 

satunya adalah sektor pertanian. Kecamatan Tombolo Pao adalah sentra 

pertanian untuk tanaman sayuran dan hortikultura lainnya di Kabupaten 

Gowa bersama Kecamatan Tinggimoncong, Tombolo Pao, Biring Bulu. 

Sub-sektor usaha tanaman pangan holtikultura merupakan penyumbang 

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

seluruh nilai tambah pertanian di Kabupaten Gowa. Ada beragam jenis 

tanaman hortikultura khas dataran menengah dan tinggi yang merupakan 

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

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

markisa dan beraneka ragam tanaman hias yang potensial (BPS, 2017). 

Berdasarkan data awal yang telah diperoleh dari  pihak Puskesmas 

Tamaona , menunjukkan bahwa kadar asam urat dari tahun 2020 sebanyak 

43 kasus mengalami peningkatan pada tahun 2021 yaitu sebanyak 63 

kasus, sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu sebanyak 

37 kasus, hal ini dapat terjadi karena pada saat pemeriksaan dari pihak 
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Puskesmas Tamaona terkendala dalam melakukan pemeriksaan yaitu 

kurangnya stock strip,  sehingga banyak pasien yang tidak diperiksa. 

Adapun studi yang dikemukakan oleh Habibi et al., (2022), bahwa 

keracunan pestisida merupakan masalah kesehatan yang berkaitan dengan 

lingkungan pertanian, keracunan pestisida khususnya pada pertanian 

hortikultura produksi tanaman kebun. Kabupaten Gowa khususnya di Desa 

Kanreapia petani menanam berbagai tanaman (hortikultura). Hasil panen 

sayuran yang diperoleh setiap hari dikirim ke wilayah Makassar dan Pulau 

Kalimantan. Setiap hari Desa Kanreapia mampu menanam daun seledri, 

kentang, sawi, wortel, labu siam, dan kubis. 

Pada studi terdahulu yang menghubungkan antara paparan pestisida 

dengan gout arthritis memberikan bukti bahwa paparan insektisida dengan 

studi yang tersedia saat ini memberikan bukti bahwa paparan insektisida 

berkontribusi terhadap peningkatan risiko Rheumatoid Arthritis (aOR = 

1,20, 95% CI = 1,12-1,28). Selain itu, spesifik dikaitkan dengan 

peningkatan risiko Rheumatoid Arthritis (aOR = 1,20, 95% CI = 1,12-

1,28). Studi yang menemukan hubungan paparan insektisida dengan 

peningkatan risiko Rheumatoid Arthritis ditemukan pada aplikator 

insektisida (Chittrakul et al., 2022). 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, hubungan paparan 

pestisida terhadap peningkatan kadar gout arthritis pada petani sayur di 

Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa belum pernah 

diteliti sebelumnya. Sehingga peneliti tertarik dan merasa penting untuk 

dilakukan penelitian, melihat tingginya prevalensi gout arthritis dan 

banyaknya petani menggunakan pestisida yang terkadang berlebihan. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

yang dikaji dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Hubungan Paparan 

Pestisida Terhadap Peningkatan Kadar Gout Arthritis pada Petani Sayur di 

Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa”. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk “Mengetahui 

Hubungan Paparan Pestisida Terhadap Peningkatan Kadar Gout Arthritis 

pada Petani Sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten 

Gowa”. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui hubungan lama kerja dengan gout arthritis pada petani 

sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten 

Gowa. 

b. Mengetahui hubungan masa kerja dengan gout arthritis pada 

petani sayur  di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa. 

c. Mengetahui hubungan cara penyemprotan dengan gout arthritis 

pada petani sayur  di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa. 

d. Mengetahui hubungan penggunaan APD dengan gout arthritis 

pada petani sayur  di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa. 
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e. Mengetahui hubungan personal hygiene dengan gout arthritis pada 

petani sayur  di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi peneliti selanjutnya  

Penelitian ini diharapkan mampu  menjadi acuan penelitian terkait 

“Hubungan Paparan Pestisida Terhadap Peningkatan Kadar Gout Arthritis 

pada Petani Sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten 

Gowa”. 

2. Institusi  

Sebagai informasi pelengkap mengenai “Hubungan Paparan  

Pestisida Terhadap Peningkatan Kadar Gout Arthritis pada Petani Sayur di 

Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa”. 

3. Bagi petani sayur  

Penelitian ini diharapka  n dapat menambah wawasan terkait 

“Hubungan Paparan Pestisida Terhadap Peningkatan Kadar Gout Arthritis 

pada Petani Sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten 

Gowa”. 

E. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini terdiri atas dua hipotesis yang 

bersifat sementara oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

Hipotesis Nol (Hₒ)  

1. Tidak ada hubungan lama kerja terhadap kadar gout arthritis pada 

petani sayur di Desa  Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten 

Gowa.  
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2. Tidak ada hubungan masa kerja terhadap kadar gout arthritis pada 

petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten 

Gowa. 

3. Tidak ada hubungan cara penyemprotan terhadap kadar gout arthritis 

pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa. 

4. Tidak ada hubungan penggunaan APD terhadap kadar gout arthritis 

pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa. 

5. Tidak ada hubungan personal hygiene terhadap kadar gout arthritis 

pada  petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa. 

Hipotesis Alternatif (Hₐ)  

1. Ada hubungan lama kerja terhadap kadar gout arthritis pada petani 

sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.  

2. Ada hubungan masa kerja terhadap kadar gout arthritis pada petani 

sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 

3. Ada hubungan cara penyemprotan terhadap kadar gout arthritis pada 

petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten 

Gowa. 

4. Ada hubungan penggunaan APD terhadap kadar gout arthritis pada 

petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten 

Gowa. 

5. Ada hubungan personal hygiene terhadap kadar gout arthritis pada 

petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten 

Gowa. 
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F. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif 

1. Kadar Gout Arthritis 

Penyakit asam urat (gout arthritis) terjadi ketika kristal asam urat 

menumpuk di sendi sehingga menimbulkan peradangan dan 

menyebabkan rasa sakit  (Kementerian Kesehatan, 2022). 

Kriteria Objektif (Kementerian Kesehatan, 2022) : 

a. Normal   : Apabila diperoleh nilai ≤ 7,0 mg/dL  

b. Tidak Normal  : Apabila diperoleh nilai > 7,0 mg/dL  

2. Lama Kerja  

Lama kerja merupakan lamanya waktu responden dalam melakukan 

pekerjaan atau jam kerja yang dilakukan setiap harinya pada pekerja 

petani. 

Kriteria Objektif  (Permenaker, 1986) : 

a. Berisiko   : Apabila jam kerja ≤ 5 jam per hari  

b. Tidak Berisiko   : Apabila jam kerja > 5 jam per hari  

3. Masa Kerja 

Masa kerja merupakan jangka waktu seorang pekerja dalam 

menjalankan pekerjaannya sebagai petani. 

Kriteria Objektif (Prasiwi & Darnoto, 2017) : 

a. Baru   : Jika responden bekerja ≤ 5 tahun 

b. Lama    : Jika responden bekerja > 5 tahun 
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4. Cara Penyemprotan 

Cara penyemprotan adalah posisi responden saat melakukan 

penyemprotan pestisida.  

Kriteria Objektif : 

a. Memenuhi Syarat          : Apabila skor  ≥ 50% 

b. Tidak Memenuhi Syarat       : Apabila skor < 50% 

5. Penggunaan APD 

APD digunakan untuk melindungi diri seorang pekerja untuk 

mencegah resiko terjadinya paparan penyakit akibat kerja. Jenis APD 

yang paling umum digunakan petani adalah hat (topi), protektor mata 

(goggles), protector pernafasan (face mask), protektor tubuh 

(baju/celemek kerja), protektor tangan (glove), dan protektor kaki 

(sepatu bot) (Fajriani et al., 2019).  

Kriteria Objektif : 

a. Lengkap                            : Apabila skor  ≥ 50% 

b. Tidak Lengkap   : Apabila skor < 50% 

6. Personal Hygiene  

Personal hygiene merupakan perilaku petani dalam upaya menjaga  

kebersihan setelah melakukan penyemprotan pestisida. 

Kriteria Objektif : 

a. Memenuhi Syarat           : Apabila skor  ≥ 50% 

b. Tidak Memenuhi Syarat       : Apabila skor < 50%  
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G. Kajian Pustaka 

Tabel 1.1 Kajian pustaka penelitian terkait peningkatan gout arthritis pada petani pengguna pestisida 

No Tahun Penulis Judul Variabel Metode Hasil 

1. 2018 Jaliana, 

Suhadi, La 

Ode Muh. Sety 

 

 

 

Faktor-Faktor Yang 

Berhubungan 

Dengan Kejadian 

Asam Urat Pada 

Usia 20-44 Tahun Di 

RSUD Bahteramas 

Provinsi Sulawesi 

Tenggara Tahun 

2017 

https://garuda.kem

dikbud.go.id/docu

ments/detail/538615 

Umur, Jenis 

Kelamin, 

Pendidikan, 

Pekerjaan, Pola 

Konsumsi 

Purin,Aktivitas 

Fisik, Stress, 

Riwayat 

Keluarga 

Analitik 

observasional 

menggunakan desain 

Case Control Study 

Dari hasil analisis menggunakan uji 

chi square bahwa pola konsumsi 

sumber purin, stres, riwayat keluarga 

berhubungan secara signifikan dengan 

kejadian asam urat pada usia 22-44 

tahun di RSUD Bahteramas Provinsi 

Sulawesi Tenggara pada Tahun 2017 

2. 2019 Gita Nur 

Fajriani, Suci 

Rizki Nurul 

Penggunaan APD 

saat penyemprotan 

pestisida dan kadar 

Penggunaan 

APD 

Cross Sectional Petani yang tidak memakai full APD 

83,7% dan yang memakai APD saat 

melakukan semprot 16,3%. Dari hasil 

https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/538615
https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/538615
https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/538615
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No Tahun Penulis Judul Variabel Metode Hasil 

Aeni, Dika 

Adhi 

Sriwiguna 

 

 

 

 

kolinesterase dalam 

darah petani desa 

pasirhalang   

 

https://journal.poltek

kes-

mks.ac.id/ojs2/index.

php/mediaanalis/artic

le/view/1229 

 

mengukur parameter kolinesterase, 

14% petani keracunan kecil dan 86% 

petani bersahaja. Hasil analisis chi-

kuadrat menunjukkan taksir 0,017 (α 

= 0,05) akhirnya tersimpul bahwa 

adanya interaksi yang berarti tengah 

memakai APD. 

3 2021 Putu Sintya 

Arlinda, 

Grisna Putri, 

Wiwit 

Nurwidyaningt

yas 

Profil Karakteristik  

Individu Terhadap 

Kejadian 

Hiperurisemia 

 

 

 

Jenis kelamin, 

usia, 

pendidikan, 

pekerjaan dan 

pendapatan 

Desain penelitian 

observasi analitik 

cross sectional 

Hasil penelitian didapatkan 

karakteristik responden berdasarkan 

jenis kelamin perempuan lebih besar 

68,4 %, usia sebagian besar berusia 

50-59 tahun dengan persentase 

42,1%, pendidikan berasal dari 

jenjang perguruan tinggi sebesar 36,8 

https://journal.poltekkes-mks.ac.id/ojs2/index.php/mediaanalis/article/view/1229
https://journal.poltekkes-mks.ac.id/ojs2/index.php/mediaanalis/article/view/1229
https://journal.poltekkes-mks.ac.id/ojs2/index.php/mediaanalis/article/view/1229
https://journal.poltekkes-mks.ac.id/ojs2/index.php/mediaanalis/article/view/1229
https://journal.poltekkes-mks.ac.id/ojs2/index.php/mediaanalis/article/view/1229
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No Tahun Penulis Judul Variabel Metode Hasil 

https://ojs.widyagam

ahusada.ac.id/index.

php/JIK/article/view/

244 

 

%, jenis pekerjaan sebagian besar 

tidak bekerja/IRT sebesar 52,6% dan 

pendapatan sebesar >2.000.000 

perbulan dengan persentase 42,1 %. 

4 2019 Abdul Farid, 

Arum Pratiwi, 

Aan Dwi 

Auliya Fitri 

Hubungan 

Karakteristik Petani 

Terhadap Persepsi 

Penerapan K3 

(Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja) 

Pada Petani 

Kecamatan 

Wonosalam 

Kabupaten Jombang 

Provinsi Jawa Timur 

 

Umur, tingkat 

pendidikan, 

pelatihan, lama 

usahatani, 

pendapatan, 

status lahan 

serta luas lahan 

terhadap 

persepsi 

penerapan K3 

analisis korelasi 

Rank Spearman 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

karakteristik petani yang berhubungan 

dengan persepsi petani dalam 

penerapan K3 adalah tingkat 

pendidikan dan pelatihan. Sedangkan 

karakteristik petani yang tidak 

berhubungan dengan persepsi petani 

dalam penerapan K3 adalah umur, 

lama usahatani, pendapatan, status 

lahan dan luas lahan 

https://ojs.widyagamahusada.ac.id/index.php/JIK/article/view/244
https://ojs.widyagamahusada.ac.id/index.php/JIK/article/view/244
https://ojs.widyagamahusada.ac.id/index.php/JIK/article/view/244
https://ojs.widyagamahusada.ac.id/index.php/JIK/article/view/244
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No Tahun Penulis Judul Variabel Metode Hasil 

 

c0085e0e0f354bc26

92b1959703083f9c2

0d.pdf 

(semanticscholar.org

) 

 

5 2020 Hannah 

Marcus, Russel 

J de Souza 

 

 

 

Risk Factors for 

acute pesticide 

poisoning in 

developing countries 

 

https://journals.mcm

aster.ca/ghar/article/

view/2389 

 

Faktor Risiko Systematic Review Hasil yang didapatkan dalam penelitian 

ini memberikan pandangan global 

tentang APP dan interkoneksinya 

determinan sosial. Resiko APP sangat 

terkait dengan keunikan seseorang 

terhadap profil sosial dan status 

ekonomi. Dengan mengkompilasi data 

lintas negara dari 13 negara yang 

berbeda hasilnya menunjukkan cakupan 

geografis yang luas dan keberangkatan 

penting dari studi khusus negara. Faktor 

https://pdfs.semanticscholar.org/3b59/c0085e0e0f354bc2692b1959703083f9c20d.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/3b59/c0085e0e0f354bc2692b1959703083f9c20d.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/3b59/c0085e0e0f354bc2692b1959703083f9c20d.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/3b59/c0085e0e0f354bc2692b1959703083f9c20d.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/3b59/c0085e0e0f354bc2692b1959703083f9c20d.pdf
https://journals.mcmaster.ca/ghar/article/view/2389
https://journals.mcmaster.ca/ghar/article/view/2389
https://journals.mcmaster.ca/ghar/article/view/2389
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No Tahun Penulis Judul Variabel Metode Hasil 

risiko yang teridentifikasi yaitu usia, 

jenis kelamin, tingkat pendidikan dan 

faktor yang berhubungan dengan 

pekerjaan dapat digunakan untuk 

mengonfirmasi arah studi masa depan 

untuk memperkuat basis bukti yang 

sesuai. 

6 2020 Nur syahidatul 

Aqilah 

jambari, Nurul 

izzah abdul 

Samad, Siti 

marwanis 

Anua, 

Rumaizah 

ruslan, Nurul 

ainun Hamzah 

Knowledge, Attitude 

and Practice (KAP) 

on pesticide exposure 

among farmers in 

kota Bharu, kelatan 

 

 

https://www.academi

a.edu/90323476/Kno

Pengetahuan, 

Sikap, dan 

Praktik 

Cross Sectional Sekitar 85,4% dari mereka adalah laki-

laki dengan usia rata-rata 48 tahun dan 

66% dari mereka menyelesaikan sekolah 

menengah. Keluhan responden bahwa 

mereka pernah mengalami gejala seperti 

keringat berlebihan (34,7%),penglihatan 

kabur (27,1%) dan mati rasa di kaki 

(22,9%) sekitar 63$ petani menyimpan 

botol pestisida di tempat yang telah 

ditentukan sementara 62% memakai 

APD dalam penyemprotan pestisida, 

sekitar 61,1% responden memiliki 

https://www.academia.edu/90323476/Knowledge
https://www.academia.edu/90323476/Knowledge
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No Tahun Penulis Judul Variabel Metode Hasil 

 

 

wledge 

 

  

pengetahuan sedang. Pestisida yang 

digunakan 56,3% menunjukkan tingkat 

sikap tidak peduli terhadap penggunaan 

pestisida dan 21,5% mereka 

menunjukkan praktik yang baik saat 

menangani pestisida. Korelasi signifikan 

diamati antara sikap dengan 

pengetahuan dan praktek (p<0,001) 

7 2021 Christine G 

Park, Jonathan 

N Hofmann, 

Laura E Beane 

Freeman, Dale 

P sandler 

 

 

Agricultural 

pesticides and 

shingles risk in a 

prospective cohort of 

licensed pesticide 

applicators 

 

 

Penggunaan 

Pestisida 

Cohort Dilaporkan 590 insiden positif herpes 

Zoster, untuk delapan insektisida yang 

tidak pernah digunakan, tiga fumigan, 

dua fungisida dan lima herbisida dan 

respons paparan terlihat di kuartil yang 

meningkat (Q3 dan Q4 > Q1) atau tertil 

(T3 DAN T2>T1) untuk empat 

insektisida (Permethrin, coumaphos, 

malathion dan lindane) dua fumigant 

(Karbon tetraklorida/karbon disulfide 

dan metil bromida) dan tiga herbisida 

https://www.academia.edu/90323476/Knowledge
https://www.researchgate.net/profile/Nurul-Ainun-Hamzah/publication/346582152_Knowledge_Attitude_and_Practice_KAP_on_Pesticide_Exposure_Among_Farmers_in_Kota_Bharu_Kelantan/links/5fc8a700299bf188d4eda2b0/Knowledge-Attitude-and-Practice-KAP-on-Pesticide-Exposure-Among-Farmers-in-Kota-Bharu-Kelantan.pdf
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No Tahun Penulis Judul Variabel Metode Hasil 

 

https://pubmed.ncbi.nl

m.nih.gov/34319145 

 

 

(alachlor trifluralin 60 tahun dan asam 

diklorofenol asetat 2,4).  

8. 2022 Jiraporn 

Chittrakul, 

Ratana 

Sapbamrer, 

and 

Wachiranun 

Sirikul 

Pesticide Exposure 

and Risk of 

Rheumatoid Arthritis: 

A Systematic Review 

and Meta-Analysis 

 

 

https://pubmed.ncbi.n

lm.nih.gov/35622621 

Usia, jenis 

kelamin, nama 

bahan kimia, 

rasio odds  

Studi kohort 

observasional 

menggunakan desain 

cross sectional 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

Rasio odds yang disesuaikan untuk 

paparan pestisida pada RA adalah 1,20 

untuk insektisida (95% CI = 1,12–1,28), 

0,98 untuk herbisida (95% CI = 0,89–

1,08), 1,04 untuk fungisida (95% CI = 

0,86–1,27), dan 1,15 ini untuk pestisida 

nonspesifik (95% CI = 1,09–1,21). Ada 

beberapa bukti yang menunjukkan 

bahwa paparan insektisida (terutama 

fonofos, karbaril, dan guanidine) 

berkontribusi terhadap peningkatan 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34319145
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34319145
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35622621
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35622621
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No Tahun Penulis Judul Variabel Metode Hasil 

 risiko RA. 
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 Berdasarkan kajian pustaka  tersebut, disimilaritas penelitian yang 

dilaksanakan dengan penelitian terdahulu terletak pada subjek penelitian, 

variabel independen dan sasaran penelitian. Pada penelitian sebelumnya 

dilakukan penelitian pada hubungan pestisida terhadap asam urat pada petani 

secara umum sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan berfokus pada 

petani sayur menggunakan pestisida di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo 

Pao Kabupaten Gowa. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Mengenai Gout Arthritis  

1. Gout Arthritis  

Penyakit asam urat (gout) merupakan penyakit yang dapat 

mempengaruhi kegiatan sehari-hari. Kondisi asam urat yang meningkat 

dalam tubuh akan terjadi penumpukan asam urat pada sendi yang 

membentuk kristal dan ujungnya tajam seperti jarum.  Kemudian 

menimbulkan respon peradangan dan kronis melalui aktivasi sistem 

kekebalan tubuh bawaan serta berakhir dengan serangan gout (Soeroso &  

Algristian 2011). 

Gout muncul sebagai akibat kondisi hiperurisemia, dalam hal ini 

asam urat akan merembes masuk ke organ-organ terutama persendian. 

Asam urat dalam sendi susah kembali ke dalam darah. Bila kadar asam 

urat dalam darah mendadak turun, tubuh akan menyesuaikan kadar asam 

urat dalam sendi dengan mengurangi kandungan asam urat terlarutnya 

(Soeroso & Algristian 2011). 

Asam urat  sering dianggap sebagai penyakit yang banyak 

menyerang pria. Untuk laki-laki ambang normalnya dalam darah yaitu 7,0 

mg/dL, untuk wanita normalnya adalah 6,0 mg/dL. Asam urat cenderung 

mengalami peningkatan pada pria karena tidak memiliki hormon estrogen 

yang ikut membantu pembuangan asam urat dalam urin. Sedangkan pada 

wanita peningkatan asam urat akan meningkat apabila sudah memasuki 

masa menopause karena wanita memiliki hormon estrogen yang dapat 
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membantu pembuangan asam urat lewat urin (Soeroso & Algristian 2011). 

2. Faktor Risiko Gout Arthritis 

Faktor risiko yang mempengaruhi kadar asam urat digolongkan 

menjadi 2 faktor, yaitu faktor risiko yang tidak bisa di kontrol dan 

faktor risiko yang bisa di kontrol. Faktor yang tidak bisa dikontrol 

adalah umur, jenis kelamin dan genetik. Faktor yang bisa dikontrol 

adalah konsumsi alkohol berlebih, IMT, asupan purin berlebih dan 

obat-obatan (Syarifah, 2018). 

Asam urat merupakan produk sisa dari sel-sel tubuh yang mati. 

Sel-sel tubuh yang mati ini kemudian melepas purin yang salah satu 

jenis zatnya terdapat dalam setiap sel makhluk hidup. Purin juga 

terdapat pada makanan yang kita konsumsi. Purin merupakan salah 

satu penyusun asam nukleat yang terdapat pada semua sel makhluk 

hidup sehingga hampir semua bahan makanan dapat menyebabkan 

asam urat (Soeroso & Algristian 2011). 

Faktor yang mempengaruhi seseorang menderita gout arthritis 

juga tergantung pada usia. Penyakit gout arthritis lebih sering 

menyerang laki-laki di atas umur 40 tahun, karena kadar asam urat 

pada pria cenderung meningkat dengan bertambahnya usia. Pada usia 

ini, pria mengalami penurunan kemampuan yaitu tak seenergik pria 

yang berusia 20 tahun karena mempunyai masalah dengan otot atau 

persendian. Namun angka kejadian gout arthritis menjadi sama antara 

kedua jenis kelamin setelah usia 60 tahun. Prevalensi gout arthritis 

pada pria meningkat dengan bertambahnya usia dan mencapai puncak 

antara usia 75 dan 84 tahun (Firdayanti, Susanti, 2019). 
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3. Peran Gout Arthritis dalam Tubuh 

Asam urat mempunyai peranan dalam setiap regenerasi sel 

tubuh sebagai antioksidan. Jika tubuh kekurangan antioksidan maka 

semakin banyak radikal bebas yang membunuh sel-sel tubuh sehingga 

membuat kulit kusam dan tidak sehat. Meningkatnya radikal bebas 

akan meningkatkan pula asam urat dalam tubuh, sehingga ketika 

banyak asam urat, maka semakin berisiko mengalami gout, namun 

kadar asam urat yang normal pun tidak selamanya bebas dari gout 

(Soeroso & Algristian 2011). 

Tubuh menyediakan 85 persen senyawa purin untuk kebutuhan 

setiap hari, hal ini berarti bahwa kebutuhan purin dari makanan hanya 

sekitar 15 persen. Makanan yang mengandung zat purin yang tinggi 

akan diubah menjadi asam urat. asam urat dapat membentuk kristal 

asam urat/batu ginjal yang akan membentuk sumbatan ureter. purin 

yang tinggi terutama terdapat dalam seafood, udang, cumi, kerang, 

kepiting, ikan teri akibat langsung dari pembentukan asam urat yang 

berlebih atau akibat penurunan ekskresi asam urat dan terlalu banyak 

mengkonsumsi makanan yang tinggi kandunagan nukloetida purinnya 

seperti sarden, kangkung, dan bayam akan meningkatkan produksi 

asam urat (Jaliana & Suhadi, 2018). 

Salah satu akibat dari proses penuaan yaitu adanya defisiensi 

enzim Hypoxanthine Guanine Phosphoribosyl Transferase (HGRT). 

Enzim ini memiliki peran dalam mengubah purin menjadi nukleotida 

purin. Jika enzim ini mengalami defisiensi maka purin dalam tubuh 

dapat meningkat. Purin yang tidak dapat dimetabolisme oleh enzim 

HGRT, akan dimetabolisme oleh enzim xanthine oxidase menjadi 
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asam urat. Pada akhirnya, kandungan asam urat dalam tubuh 

meningkat atau terjadi hiperurisemia (Firdayanti, Susanti, 2019). 

B. Faktor Paparan Pestisida yang Berhubungan dengan Gout Arthritis  

1. Lama Kerja  

 Jam kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan, dapat 

dilaksanakan siang hari atau malam hari. Jam kerja bagi para pekerja 

di sektor swasta diatur dalam Undang-undang No.13 tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 77 sampai dengan pasal 85. 

Pasal 77 ayat 1, UU No. 13/2003 mewajibkan setiap pengusaha untuk 

melaksanakan ketentuan jam kerja.  

Semakin lama melakukan penyemprotan, maka pestisida yang 

terpapar akan semakin banyak. Kebiasaan petani untuk beristirahat 

setelah melakukan penyemprotan dapat mengembalikan aktivitas 

kolinesterase dalam darah sehingga menjadi normal kembali. 

Penurunan kadar Cholinesterase dalam plasma akan kembali normal 

dalam 3 minggu, Sedangkan dalam darah memerlukan waktu kurang 

lebih 2 minggu dengan tanpa paparan kembali. Kembalinya aktivitas 

Cholinesterase tergantung sintesis enzim baru oleh organ hati (Lucki, 

2018). 

Tinggi frekuensi (n) penggunaan pestisida dipengaruhi oleh 

lama masa tanam. Penggunaan pestisida memiliki dampak terhadap 

keracunan akut petani. Hal tersebut terjadi apabila semakin lama petani 

menyemprot secara terus menerus maka dapat mengakibatkan 

kadarnya semakin masuk ke dalam tubuh. Paparan yang terus berulang 

dapat menyebabkan zat beracun menumpuk di dalam tubuh, sehingga 
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mengakibatkan melebihi ambang batas keracunan dan menyebabkan 

paparan pestisida (Istianah & Yuniastuti, 2017). 

Berdasarkan penelitian Istianah & Yuniastuti, (2017) 

mengungkapkan bahwa Sebagian besar responden mempunyai lama 

penyemprotan yang buruk yaitu sebanyak 66 responden. Responden 

mempunyai lama penyemprotan buruk mengalami keracunan akibat 

pestisida sebanyak 46 orang (69,7%) dan yang tidak mengalami 

keracunan sebanyak 20 orang (30,3%). Sedangkan responden yang 

mempunyai lama penyemprotan baik sebanyak 20 orang dan yang 

mengalami keracunan sebanyak 9 orang (45%), dan yang tidak 

keracunan sebanyak 11 orang (55%). Hasil analisis statistik dengan 

menggunakan uji Chi-square (p-value = 0,044) bahwa ada hubungan 

antara lama setiap penyemprotan dengan kejadian keracunan. 

2.  Masa Kerja  

Masa kerja merupakan lama waktu yang dilewati responden 

aktif pada saat bekerja sebagai petani penyemprot pestisida hingga 

pada waktu penelitian dilakukan dalam satuan tahun (Istianah & 

Yuniastuti, 2017). 

Berdasarkan penelitian Lestari et al, (2021) menunjukkan kadar 

asam urat tidak normal lebih banyak terdapat pada petani yang 

mempunyai masa kerja >30 tahun. Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Fauzi, (2018) menyebutkan adanya  hubungan yang 

signifikan antara aktivitas fisik dengan kadar asam urat. Aktivitas fisik 

menjadi penyebab meningkatnya kadar asam urat dalam darah karena 

produksi asam laktat selama beraktivitas terutama aktivitas fisik yang 

berat. 
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3. Cara Penyemprotan Pestisida  

Penggunaan pestisida akan berdampak pada kesehatan petani 

apabila pada saat melakukan penyemprotan tidak memperhatikan arah 

angin dan melakukan penyemprotan sambil makan dan minum Erwin 

et al, (2019). Menurut Siahaan, (2020) menyebutkan bahwa 

penggunaan pestisida dengan penyemprotan dapat menyebabkan 

gangguan kesehatan seperti keracunan pestisida, gangguan sistem 

pernapasan, dan dapat menimbulkan kematian jika tidak segera 

diberikan pertolongan. 

Berdasarkan peralatan semprot dan tangki/pompa semprot, 

Berikut Proses persiapan air pestisida pelarut adalah sebagai berikut :  

a. Pakai air bersih seperlunya  

b. Gunakan pH meter nitrit untuk mengukur pH air  

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

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

    menggunakan air membuat larutan pestisida.  

Operasi afikasi cairan semprotan belakang adalah:  

a. Tuang pestisida ke dalam ember berisi air  

b. Aduk merata  

c. Tuangkan cairan semprotan ke tangki semprot  

Tujuannya adalah untuk melakukan proses pengadukan dengan 

benar untuk mendapatkan larutan yang seragam, sebab itu larutan 

semprot tidak akan seragam sehingga efektivitas pestisida akan 

berkurang. Jika menggunakan alat penyemprot bertekanan tinggi 

(penyemprot listrik), terlebih dahulu encerkan pestisida tambahkan air 

dalam mangkuk kecil dan aduk hingga merata. Selanjutnya siapkan 
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wadah lebar (ember) dan tambahkan air ke volume yang dibutuhkan. 

Secara bertahap tambahkan larutan pestisida encer ke dalam ember 

berisi air bersih dan aduk hingga larutan pestisida merata (Prabaningrum 

& Moekasan, 2011).  

4. Penggunaan APD  

 Harus cukup besar dan baik untuk melindungi diri. 

Menggunakan APD terbukti merupakan cara yang tepat, mudah dan 

efektif untuk mengurangi tingkat risiko kecelakaan kerja terhadap 

kesehatan. Maka dari itu APD sangat penting bagi pekerja agar 

melindungi kesehatan di lingkungan sekitar.  

      Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

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

Tentang Alat Pelindung Diri yaitu :  

a. Pelindung Pernafasan  

Perlengkapan penyokong pernapasan dan perlengkapannya 

ialah alat pelindung yang menaungi bagian pernafasan dengan 

mengarahkan hawa suci dan fit dan/atau menapis polutan 

kimia, bakteri, abu, terang laras (aerosol), setum, dan gas 

(Zuraida, 2012). 

b. Alat Pelindung Tangan  

Protektor tangan (glove) ialah aparat protector yang dipakai 

untuk menaungi tangan dan jemari dari api, panas, suhu 

rendah, radiasi elektromagnetik, radiasi pengion, arus listrik, 

bahan kimia, sengatan listrik, tubrukan dan goresan serta 

infeksi parasit dan jenis mikroorganisme (Sharma et al., 2019) 
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c. Pakaian pelindung  

Pakaian pelindung digunakan untuk meneduhi separuh hingga 

semua tubuh dari suhu tinggi atau rendah yang lewat batas, 

eksplikasi bara dan barang panas, bahan kimia termal, eceran 

dan metal, uap panas, mesin, peralatan dan benturan bahan, 

luka, radiasi, binatang, manusia, mikroorganisme parasit 

binatang, tumbuhan dan zona seperti virus, kuman dan serat 

(Fajriani et al., 2019). 

d. Alat pelindung kaki  

Alat pelindung kaki dipakai dalam melingkupi kaki dari benda 

berat terhimpit atau terantuk, benda tajam terkacak, kontak 

dengan eceran panas atau dingin, uap panas, paparan cuaca 

yang bahaya, paparan bahan bala kimia dan mikroba juga 

terhindar dari terpeleset  (Fajriani et al., 2019). 

5. Personal Hygiene 

Kebersihan pribadi dapat diartikan sebagai praktik yang 

berkontribusi untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit, 

terutama melalui kebersihan individu. Kebersihan yang baik 

merupakan penghalang utama untuk banyak penyakit menular, 

termasuk penyakit feses-oral dan yang meningkatkan kesejahteraan 

kesehatan. Untuk mencapai manfaat kesehatan yang signifikan, 

hygiene yang lebih baik harus dibangun bersamaan dengan 

pembangunan sanitasi dan air bersih, dan digabungkan dengan 

intervensi lain yang sama-sama meningkatkan pendapatan. Personal 

hygiene sangat penting untuk petani untuk memberikan kesadaran 

terkait kebersihan pribadi (Satish et al., 2020). 
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a. Pengertian Personal Hygiene 

Setiap diri manusia harus melakukan kebersihan diri 

sendiri agar dapat mempertahankan kesehatan secara jasmani dan 

rohani. Oleh karena itu ada istilah pengertian personal hygiene 

atau hygiene perseorangan sebagai pengertian upaya dari 

seseorang untuk memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan 

diri sendiri (Yulianto et al., 2020). 

b. Tujuan Personal Hygiene  

Untuk mewujudkan Personal Hygiene tentu ada tujuan 

yang hendak dicapai, antara lain :  

1) Meningkatkan derajat kesehatan seseorang 

2) Memelihara kebersihan diri sendiri orang  

3) Memperbaiki kekurangan pada personal hygiene  

4) Melakukan pencegahan timbulnya penyakit  

5) Menumbuhkan kepercayaan diri seseorang  

6) Menciptakan ada kesan keindahan 

c. Faktor yang mempengaruhi Personal Hygiene  

Untuk mendukung Personal Hygiene ada pada diri 

seseorang tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-

faktor itu antara lain meliputi :  

a. Body Image adalah gambaran individu terhadap dirinya 

yang sangat mempengaruhi kebersihan diri, misalnya 

karena ada perubahaan fisik sehingga individu tidak 

peduli dengan kebersihan. 
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b. Praktik Sosial  

Pada situasi ini, setiap manusia dari kecil sudah 

dididik dengan  kebersihan diri tentu akan mengubah 

pola tentang kebersihan dirinya. 

c. Status sosial ekonomi  

Setiap mewujudkan Personal Hygiene tentu 

memerlukan biaya atau cost untuk membeli bahan-bahan 

untuk membersihkan diri, sehingga orang yang 

mempunyai penghasilan yang tinggi akan menyisihkan 

anggarannya untuk perawatan diri namun sebaliknya 

yang berpenghasilan rendah atau ekonomi rendah 

sehingga mengesampingkan perawatan dirinya.  

d. Pengetahuan  

Seseorang akan mempunyai pengetahuan yang baik  

tentang personal hygiene akan meningkatkan kesehatan 

dirinya. 

Dalam penelitian Amin, (2022) menunjukkan bahwa personal 

hygiene berhubungan dengan keracunan karena tidak adanya kesadaran 

petani dalam kebersihan tubuh dan pakaiannya, yang seharusnya 

mencuci tangan setelah bekerja menggunakan sabun, langsung mandi 

dan mencuci pakaian kerja agar pestisida yang menempel segera 

dibersihkan sebelum terjadinya keracunan. Namun sebagian kecil 

responden pada penelitian ini tidak langsung mencuci pakaian kerja 

yang digunakan, tapi hanya disimpan dan dipakai kembali pada saat 

bekerja. 
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C. Tinjauan Umum Mengenai Pestisida 

1. Pengertian Pestisida 

Kata pestisida berasal dari bahasa inggris terdiri dari dua kata 

yaitu pest (hama) dan cide (membunuh). Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI), pestisida merupakan zat beracun untuk 

membunuh hama atau racun pembasmi hama. FAO sendiri 

mengartikan pestisida sebagai campuran zat yang bertujuan untuk 

mencegah, membunuh, atau mengendalikan hama tertentu, termasuk 

vektor penyakit bagi manusia dan hewan, spesies tanaman atau hewan 

tidak diinginkan yang dapat menyebabkan kerusakan selama produksi, 

pemprosesan, penyimpanan, transportasi, atau pemasaran bahan 

pertanian (Nasution, 2022) 

Menurut peraturan Pemerintah No.7 tahun 1973, pengertian 

pestisida adalah semua zat kimia atau bahan lain serta jasad renik dan 

virus yang dipergunakan untuk (Nasution, 2022) : 

a. Memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit 

penyakit yang merusak tanaman atau hasil hasil pertanian.  

b. Memberantas rerumputan.  

c. Mematikan daun dan mencegah pertumbuhan tanaman atau 

bagian bagian tanaman , tidak termasuk pupuk.  

d. Memberantas atau mencegah hama-hama luar pada 9 hewan-

hewan peliharaan dan ternak.  

e. Memberantas dan mencegah hama-hama air.  

f. Memberikan atau mencegah binatang-binatang dan jasad jasad 

renik dalam rumah tangga, bangunan, dan alat-alat 

pengangkutan, memberantas atau mencegah binatang binatang 
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yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang 

yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, 

tanah, dan air. 

2. Jenis Pestisida dan Cara Masuk Pestisida ke dalam Tubuh 

Berdasarkan organisme target dan cara kerjanya, pestisida 

dapat digolongkan sebagai berikut (Nasution, 2022) : 

a. Insektisida  

Insektisida ialah bahan yang mengandung senyawa 

kimia beracun yang dapat mematikan seluruh jenis serangga. 

Serangga menyerang tanaman untuk mendapatkan makanan 

dengan berbagai metode sesuai dengan jenis mulutnya. 

Insektisida yang berasal dari kata insectum, artinya keratin 

segmen tubuh. Contohnya adalah Lirocide dan Sevin.  

b. Fungisida 

Fungisida adalah jenis pestisida yang secara khusus 

dibuat dan digunakan untuk mengendalikan (membunuh, 

menghambat atau mencegah) jamur atau cendawan patogen 

penyebab penyakit. Bentuk fungisida bermacam-macam, ada 

yang berbentuk tepung, cair, gas dan butiran. Fungisida yang 

berbentuk tepung dan cair adalah yang paling banyak 

digunakan. Fungisida dalam bidang pertanian digunakan untuk 

mengendalikan cendawan pada benih, bibit, batang, akar, daun, 

bunga dan buah. Aplikasinya dilakukan dengan penyemprotan 

langsung ke tanaman, injeksi batang, pengocoran pada akar, 

perendaman benih dan pengasapan (fumigan).  
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c. Herbisida 

Herbisida merupakan senyawa kimia yang digunakan 

untuk mengendalikan, mematikan, atau menghambat 

pertumbuhan gulma tanpa mengganggu tanaman pokok yang 

dapat mempengaruhi satu atau lebih proses-proses (seperti pada 

proses pembelahan sel, perkembangan jaringan, pembentukan 

klorofil, fotosintesis, respirasi, metabolisme nitrogen, aktivitas 

enzim dan sebagainya) yang sangat diperlukan tumbuhan untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. 

d. Bakterisida 

Bakterisida berasal dari kata latin bacterium, atau kata 

Yunani bakron, berfungsi untuk membunuh bakteri. 

Bakterisida adalah jenis pestisida yang dibuat dan digunakan 

secara spesifik untuk mengendalikan penyakit pada tanaman 

yang disebabkan oleh bakteri. Bakterisida antara lain dapat 

digunakan untuk mengendalikan penyakit layu bakteri, busuk 

bakteri, kerak bakteri, hawar daun bakteri, bercak bakteri, 

bakterial speck dan penyakit yang disebabkan oleh bakteri 

lainnya.  

e. Nematisida 

Nematisida adalah jenis pestisida kimia yang digunakan 

untuk membunuh nematoda parasit tanaman. Nematisida 

berasal dari kata latin nematoda atau bahasa yunani berarti 

benang (semacam cacing yang hidup di akar). Hama jenis 

cacing biasanya menyerang akar dan umbi tanaman. 

Nematisida bersifat dapat meracuni tanaman, jadi 
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penggunaannya 3 minggu sebelum musim tanam. Nematisida 

biasanya digunakan pada perkebunan kopi atau lada.. Selain 

memberantas nematoda, obat ini juga dapat memberantas 

serangga dan jamur. 

f. Akarisida 

Akarisida, yang berasal dari akari (kata Yunani) dan 

diartikan tungau atau kutu. Akarisida sering juga disebut 

mitesida, yang bertujuan membunuh tungau atau kutu yang 

memiliki kandungan senyawa kimia beracun yang berfungsi 

untuk membunuh tungau dan laba-laba. Daun, batang, dan buah 

merupakan bagian yang dapat diserang oleh tungau dan laba-

laba. Bagian tanaman yang diserang dapat secara menimbulkan 

perubahan warna, bentuk, tonjolan, atau buah jatuh. Contoh 

akarisida yaitu Kelthene MF dan Trithion. 

g. Rodentisida 

Rodentisida, berasal dari kata rodere dan diartikan 

seperti pengerat. Rodentisida merupakan bahan kimia yang 

apabila masuk ke dalam tubuh seperti tikus akan mengganggu 

metabolismenya sehingga menyebabkan tikus keracunan dan 

mati. Jenis pestisida ini merupakan yang paling efektif 

digunakan dalam membunuh hewan pengerat yang 

mengganggu pertumbuhan tanaman pangan dan tanaman 

perkebunan. 
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Tabel 2.1 Daftar Pestisida yang digunakan oleh Petani 

Pestisida Golongan Jenis pestisida 

WHO Grade I   

Beta Siflur Pyrethoid Insektisida 

Karbofuran Carbamate Insektisida 

Metamidofos Organophosphate Insektisida 

Triazophos Organophosphate Insektisida 

WHO Grade II   

Alfa Sipermetrin Pyrethoid Insektisida 

Amitranz Formamidine Insektisida 

Bifenthrin Pyrethoid Insektisida 

Deltametrin Pyrethoid Insektisida 

Difenokonazol Azone Insektisida 

Dimehypo/Bensultup Nereistoxin Insektisida 

Analogue   

Fenpropathrin Pyrethoid Insektisida 

Fipronil Pyrazol Insektisida 

Imidakloprid Neonicotinoid Insektisida 

Karbonsulfan Carbamate Insektisida 

Katap Hidroksida Nereistoxin Insektisida 

Analogue   

Klofenapir Pyrazol Insektisida 
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Pestisida Golongan Jenis pestisida 

Lamda Sihalotrin Pyrethoid Insektisida 

MICP/Isoprokard Carbamate Insektisida 

Permethrin Pyrethoid Insektisida 

Profenpos Organophosphate Insektisida 

WHO Grade III   

Cyromazine Triazin Insektisida 

Diafenthiuron Urea Insektisida 

Iprodione Dicarboximide Insektisida 

WHO Grade IV   

Klorantraniliprol Diamide Insektisida 

Klorfuazuro Urea Insektisida 

Klorpirifos Organophosphate Insektisida 

 Sumber : Moekasan & Prabaningrum, 2011 

Pestisida masuk kedalam tubuh melalui beberapa cara, 

diantaranya absorpsi melalui kontak kulit, tertelan, dan terhirup. 

Absorbsi lewat kulit atau subkutan dapat terjadi jika substansi toksik 

menetap di kulit dalam waktu lama. Kontaminasi lewat kulit 

merupakan kontaminasi yang paling sering terjadi, meskipun tidak 

seluruhnya berakhir dengan keracunan akut. Lebih dari 90% kasus 

keracunan di seluruh dunia disebabkan oleh kontaminasi lewat kulit. 

Risiko keracunan semakin besar jika nilai lethal dose 50 (LD50) 

semakin kecil, konsentrasi pestisida yang menempel pada kulit 

semakin pekat, formulasi pestisida dalam bentuk yang mudah diserap,  
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kulit yang terpapar lebih mudah menyerap seperti punggung tangan, 

area yang terpapar luas serta jika kondisi sistem kekebalan individu 

sedang lemah.  

Keracunan pestisida karena partikel pestisida terhisap lewat 

hidung merupakan yang terbanyak kedua sesudah kontaminasi kulit. 

Gas dan partikel semprotan yang sangat halus (misalnya, kabut asap 

dari fogging) dapat masuk kedalam paru-paru, sedangkan partikel yang 

lebih besar akan menempel di selaput lendir hidung atau di 

kerongkongan. Bahaya penghirupan pestisida lewat saluran pernapasan 

juga dipengaruhi oleh LD50 pestisida yang terhirup dan ukuran partikel 

dan bentuk fisik pestisida. Pestisida berbentuk gas yang masuk ke 

dalam paru-paru dan sangat berbahaya. Partikel atau droplet yang 

berukuran kurang dari 10 mikron dapat mencapai paru-paru, namun 

droplet yang berukuran lebih dari 50 mikron mungkin tidak mencapai 

paru-paru, tetapi dapat menimbulkan gangguan pada selaput lendir 

hidung dan kerongkongan. Toksisitas droplet/gas pestisida yang 

terhisap ditentukan oleh konsentrasinya di dalam ruangan atau di 

udara, lamanya paparan dan kondisi fisik individu yang terpapar. 

Pekerjaan yang menyebabkan terjadinya kontaminasi lewat saluran 

pernafasan umumnya pekerjaan yang terkait dengan penyemprotan 

lahan pertanian, fogging atau alat pembasmi serangga domestik.  

Cara yang ketiga adalah intake lewat mulut (oral). Peristiwa 

keracunan lewat mulut sebenarnya tidak sering terjadi dibandingkan 

kontaminasi kulit atau keracunan karena terhirup. Contoh oral intake 

misalnya kasus bunuh diri, makan minum merokok ketika bekerja 

dengan pestisida, menyeka keringat dengan sarung tangan atau kain 
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yang terkontaminasi pestisida, drift atau butiran pestisida yang terbawa 

angin masuk ke mulut, meniup nozzle yang tersumbat dengan mulut, 

makanan dan minuman terkontaminasi pestisida (Pamungkas, 2016). 

Menurut Siahaan (2020) menyebutkan bahwa penggunaan 

pestisida dengan penyemprotan dapat menyebabkan gangguan 

kesehatan seperti keracunan pestisida, gangguan sistem pernafasan, 

dan dapat menimbulkan kematian jika tidak segera diberikan 

pertolongan. 

3. Faktor Risiko Dampak Pajanan Pestisida  

Keracunan pestisida pada petani terkait dengan beberapa faktor 

yaitu: faktor dari dalam tubuh (internal) dan  dari  luar  tubuh  

(eksternal). Faktor  dalam  tubuh misalnya  umur,  jenis  kelamin,  

genetik,  status  gizi,  kadar  hemoglobin,  tingkat  pengetahuan dan  

status  kesehatan. Sedangkan  faktor  dari  luar  tubuh  mempunyai 

peranan yang besar antara lain : banyaknya pestisida yang digunakan, 

jenis pestisida, dosis pestisida,  frekuensi  penyemprotan,  pemakaian  

APD,  cara  penanganan  pestisida,  kontak terakhir  dengan  pestisida,  

ketinggian  tanaman,  suhu lingkungan,  waktu  penyemprotan (Hayati 

et al., 2018). 

Hampir semua penyakit kronis yang diderita oleh petani 

diakibatkan oleh penggunaan pestisida semprot yang dilepaskan ke 

udara, yang apabila dihirup melalui hidung dan masuk melalui mulut 

maka zat-zat beracun tersebut dapat masuk ke paru-paru dan 

merusaknya, dan dengan  cepat  pestisida  masuk  ke  dalam  darah  

dan  menyebar  racun  ke  seluruh  tubuh. Pertambahan usia 

merupakan faktor risiko penting pada pria dan wanita. Hal ini 
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kemungkinan disebabkan banyak faktor, seperti peningkatan kadar 

asam urat serum (penyebab yang paling sering adalah karena adanya 

penurunan fungsi ginjal), peningkatan pemakaian obat diuretik, dan 

obat lain yang dapat meningkatkan kadar asam urat serum (Firdayanti, 

Susanti, 2019) 

4. Toksisitas Pestisida 

Toksisitas (toxicity) atau daya racun pestisida merupakan sifat 

bawaan pestisida yang menggambarkan potensi pestisida tersebut 

dalam menimbulkan kematian langsung pada manusia tingkat tinggi. 

Toksisitas dinyatakan dalam LD50 yaitu dosis yang mematikan 50% 

yang dihitung dalam mg/kg. Namun, antara LD50 oral dan LD50 

dermal dibedakan. LD50 oral merupakan kematian yang terjadi bila 

termakan dan LD50 dermal merupakan kematian karena keracunan 

lewat kulit. 

Parameter lain yang juga digunakan untuk menilai daya racun 

pestisida adalah LC50 untuk toksisitas konsentrasi pestisida. Parameter 

ini berarti konsentrasi yang mematikan yaitu 50%. 
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Tabel 2.1 Klasifikasi tingkat bahaya pestisida menurut WHO 

 Kelas bahaya 

LD50 untuk tikus (mg/kg berat badan) 

Melalui mulut (oral) Melalui kulit (dermal) 

Padat Cair Padat 
Cair 

IA 
Sangat 

berbahaya 
<5 <20 <10 

<40 

IB Berbahaya 5-50 20-200 10-100 
40-400 

II 
Cukup 

berbahaya 
50-500 200-2000 100-1000 

400-4000 

III 
Agak 

berbahaya 
>500 >2000 >1000 

>4000 

Sumber: Djojosumarto, 2000 

5. Dampak Pestisida Terhadap Kesehatan 

Penggunaan  pestisida  yang  tidak  bijaksana  dapat  

menimbulkan  berbagai  dampak negatif,  salah  satunya  misalnya  

keracunan.  Pestisida yang digunakan secara berlebihan atau tidak 

tepat akan menimbulkan masalah kesehatan dan pencemaran 

lingkungan, seperti meninggalkan residu pada tanaman dan tanah. Jika 

residu pestisida pada tanaman tersebut termakan oleh manusia dapat 

terakumulasi dalam tanah sehingga mempengaruhi organisme di 

dalamnya (Andesgur, 2020). 

 Penggunaan pestisida yang berlebih menimbulkan dampak 

negatif bagi lingkungan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Salah satu 

dampak penggunaan pestisida yang berlebih ialah timbulnya resistensi 

OPT terhadap pestisida yang memaksa petani harus mengeluarkan 
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pengendalian lebih tinggi. Kondisi ini secara ekonomi akan 

menimbulkan beban bagi masyarakat karena biaya produksi semakin 

tinggi menyebabkan meningkatnya harga jual yang akan membebani 

konsumen (Hudayya & Jayanti, 2012). 

D. Hubungan Paparan Pestisida dengan Gout Arthritis 

Dalam penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa konsentrasi serum 

dari beberapa Persistent Organic Pollutans (POPs) di antara kelas 

Organizing  Committee (OC)  pestisida, Polychlorinated dibenxodiozins 

(PCDD), dan  Polychlorinated  Biphenyls (PCB) mirip dioksin 

berhubungan positif dengan risiko gout arthritis pada populasi umum. 

Selain itu, semua asosiasi ini tampak menguat di antara subjek tanpa 

metabolic equivalent of task (MetS) menunjukkan kemungkinan peran 

utama POPs dalam patogenesis gout arthritis terlepas dari metabolic 

equivalent of task (MetS). Selama beberapa dekade terakhir, banyak studi 

epidemiologi telah menunjukkan hubungan antara gout arthritis. 

Beberapa mekanisme yang menghubungkan gout arthritis dan 

MetS telah disarankan. Pertama, resistensi insulin dapat memainkan peran 

penting karena resistensi insulin dapat menyebabkan penurunan ekskresi 

asam urat. Dengan demikian perbaikan resistensi insulin baik dengan diet 

rendah energi atau agen sensitisasi insulin ditemukan untuk menurunkan 

kadar asam urat serum. Kedua, karena peningkatan asam urat memprediksi 

risiko MetS di masa depan dalam studi cohort prospektif, kemungkinan 

bahwa hyperuricemia itu sendiri dapat terlibat langsung dalam patogenesis 

MetS. 

Ada bukti substansial tentang hubungan antara POPs dan MetS. 

Studi cross-sectional dan prospektif telah menunjukkan hubungan yang 
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kuat antara latar belakang paparan POPs dan semua komponen sindrom 

metabolik pada populasi umum. Selain itu, penelitian pada hewan 

melaporkan bahwa paparan POPs campuran melalui minyak ikan yang 

terkontaminasi menyebabkan aksi insulin sistemik yang sangat terganggu 

dan mendorong perkembangan obesitas perut, dislipidemia, dan steatosis 

hati. Karena temuan saat ini adalah bahwa paparan latar belakang POPs 

dikaitkan dengan konsentrasi UA bahkan tanpa adanya MetS, temuan 

cross-sectional kami konsisten dengan hipotesis kami bahwa paparan latar 

belakang POPs adalah penyebab umum hiperurisemia dan MetS. Karena 

POPs sering hadir dalam populasi umum sebagai campuran bahan kimia 

lipofilik dan bahan kimia dalam campuran tersebut cenderung berkorelasi 

tinggi, POPs dapat dikaitkan dengan kondisi termasuk hiperurisemia dan 

sindrom metabolik, terkait dengan berbagai penyakit di Amerika Serikat, 

meskipun asosiasi dengan POP tertentu dapat bervariasi (Lee et al., 2013). 

E. Integrasi Keislaman 

Islam merupakan agama yang mengajarkan umatnya untuk aktif 

mencari rezeki dan karunia Allah di muka bumi dan memberikan manfaat 

bagi manusia bahkan bagi makhluk lainnya.Sumber daya alam ini yang 

menjadi penopang hidup manusia di bumi dengan memanfaatkannya. 

Berkaitan dengan hal ini, maka Allah SWT berfirman dalam QS Al-

Mu’minun 23 :  19-21 

لٍ وَّ اعٌَۡاَبٍ  ٍۡ يۡ ًَّخِ شَاًۡاَ لـَكُنۡ تِهٖ جٌَّٰتٍ هِّ ًۡ َ ۡۡ    فاَ هَا تاَۡكُلىُۡ ٌۡ هِ شَجٌ وَّ ٍۡ هَا فىََاكِهُ كَثِ ٍۡ لـَكُنۡ فِ  

 ۡۡ كِلِ لٰۡۡ ثتُُ تاِلذُّهۡيِ وَصِثۡغٍ لِّ ٌۡۢۡ ٌاَءَٓ تَ ٍۡ   وَشَجَشَجً تخَۡشُجُ هِيۡ طُىۡسِ سَ

عاَمِ لعَِثۡشَ  ًۡ هَاوَ اىَِّ لـَكُنۡ فىِ الَۡۡ ٌۡ هِ شَجٌ وَّ ٍۡ هَا هٌَاَفِعُ كَثِ ٍۡ ا فىِۡ تطُُىًِۡهَا وَلـَكُنۡ فِ وَّ َۡ  ج هِّ تاَۡكُل ىَ  
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Terjemahnya : 

“Maka Kami timbulkan di dalamnya kebun-kebun untuk kamu, dari kurma 

dan anggur-anggur. Dan untuk kamu pula buah-buahan bermacam-

macam banyaknya, dan dari padanyalah kamu makan. Dan pohon kayu 

yang keluar dari bukit Thursina, tumbuh dengan minyak dan bumbu 

campuran untuk orang-orang makan. Dan sesungguhnya pada binatang-

binatang ternak adalah sesuatu yang patut kamu ambil ibarat; Kami beri 

minum kamu daripada apa yang keluar dari dalam perutnya dan ada pula 

yang manfaatnya banyak sekali untuk kamu, daripadanya pula kamu 

semua makan”  

   Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI, menyatakan bahwa kami 

jadikan air itu tersimpan di bumi, lalu dengan air itu kami tumbuhkan 

untukmu kebun-kebun kurma dan anggur serta kebun-kebun yang lain; di 

sana, yakni dalam kebun-kebun tersebut, kamu memperoleh buah-buahan 

yang banyak dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan, dan 

menjadi salah satu jenis makanan yang baik dan menyehatkan. Atas 

rahmat kami pula kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh pertama 

kali dari gunung sinai dengan berbagai manfaatnya; buah yang 

menghasilkan minyak dan menjadi bahan pembangkit selera bagi orang-

orang yang makan. 

Allāh mengingatkan akan kesempurnaan kekuasaan-Nya dalam 

menciptakan segala perkara denganberbeda dan variatif dari bahan yang 

satu, yaitu air yang diturunkan dari langit.Air hujan dapat 

mengeluarkanbuah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Berkaitan 

dengan hal ini, maka Allah SWT berfirman dalam QS Al-An’am 6 :  6 

يْ لكَُنْ  ألَنَْ ٌشََوْا كَنْ أهَْلكٌَْاَ هِيْ قثَْلِهِنْ هِيْ قشَْىٍ هَكٌََّّاهنُْ فًِ الْْسَْضِ هَا لنَْ ًوَُكِّ

يْ تحَْتِهِنْ فأَهَْلكٌَْاَهنُْ وَأسَْسَلٌْاَ السَّوَاءَ عَلٍَْهِنْ هِذسَْاسًا وَجَعلٌَْاَ الًَْْْهَاسَ تجَْشِي هِ 

ًْشَأًْاَ هِيْ تعَْذِهِنْ قشًَْاً آخَشٌِيَ  َ  تِزًُىُتِهِنْ وَأ
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Terjemahnya:  

Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami 

tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka 

kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang 

menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir 

yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai 

yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan 

pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. 

Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan 

pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman. 

Tafsir Kementerian Agama Saudi Arabia, mengungkapkan apakah 

tidak mengetahui orang-orang yang mengingkari keesaan Allah dan 

keberkahan Nya untuk diibadahi dan juga mendustakan RasulNya, 

Muhammad, sesuatu yang telah menimpa umat-umat yang telah 

mendustakan (para Rasul) sebelumnya, berupa kebinasaan dan 

kehancuran. Padahal sebelumnya kami telah memberikan kekuasaan besar 

di muka bumi dengan kekuasaan yang tidak diberikan kepada kalian wahai 

orang-orang kafir, dan kami melimpahkan kenikmatan bagi mereka 

dengan menurunkan banyak hujan dan mengalirnya aliran sungai-sungai 

dari bawah tempat tinggal mereka. Sebagai istidraj dan penangguhan 

siksa. Maka mereka mengingkari kenikmatan-kenikmatan itu dan 

mendustakan para rasul. Akibatnya, kami binasakan mereka disebabkan 

dosa-dosa mereka dan kami adakan generasi-generasi manusia berikutnya 

yang menggantikan mereka untuk mengurus pengelolaan bumi? 

Dari ayat-ayat yang disebutkan dapat dipahami bahwa islam 

memberi perhatian khusus terhadap agrikultur. Sisi lain yang menarik dari 

penutup ayat yang terletak pada akhiran yang menyebutkan ayat pertama 

dengan, tidakkah kalian bersyukur, ayat kedua ditutup dengan, tidakkah 

kalian berpikir, dan ayat ketiga diakhiri, tidakkah kalian beriman.Hal ini 
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menunjukkan bahwasanya Allah yang telah menyediakan irigasi alami 

berupa air hujan dan dalam pertanian bahwa hanya kuasa Allah lah yang 

menumbuhkan segala jenis tanaman. Karenanya kehidupan ini 

berlangsung, lalu terjalinlah rantai makanan pada makhluk hidup. Proses 

ini perlu dipikirkan oleh manusia, maka lahirlah ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Tujuannya agar keyakinan manusia semakin kuat akan kuasa 

Allah yang tak terhingga. Di antara tanaman yang tumbuh di bumi, ada 

yang tumbuh dengan sendirinya, dan ada juga yang butuh campur tangan 

manusia untuk menanam dan merawat baru bisa dinikmati hasilnya, hal Ini 

disebut pertanian (Mahzumi & Hamid, 2019). 

Dampak penggunaan Pestisida yang berlebihan dan tidak 

memenuhi syarat yaitu pertama, penggunaan pestisida yang berlebihan 

mampu merusak lingkungan disebabkan bahan kimia sebagai zat yang 

terkandung dalam pestisida. Lingkungan akan tercemar oleh zat kimia 

yang terkandung. Pencemaran pestisida pada unsur air dan tanah ini akan 

mengganggu ekosistem. Dan pencemaran inipun akan kembali lagi pada 

manusia. Kedua, pestisida berlebih akan mengakumulasi bahan 

penumpukan bahan kimia pada hasil pertanian. Ketiga, Pestisida 

menyebabkan keracunan. Tingkat keracunan ini tidak hanya akan terjadi 

pada binatang sekitar area pertanian. Melainkan, terjadi juga pada manusia 

dan hewan ternak lainnya. Oleh sebab itu, penggunaan pestisida harus 

lebih diperhatikan takaran dan tingkat efisiensinya. Hal ini sesuai juga 

dengan tuntunan islam dalam etika-etika sesama makhluk, hingga pada 

binatang pun. Sehingga, diharapkan walaupun mengendalikan hama 

pengganggu tanaman, akan tetapi perlu diwaspadai tentang dampak-

dampak pada lingkungan dan hewan yang lainnya. 
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F.  Kerangka Teori 

           

                  Bagan 2.1 Kerangka Teori 

                  Sumber : Habibi et al, 2022

Eksresi tidak efisien 

Pestisida masuk ke dalam tubuh 

Gout Arthritis 

Keracunan akibat pestisida 

Penggunaan pestisida 

Aktivitas enzimkolinesterase menurun 

  

Mulut 

Inhalasi 

Mata 

Kulit 

Peningkatan lipoperoksidasi dan 

penurunan aktivitas anti-oksidan 

Penumpukan asetilkolin Ketidakseimbangan status anti-oksidan 

dalam jaringan hati dan ginjal  

Stress oksidatif Injury pada organ (termasuk ginjal) 
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G. Kerangka Konsep  

 

Bagan 2.2 Kerangka Konsep 

                    : Variabel Independen                

                    : Variabel Dependen 

 

 

 

 

 

 

Cara Penyemprotan 

Penggunaan APD 

Kadar Gout 

Arthritis Pada 

Petani Sayur 

Personal Hygiene 

Lama Kerja 

Masa Kerja 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang  digunakan adalah penelitian observasi analitik 

dengan pendekatan cross sectional study. Cross sectional merupakan suatu 

penelitian yang mengumpulkan data sesuai kondisi atau situasi saat penelitian 

secara bersamaan dalam satu waktu, sehingga pengumpulan data cukup 

dilakukan pada waktu penelitian tanpa harus melihat kejadian yang telah lalu 

ataupun yang akan datang Siswanto,et al., (2018). Cross Sectional  bertujuan 

untuk mengetahui hubungan paparan pestisida terhadap gout arthritis 

berdasarkan masa kerja, lama kerja, cara penyemprotan, personal hygiene, 

dan penggunaan APD pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan 

Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2023 di Desa Kanreapia 

Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Lokasi ini dipilih karena sebagian 

besar mata pencaharian masyarakat di Desa Kanreapia berprofesi sebagai 

petani dan menjadi salah satu daerah dengan mata pencaharian sebagai petani 

terbesar di Sulawesi Selatan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian pada daerah tersebut untuk melihat hubungan paparan pestisida 

yang dapat menyebabkan gout arthritis pada petani sayur. 
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C. Populasi dan Sampel 

Adapun jumlah petani di Desa Kanreapia berjumlah 216 orang petani, 

sehingga diperoleh jumlah populasi pada penelitian ini sebanyak 216 orang 

petani yang ada di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten 

Gowa. Teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan Purposive 

Sampling. Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber 

data dengan pertimbangan tertentu (Sutrisno et al., 2022). 

 Kriteria Inklusi : 

1. Petani yang aktif menggunakan pestisida 

2. Bersedia menjadi responden 

3. Petani yang bekerja di Desa Kanreapia 

Kriteria Ekslusi : 

1. Menderita penyakit berat 

Dalam penentuan jumlah sampel pada penelitian ini ditentukan dengan 

menggunakan rumus Slovin. Apabila populasi telah diketahui maka teknik 

pengambilan sampel dapat menggunakan rumus Slovin, rumus tersebut 

sebagai berikut: 

  
 

     
 

Keterangan: 

 n = Jumlah Sampel 

 N = Jumlah Populasi 

 d² = Presisi (5%) 
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Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan rumus 

Slovin adalah 131 sampel. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun jenis data yang digunakan menurut sumbernya ada dua, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Data Primer 

 Data primer yang digunakan melalui wawancara, observasi, 

pemberian kuesioner dan pengukuran menggunakan alat ukur Easy 

Touch GCU. Setelah itu data yang diperoleh pada penelitian tersebut 

dikelola menggunakan aplikasi SPSS. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh  dari jurnal penelitian, buku, dan 

mengumpulkan data profil yang diperoleh dari petani di Desa 

Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan fasilitas atau seperangkat alat yang 

digunakan peneliti untuk mengukur fenomena alam maupun fenomena sosial 

masyarakat Sofiyana et al., (2022). Dalam penelitian ini instrumen penelitian 
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yang digunakan peneliti adalah kuesioner. Kuesioner merupakan metode 

pengumpulan data yang berisikan pertanyaan atau pernyataan peneliti yang 

akan dijawab oleh responden. 

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah lembar 

kuesioner untuk mengetahui tingkat gout arthritis yaitu:  masa kerja, lama 

kerja, cara penyemprotan, personal hygiene dan penggunaan APD dan data 

karakteristik terdiri dari 3 butir pertanyaan yaitu, nama, usia,riwayat penyakit 

gout arthritis. 

F. Instrumen Pengumpulan Data 

1. Uji kadar Gout Arthritis 

a. Alat dan bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian untuk mengukur 

kadar gout arthritis pada petani sayur adalah Easy Touch GCU. 

Adapun bahan yang digunakan yaitu lancet, kapas, alkohol, stick 

Uric Acid, darah kapiler. 

b. Pengambilan Sampel 

1) Dibersihkan salah satu ujung jari yang akan diambil 

menggunakan kapas alkohol 70% tunggu sampai kering, di 

pegang salah satu bagian ujung jari  yang akan ditusuk dan di 

tekan supaya berkurang rasa nyeri.  

2) Tusuk salah satu ujung jari  dengan cepat dan ditekan ujung 

jari dengan perlahan untuk mendapatkan cukup darah. 

3) Lalu di buang tetesan darah yang pertama keluar dengan kapas 

kering,dan tetesan selanjutnya di pakai untuk  pemeriksaan.  

4) Mengambil 1 strip, masukan pada alat pengukur dan secara 

otomatis alat akan hidup layar akan menampilkan nomor kode 

strip.  
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5) Lalu yakinkan nomor kode sama dengan pembungkus strip.  

6) Kemudian akan dilihat gambaran tetesan darah, dan teteskan 

darah sampel pada zona reaksi pada strip test.  

7) Dalam hitungan 30 detik layar akan menampilkan hasil 

pemeriksaan kadar asam urat. 

2. Teknik Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Semua fakta yang diperoleh termasuk data primer dan data 

sekunder, diselesaikan dengan susunan sebagai berikut: 

a. Menata Data (Editing) 

Sebelum pengolahan data perlu dilakukan penyuntingan 

terlebih dahulu, dengan memverifikasi kelengkapan dan konsistensi 

kuesioner, verifikasi ini dapat dilakukan saat pengumpulan data di 

tempat. 

b. Mengkode Data (Coding) 

Coding adalah suatu kegiatan yang memberikan kode-kode 

untuk tanggapan terhadap kuesioner yang ada untuk mempengaruhi 

proses pengolahan yang terkomputerisasi. 

c. Memasukkan Data (Entry) 

Setelah dilakukan coding lalu diolah dalam program komputer. 

d. Membersihkan Data (Cleaning) 

Memeriksa data yang telah dimasukkan agar menciptakan data 

yang sesuai. 
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2. Analisis Data 

Keterangan yang didapatkan diolah dan menyatakan dalam bentuk 

tabel dan disertakan dengan penjelasan variabel yang merupakan faktor 

yang dapat menyebabkan kapasitas paru pada petani menggunakan 

program SPSS. 

a. Analisis Univariat 

Univariat berfungsi untuk memperoleh gambaran secara 

deskriptif yang meliputi distribusi frekuensi dari variabel dependen 

yang diteliti. 

b. Analisis Bivariat 

Uji statistik yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dengan 

menggunakan uji chi-square dengan tingkat kemaknaan a =<0,05. 

Penelitian antara dua variabel dikatakan bermakna jika mempunyai 

nilai p ≤ 0,05 yang berarti Hₒ ditolak dan Hₐ diterima dan dikatakan 

tidak bermakna apabila nilai p ≥ 0,05 yang berarti Hₒ diterima dan Hₐ 

ditolak. 

3. Etika Penelitian 

Etika penelitian adalah sebagai suatu seperangkat aturan dan prinsip-

prinsip etik yang disepakati bersama menyangkut hubungan antara peneliti di 

satu sisi dan semua yang terlibat dalam penelitian atau partisipan penelitian di 

sisi yang lain. Masalah etika yang perlu diperhatikan oleh peneliti adalah 

sebagai berikut (Siswanto, et al., 2018) : 
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 1. Informed Consent (Persetujuan Responden), Informed consent dilakukan 

dengan melalui instrumen penelitian dalam bentuk kuesioner yang 

disebarkan secara langsung serta menjelaskan kepada responden tujuan 

yang dilakukan pada penelitian ini. Jika subjek tidak mengisi kuesioner 

peneliti tidak boleh memaksa subjek dengan tindakan lainnya agar tetap 

menghormati hak yang dimiliki responden. 

 2. Anonymity (Tanpa Nama), dengan menjaga kerahasiaan responden pada 

kuesioner, responden tidak disebutkan namanya karena peneliti hanya 

meminta memasukkan kode atau inisial dari nama responden, seperti (N) 

sebagai upaya untuk menjaga kerahasiaan responden.  

3. Confidentiality (Kerahasiaan), Peneliti harus memastikan kerahasiaan 

informasi yang diberikan oleh responden dengan hanya menunjukkan data 

yang didokumentasikan sebagai hasil studi. Ketika hasil diberikan, data 

yang tidak diperlukan oleh peneliti tidak disertakan, sehingga kuesioner 

yang digunakan, untuk melihat fenomena kecemasan, pada saat selesai 

mempresentasikan hasil penelitian dihilangkan. 
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BAB IV 

HASIL & PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao, 

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

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

mulai dikenal saat daerah ini terbakar pada tahun 1921 dan abadi menjadi nama 

KANREAPIA sampai sekarang. Menjadi desa persiapan pada tahun 1985 dan 

definitif menjadi Desa Kanreapia pada Tahun 1990. 

Wilayah Desa Kanreapia secara umum mempunyai letak geologis berupa 

daerah daratan dan perumahan rakyat, pertanian, serta hutan selain itu, kondisi 

alam Desa Kanreapia yang merupakan daerah pegunungan,dengan panorama 

alam serta cuaca yang dingin. Oleh karena itu, Desa Kanreapia sangat cocok 

sebagai tempat bagi orang yang memiliki hobby outbound serta menjadikan 

Desa Kanreapia sebagai tempat beristirahat atau tempat untuk memulihkan 

kesehatan.  

Desa kanreapia secara geografis berada di ketinggian antara 600-1050 dpl 

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

antara 150 hari s/d 200 hari, serta suhu rata-rata pertahun adalah 30 s/d 50 ˚C. 

Secara administrasi Desa Kanreapia terletak di wilayah Kecamatan Tombolo 

Pao, Kabupaten Gowa (Pemerintah Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao, 

2023). 
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1. Demografi / Batas Desa 

Disebelah utara  : berbatasan dengan desa Tonasa 

Di Sebelah selatan : berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba 

Disebelah Barat  : berbatasan dengan kecamatan Tinggimoncong 

Disebelah Timur : berbatasan dengan Bolaromang 

2. Jarak 

Jarak dari ibu kota Kecamatan 14 Km 

Jarak dari ibu kota Kabupaten 84 Km 

Jarak dari ibu kota Provinsi 94 Km 

3. Luas Wilayah Desa Dalam tata Guna Lahan 

         Luas Wilayah Desa Kanreapia 17.75 Km Persegi terdiri dari: 

Tabel 4.1 Luas Wilayah Desa Kanreapia 

No Wilayah % 

1 Persawahan 153,0ha(8,6%) 

2 Lahan perusahaan/HGU 120,0ha(6,8%) 

3 Badan Jalan 13,6ha(0,8%) 

4 Perumahan,Kantor dan Kebun i1304,2ha(73,5%) 

5 Pasar dan Terminal 1,5ha(0,1%) 

6 
Bukit,Hutan,Rakyat  dan 

Tegalan 
135,0ha(7,6%) 

7 
Sungai,Sempadan dan 

Pengendali 
1,7ha(0,1%) 

8 Pekuburan Muslim 3,5ha(0,2%) 

9 Lapangan Olahraga 2,5ha(0,1%) 

Jumlah 1.775,0ha i(100%) 

Sumber: Kantor Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao 
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Secara umum kondisi tanahnya gembur dan subur semua jenis tanaman 

bisa tumbuh baik berupa tanaman hortikultura maupun tanaman jangka panjang, 

serta sangat cocok untuk peternakan (Penggemukan Sapi).Wilayah desa 

kanreapia terdiri dari 7 (tujuh) dusun yaitu. 

Tabel 4.2 Wilayah Desa Kanreapia 

No Nama Dusun 
 

 

Jumlah Rukun 

Warga 

Jumlah 

Rukun 

Tetangga 

1 Bontona  2 4 

2 Bontolebang  3 8 

3 Kanreapia  2 4 

4 Halahalaya  2 6 

5 Balang Lohe  2 4 

6 Parang Boddong  3 6 

7 Silanggaya  2 4 

Jumlah  16 36 

Sumber: Kantor Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao 

B. Hasil Penelitian 

1. Karakteristik Responden 

a) Usia  

Tabel 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Usia Pada Petani Sayur 

Pengguna Pestisida di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa Tahun 2023 

Usia Frekuensi Persentasi (%) 

12-25 

26-45 

46-65 

15 

49 

67 

11,5 

37,4 

51,1 

Total 131 100 

Sumber : Data Primer, 2023 
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Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi (n) 

berdasarkan usia pada petani sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia 

Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2023 terdapat 

responden  sebagian besar responden berusia 46-65 tahun dengan jumlah 

67 orang  (51,1%) dan sebagian kecil responden berusia 12-25 tahun 

dengan jumlah 15 orang (11,5%). Petani termuda adalah 19 tahun dan 

yang tertua 65 tahun. Rata-rata umur sebesar 44 tahun dan nilai median 

dari 131 petani sebesar 47 dengan standar deviasi 12,18. 

b) Hasil Pemeriksaan Kadar Gout Arthritis 

Tabel 4.4 Distribusi Responden Berdasarkan Hasil Pemeriksaan 

Kadar Gout Arthritis Pada Petani Sayur Pengguna Pestisida  

di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao  

Kabupaten Gowa Tahun 2023 

Kadar Gout 

Arthritis 
Frekuensi Persentase (%) 

Tidak Normal 59 45 

Normal 72 55 

Total 131 100 

Sumber : Data Primer, 2023  

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi (n) 

berdasarkan hasil pemeriksaan Kadar Gout Arthritis pada petani sayur 

pengguna pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten 

Gowa Tahun 2023 sebagian kecil responden dengan jumlah 59 orang 

(45%) memiliki hasil pemeriksaan Kadar Gout Arthritis tidak normal dan 

sebagian besar responden  dengan jumlah 72 orang  (55%) memiliki hasil 

pemeriksaan Kadar Gout Arthritis normal. 
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c) Riwayat Penyakit Gout Arthritis 

Tabel 4.5 Distribusi Responden Berdasarkan Riwayat Penyakit Gout 

Arthritis Pada Petani Sayur Pengguna Pestisida di Desa Kanreapia, 

Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2023 

Riwayat 

Penyakit Gout 

Arthritis 

Frekuensi Persentase (%) 

Tidak Ada 101 77,1 

Ada 30 22,9 

Total 131 100 

    Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.5  dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi 

(n) berdasarkan  riwayat penyakit gout arthritis pada petani sayur 

pengguna pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa Tahun 2023 didapatkan bahwa sebagian besar 

responden tidak ada riwayat dengan jumlah 101 orang (77,1%) dan 

sebagian kecil responden ada riwayat dengan jumlah 30 orang (22,9%). 

2. Analisis Univariat 

a) Lama Kerja 

Tabel 4.6 Distribusi Responden Berdasarkan Lama Kerja Pada 

Petani Sayur Pengguna Pestisida di Desa Kanreapia,  

Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa  

Tahun 2023 

Lama Kerja Frekuensi Persentase (%) 

Berisiko 119 90,8 

Tidak Berisiko 12 9,2 

Total 131 100 

Sumber : Data Primer, 2023 
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Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa distribusi 

frekuensi (n) berdasarkan lama kerja pada petani sayur pengguna 

pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten 

Gowa Tahun 2023 didapatkan bahwa sebagian besar responden 

berisiko dengan jumlah 119 orang (90,8%) dan sebagian kecil 

responden tidak berisiko dengan jumlah 12 orang (9,2%). Lama kerja 

petani berkisar 3 sampai 8 jam/hari. Rata-rata lama kerja sebesar 7 

jam/hari dan nilai median dari 131 petani sebesar 8 dengan standar 

deviasi 1,31. 

b) Masa Kerja 

Tabel 4.7 Distribusi Responden Berdasarkan Masa Kerja Pada 

Petani Sayur Pengguna Pestisida di Desa Kanreapia,  

Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa  

Tahun 2023 

Masa Kerja Frekuensi Persentase (%) 

Lama 125 95,4 

Baru 6 4,6 

Total 131 100 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi 

(n) berdasarkan masa kerja pada petani sayur pengguna pestisida di 

Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 

2023 didapatkan bahwa sebagian besar responden memiliki masa kerja 

lama dengan jumlah 125 orang (95,4%) dan sebagian kecil responden 

memiliki masa kerja baru dengan jumlah 6 orang (4,6%). Masa kerja 
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petani terbaru adalah 2 tahun dan terlama 55 tahun. Rata-rata masa 

kerja sebesar 8 tahun dan nilai median dari 131 petani sebesar 30 

dengan standar deviasi 13,66. 

c) Cara Penyemprotan 

Tabel 4.8 Distribusi Responden Berdasarkan Cara Penyemprotan 

Pada Petani Sayur Pengguna Pestisida di Desa Kanreapia 

Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2023 

Cara Penyemprotan Frekuensi Persentase (%) 

Tidak Memenuhi 

Syarat 
115 87,8 

Memenuhi Syarat 16  12,2 

Total 131 100 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi (n) 

berdasarkan cara penyemprotan pada petani sayur pengguna pestisida di 

Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2023 

didapatkan bahwa sebagian besar responden tidak memenuhi syarat dengan 

jumlah 115 orang (84%) dan sebagian kecil responden  memenuhi syarat 

dengan jumlah 16 orang (16%). 
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d) Penggunaan Alat Pelindung Diri 

Tabel 4.9 Distribusi Responden Berdasarkan Penggunaan Alat 

Pelindung Diri Pada Petani Sayur Pengguna Pestisida di Desa 

Kanreapia  Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa 

 Tahun 2023 

Penggunaan Alat 

Pelindung Diri 
Frekuensi Persentase (%) 

Tidak Lengkap 57 43,5 

Lengkap 74 56,5 

Total 131 100 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi (n) 

berdasarkan penggunaan APD pada petani sayur pengguna pestisida di 

Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2023 

didapatkan bahwa sebagian kecil responden tidak memakai lengkap 

dengan jumlah 57 orang (43,5%) dan sebagian besar responden  memakai 

lengkap dengan jumlah 74 orang (56,5%). 

e) Personal Hygiene 

Tabel 4.10 Distribusi Responden Berdasarkan Personal Hygiene Pada 

Petani Sayur Pengguna Pestisida di Desa Kanreapia, Kecamatan 

Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2023 

Personal Hygiene Frekuensi Persentase (%) 

Tidak Memenuhi 90 68,7 

Memenuhi 41 31,3 

Total 131 100 

 Sumber : Data Primer, 2023 
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Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi 

(n) berdasarkan  personal hygiene pada petani sayur pengguna pestisida 

di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 

2023 didapatkan bahwa sebagian besar responden tidak memenuhi syarat 

dengan jumlah 90 orang (68,7%) dan sebagian kecil responden  

memenuhi syarat dengan jumlah 41 orang (31,3%). 

3. Analisis Bivariat 

a) Analisis Lama Kerja dan Kadar Gout Arthritis 

Tabel 4.11 Hubungan Antara Lama Kerja dengan Kadar Gout 

Arthritis Pada Petani Sayur Pengguna Pestisida di Desa  

Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten 

 Gowa Tahun 2023 
 

 

 

 

               

 Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.11 diatas dapat diketahui bahwa kadar gout 

arthritis tidak normal paling banyak ditemukan pada petani yang bekerja 

> 5 jam/hari sebanyak 54 orang (45,4 %) dan kadar gout arthritis normal  

banyak ditemukan juga pada petani yang bekerja > 5 jam/hari sebanyak 

65 orang (54,6%).  

Lama Kerja 

Kadar Gout Arthritis 

Total 
P-value Tidak  

Normal 
Normal 

n % n % N % 

Tidak 

Normal 
54 45,4 65 54,6 119 100 

1,000 Normal 5 41,7 7 58,3 12 100 

Total 59 45 72 55 131 100 
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Setelah dilakukan uji statistik dengan chi-square, diperoleh p-value 

1,000 (p = > 0,05) ini berarti bahwa tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara lama kerja dan peningkatan kadar gout arthrtitis pada 

petani sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo 

Pao Kabupaten Gowa. 

b) Analisis Masa Kerja dan Kadar Gout Arthritis 

Tabel 4.12 Hubungan Antara Masa Kerja dengan Kadar Gout Arthritis 

Pada Petani Sayur Pengguna Pestisida di Desa Kanreapia  

Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa  

Tahun 2023 

Masa Kerja 

Kadar Gout Arthritis 

Total 
P-value Tidak  

Normal 
Normal 

n % n % N % 

Lama 59 47,2 66 52,8 125 100 

0,032 

 
Baru 0 0 6 100 6 100 

Total 59 45 72 55 131 100 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.12 diatas dapat diketahui bahwa kadar gout 

arthritis tidak normal paling banyak ditemukan pada petani yang bekerja > 

5 tahun sebanyak 59 orang (47 ,2 %) dan kadar gout arthritis  normal  

banyak ditemukan juga pada petani yang bekerja > 5 tahun sebanyak 66 

orang (52,8%).  

Setelah dilakukan uji statistik dengan chi-square, diperoleh p-value 

0,032 (p = < 0,05) ini berarti bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

antara masa kerja dan peningkatan kadar gout arthritis pada petani sayur 
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pengguna pestisida di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa. 

c) Analisis Cara Penyemprotan dan Kadar Gout Arthritis 

Tabel 4.13 Hubungan Antara Cara Penyemprotan dengan Kadar Gout 

Arthritis Pada Petani Sayur Pengguna Pestisida di Desa Kanreapia 

Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2023 

Cara 

Penyemprotan 

Kadar Gout Arthritis 

Total 
P-value Tidak  

Normal 
Normal 

n % n % N % 

Tidak 

Memenuhi 
56 48,7 59 51,3 110 100 

 

0,047 Memenuhi 3 18,8 13 81,2 21 100 

Total 59 45 72 55 131 100 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.13 diatas dapat diketahui bahwa kadar gout 

arthritis tidak normal paling banyak ditemukan pada petani yang tidak 

memenuhi syarat sebanyak 56 orang (48,7 %) dan kadar gout arthritis 

normal  banyak ditemukan juga pada petani yang tidak memenuhi syarat 

sebanyak 59 orang (51,3%).  

Setelah dilakukan uji statistik dengan chi-square, diperoleh p-value 

0,047 (p = < 0,05) ini berarti bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

antara cara penyemprotan dan peningkatan kadar gout arthritis pada petani 

sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa. 
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d) Analisis Penggunaan Alat Pelindung Diri dan Kadar Gout Arthritis  

Tabel 4.14 Hubungan Antara Penggunaan Alat Pelindung Diri dengan 

Peningkatan Kadar Gout Arthritis Pada Petani Sayur Pengguna 

Pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao  

Kabupaten Gowa Tahun 2023 

Penggunaan 

Alat 

Pelindung Diri 

Kadar Gout Arthritis 

Total 
P-value Tidak  

Normal 
Normal 

n % n % N % 

Tidak 

Lengkap 
24 42,1 33 57,9 57 100 

 

0,678 
Lengkap 35 47,3 39 52,7 74 100 

Total 59 45 72 55 131 100 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.14 diatas dapat diketahui bahwa kadar gout 

arthritis tidak normal paling banyak ditemukan pada petani yang 

menggunakan lengkap alat pelindung diri sebanyak 35 orang (47,3%) 

dan kadar gout arthritis normal banyak ditemukan juga pada petani 

yang menggunakan lengkap alat pelindung diri sebanyak 39 orang 

(52,7%).  

Setelah dilakukan uji statistik dengan chi-square, diperoleh p-

value 0,678 ( p = > 0,05) ini berarti bahwa tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara penggunaan alat pelindung diri dan peningkatan kadar 

gout arthritis pada petani sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia, 

Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 
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e) Analisis Personal Hygiene dan Kadar Gout Arthritis 

Tabel 4.15 Hubungan Antara Personal Hygiene dengan Peningkatan 

Kadar Gout Arthritis Pada Petani Sayur Pengguna Pestisida  

di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao 

 Kabupaten Gowa Tahun 2023 

Personal 

Hygiene 

Kadar Gout Arthritis 

Total 
P-value Tidak  

Normal 
Normal 

n % n % N % 

Tidak 

Memenuhi 
44 48,9 46 51,1 90 100 

 

0,261 Memenuhi 15 36,6 26 63,4 41 100 

Total 59 45 72 55 131 100 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.15 diatas dapat diketahui bahwa kadar gout 

arthritis tidak normal paling banyak ditemukan pada petani yang tidak 

memenuhi syarat sebanyak 44 orang (48,9%) dan kadar gout arthritis   

normal  banyak ditemukan juga pada petani yang tidak memenuhi syarat 

sebanyak 46 orang (51,1%).  

Setelah dilakukan uji statistik dengan chi-square, diperoleh p-value 

0,261 (p = > 0,05) ini berarti bahwa tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara personal hygiene dan peningkatan kadar gout arthritis 

pada petani sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia, Kecamatan 

Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 
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C. Pembahasan 

a. Karakteristik Responden 

Berdasarkan karakteristik responden diketahui bahwa kategori usia 

pada petani sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia, Kecamatan 

Tombolo Pao Kabupaten Gowa tahun 2023 sebagian besar responden 

berusia 46-65 tahun dengan presentase (51,1%). Usia adalah satuan waktu 

yang mengukur waktu keberadaan suatu benda atau makhluk, baik yang 

hidup maupun yang mati diukur sejak lahir hingga saat ini (Depkes, 

2013). Peningkatan kadar gout arthritis tidak hanya dipengaruhi oleh 

usia, melainkan beragam jenis faktor lainnya, seperti pola hidup, stress, 

penyakit bawaan, dan lainnya. Tidak ada batasan minimal seseorang 

untuk menjadi petani, namun pada kenyataannya di Desa Kanreapia 

batasan minimal seseorang menjadi petani saat masa remaja dan sudah 

cukup kuat untuk bekerja sebagai petani. 

Distribusi frekuensi berdasarkan riwayat gout arthritis pada petani 

sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia didapatkan sebagian besar 

responden yang tidak memiliki riwayat gout arthritis yaitu 101 responden 

dengan persentase (77,1%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kejadian peningkatan kadar gout arthritis tidak semata-mata berhubungan 

dengan riwayat penyakit gout arthritis seseorang, artinya penyakit gout 

arthritis bukan merupakan penyakit bawaan karena terdapat responden 

yang tinggi kadar gout arthritis-nya namun tidak memiliki riwayat gout 

arthritis. 

 



68 
 

 
 

b. Hubungan Lama Kerja dan Kadar Gout Arthritis 

Waktu bekerja petani adalah waktu yang dialokasikan untuk kegiatan 

berusahatani. Kegiatan ini meliputi pengolahan lahan, penanaman, 

pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, pemeliharaan, panen dan pasca 

panen. Untuk perhitungannya waktu petani adalah seluruh aktivitas kerja yang 

dilakukan oleh petani selama satu musim tanam berdasarkan potensi tenaga 

kerja yang dimilikinya. Sedangkan waktu kerja potensial yang tidak 

dimanfaatkan untuk kegiatan usahatani diasumsikan sebagai waktu luang 

(Mahludin et al, 2019). 

Tinggi frekuensi (n) penggunaan pestisida dipengaruhi oleh lama masa 

tanam. Penggunaan pestisida memiliki dampak terhadap keracunan akut 

petani. Hal tersebut terjadi apabila semakin lama petani menyemprot secara 

terus menerus maka dapat mengakibatkan kadarnya semakin masuk ke dalam 

tubuh. Paparan yang terus berulang dapat menyebabkan zat beracun 

menumpuk di dalam tubuh, sehingga mengakibatkan melebihi ambang batas 

keracunan dan menyebabkan paparan pestisida (Istianah & Yuniastuti, 2017). 

Pada penelitian ini didapatkan hasil uji statistik dengan chi-square, 

diperoleh p-value 1,000 (p = > 0,05) ini berarti bahwa tidak terdapat hubungan 

yang signifikan antara lama kerja dan peningkatan kadar gout arthritis pada 

petani sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa. 

Lama bertani dan jumlah jam kerja dapat mempengaruhi jumlah 

pestisida yang masuk dalam tubuh petani. Semakin lama masa bertani dan jam 
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kerja per hari maka semakin berisiko terpapar pestisida dan kadar 

cholinesterase dalam darah semakin rendah. Namun hal tersebut tidak sejalan 

dengan penelitian  yang dilakukan oleh Amanda, (2019) yang menyatakan 

tidak terdapat hubungan antara lama kerja dengan kadar gout arthritis dengan 

p-value 0,838. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  

Dwiyanti, (2018)  yang menyatakan tidak ada hubungan antara lama kerja per 

hari dengan kadar asam urat dengan p-value 0,526. Berdasarkan hasil yang 

ditemukan dilapangan bahwa kebiasaan petani dalam melakukan 

penyemprotan hanya di jam-jam tertentu seperti di pagi dan sore hari. 

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

Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Yuniastuti, 

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

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

keracunan. Artinya semakin lama responden melakukan penyemprotan 

semakin menurun kadar cholinesterase dalam darah responden. 

Dalam penelitian ini masih  terdapat petani yang kadar gout arthritis nya 

tinggi sementara tidak ada pengaruh lama kerja yang terjadi. Dari 12 petani 

yang tidak ada pengaruh lama kerjanya, terdapat 5 petani mengalami gout 

arthritis dan sebagian  petani kadar gout arthritis nya normal sebanyak 7 

orang. Sedangkan pada petani yang bekerja di atas 5 jam/hari terdapat 54 

orang yang kadar gout arthritis nya tinggi dan sebanyak 65 orang kadar gout 

arthritis nya normal. Perbedaan antara studi dapat terjadi karena kadar asam 

urat tidak hanya dipengaruhi oleh lama kerja, melainkan beragam jenis faktor 
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lainnya, seperti pola hidup, stress, penyakit bawaan, dan sebagainya. Hal ini 

terjadi karena kegiatan pertanian yang dilakukan petani tidak seterusnya 

melakukan penyemprotan selama 5 jam/hari. Sebagian besar petani 

menyediakan tempat untuk beristirahat di kebun, oleh karena itu, petani tidak 

selamanya terpapar pestisida karena sebagian waktunya digunakan untuk 

beristirahat. Biasanya petani mulai berangkat ke kebun pada jam 06.00 WITA 

dan apabila petani tidak membawa makanan mereka akan kembali pulang 

pada jam 11.00 WITA. Petani akan kembali ke kebun pada jam 13.00 WITA 

sampai jam 17.00 WITA.  

c. Hubungan Masa Kerja dan Kadar Gout Arthritis 

Masa kerja merupakan  lama waktu yang dilewati responden aktif pada 

saat bekerja sebagai petani penyemprot pestisida hingga pada waktu penelitian 

dilakukan dalam satuan tahun. Semakin lama waktu yang dihabiskan 

seseorang dalam bekerja maka semakin besar paparan bahaya yang 

ditimbulkan oleh lingkungan kerja tersebut Istianah & Yuniastuti, (2017). 

Pada penelitian yang dilakukan peneliti, petani melakukan penyemprotan dari 

awal menjadi seorang petani sehingga dilakukannya penelitian, sebagian besar 

petani di Desa Kanreapia menghabiskan waktunya dengan bertani untuk 

mencari rezeki baik itu untuk dijual maupun untuk dikonsumsi secara pribadi. 

Pada penelitian ini didapatkan hasil uji statistik dengan chi-square, 

diperoleh nilai p-value 0,032 (p = < 0,05) ini berarti bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan antara masa kerja dan peningkatan kadar gout arthritis pada 
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petani sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa. 

Penelitian ini sejalan dengan hasil yang didapatkan oleh  Osang et al, 

(2015) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

masa kerja dengan kadar gout arthritis pada petani pengguna pestisida di Desa 

Pangian Tengah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Istianah & 

Yuniastuti, (2017) bahwa dari hasil analisis statistik dengan menggunakan uji 

Chi-Square (p-value = 0,049) didapatkan bahwa ada hubungan antara masa 

kerja sebagai petani penyemprot dengan kejadian keracunan pada petani. 

Berbeda dengan penelitian oleh Amanda, (2019) yang menyatakan tidak ada 

hubungan yang signifikan antara masa kerja terhadap peningkatan asam urat 

pada petani penyemprot di kecamatan ngablak, kabupaten magelang jawa 

tengah dengan nilai p-value 0,297. 

(Roddy, 2010) menjelaskan bahwa semakin lama petani menjadi 

penyemprot, kontak dengan pestisida pun akan semakin tinggi zat kimia dari 

pestisida yang akan masuk dan terakumulasikan pada tubuh petani serta risiko 

keracunan pestisida pun akan semakin tinggi, serta semakin lama masa kerja 

seorang petani maka semakin rendah kadar asam urat petani. 

 Dalam penelitian ini dari 125 petani yang bekerja lebih dari 5 tahun 

terdapat 59 petani memiliki kadar gout arthritis tinggi dan sebanyak 66 petani 

memiliki kadar gout arthritis normal. Sedangkan dari 6 petani yang bekerja 

kurang dari 5 tahun memiliki kadar gout arthritis yang normal. Hal ini dapat 

terjadi karena masa kerja pada petani dapat memberikan dampak sesuai 



72 
 

 
 

dengan waktu yang telah dijalani sebagai petani. Dimana, semakin lamanya 

masa kerja seorang petani dapat menyebabkan peningkatan kadar gout 

arthritis. Masa kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lamanya 

petani bekerja sebagai petani sampai waktu penelitian dilakukan. melihat 

kondisi petani yang ada di Desa Kanreapia, sebagian besar petani melakukan 

penyemprotan pestisida sejak awal menjadi petani dan mempekerjakan orang 

lain atau dibantu oleh pihak keluarga sehingga semakin banyak petani 

terpapar pestisida.   

Bertani merupakan pekerjaan yang sangat menghabiskan tenaga, sebab 

bertani dilakukan mulai pagi hingga sore hari dibawah paparan sinar matahari 

dan merupakan pekerja yang paling dominan dilakukan oleh masyarakat di 

Desa Kanreapia.Bekerja di dunia merupakan salah satu jembatan menuju 

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

Cara kerja kita akan menentukan, apakah kita akan mendapatkan kebahagiaan 

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

pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT.Allah berfirman dalam 

QS.Al-Qashash/20:77 

ٍْاَ ۖ وَأحَْسِيْ كَوَا  ٌْسَ ًصٍَِثكََ هِيَ الذًُّ َ خِشَجَ ۖ وَلَۡ ت َْ ُ الذَّاسَ ا وَاتْتغَِ فٍِوَا آتاَكَ اللََّّ

َ لَۡ ٌحُِةُّ الْوُفْسِذٌِيَ  ٍْكَ ۖ وَلَۡ تثَْغِ الْفسََادَ فًِ الْْسَْضِ ۖ إىَِّ اللََّّ ُ إِلَ  أحَْسَيَ اللََّّ

Terjemahnya :  

“dan carilah (pahala) negeri akhiran dengan apa yang telah dianugerahkan 

Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan 

berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik 

kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah 

tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan” 
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  Tafsir Al-Muyassar/Kementerian Agama Saudi Arabia menyatakan 

bahwa dan carilah pahala negeri akhirat pada apa yang Allah berikan 

kepadamu berupa harta benda, dengan mengamalkan ketaatan kepada Allah 

melalui harta itu di dunia ini. Dan janganlah kamu lupakan bagianmu dari 

dunia dengan jalan bersenang-senang di dunia ini dengan hal-hal yang halal, 

tanpa berlebihan, dan berbuat baiklah kepada orang-orang dengan 

memberikan sedekah, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu 

dengan memberikan harta yang banyak. Dan janganlah kamu mencari apa 

yang diharamkan oleh Allah berupa tindakan berbuat kerusakan di muka bumi 

dan penganiayaan terhadap kaummu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang berbuat kerusakan dan dia akan membalas mereka atas amal 

perbuatan buruk mereka. 

  Ayat ini mengingatkan bahwa berusaha sekuat tenaga dan pikiran 

untuk meraih kesuksesan dunia dengan cara yang dibenarkan Allah swt. 

Namun, hal tersebut jangan sampai membuat dirinya melupakan tujuan 

manusia sesungguhnya di dunia, yaitu beribadah kepada-Nya. Maka dari itu, 

segala hal yang didapatkan di dunia senantiasa diorientasikan untuk 

kepentingan akhirat. 

d. Hubungan Cara Penyemprotan dan Kadar Gout Arthritis 

Penyemprotan adalah metode yang paling banyak dipakai oleh para 

petani. Diperkirakan, 75% penggunaan pestisida dilakukan dengan cara 

disemprotkan, baik penyemprotan dari darat maupun penyemprotan dari 

udara. Dalam penyemprotan, larutan pestisida dipecah oleh nozzle atau 
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atomizer yang ada dalam alat penyemprot menjadi butiran semprot atau 

droplet (Djojosumarto, 2000).  

Penyemprotan juga merupakan salah satu  penyebab adanya paparan 

pestisida dalam tubuh petani. Kegiatan menyemprot terhadap arah angin 

merupakan tindakan petani saat menyemprot tanaman yang memakai pestisida 

dengan arah angin yang bertiup. Penyemprotan yang baik jika petani 

mengikuti arah angin saat melakukan penyemprotan, bagi petani yang 

melawan arah angin akan membuat paparan pestisida yang lebih banyak 

sehingga akan mudah mendapatkan keracunan apalagi jika tanaman yang 

disemprot tinggi. Penggunaan pestisida akan berdampak pada kesehatan 

petani apabila pada saat melakukan penyemprotan tidak memperhatikan arah 

angin dan melakukan penyemprotan sambil makan dan minum (Erwin et al, 

2019).  

Setelah dilakukan uji statistik dengan chi-square, diperoleh nilai p- 

value 0,047 ( p = < 0,05) ini berarti bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

antara cara penyemprotan dan peningkatan kadar gout arthritis pada petani 

sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa. 

 Sejalan dengan penelitian Kholilah et al, (2017) berdasarkan uji 

statistik diperoleh nilai p-value = 0,075 (p>0,05) artinya tidak ada hubungan 

antara cara penyemprotan dengan gangguan kesehatan tubuh petani 

hortikultura di desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang. 

Cara penyemprotan tidak berhubungan dengan peningkatan kadar gout 
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arthritis pada penelitian ini karena berdasarkan hasil observasi sebagian besar 

petani melakukan penyemprotan sesuai dengan kondisi lahan kebun yang 

dimiliki, sehingga cara penyemprotan yang dilakukan oleh petani tidak 

menentu dan kondisi suhu lingkungan pada saat melakukan penyemprotan 

masih relatif aman serta tanaman yang disemprot adalah sayuran dan tidak 

terlalu tinggi sehingga paparan pestisida dapat diminimalisir dan tidak 

menimbulkan dampak yang buruk bagi kesehatan petani yang melakukan 

penyemprotan yang bisa memungkinkan terjadinya gangguan kesehatan pada 

tubuh petani akibat paparan pestisida yang digunakan saat penyemprotan. 

Dalam penelitian ini dari  16 petani yang melakukan penyemprotan 

sesuai dengan ketentuan yang benar terdapat 3 petani yang kadar gout 

arthritis nya tinggi dan 13 orang kadar gout arthritis nya normal. Sedangkan 

dari 115 petani yang tidak melakukan penyemprotan dengan benar terdapat 56 

petani yang kadar gout arthritis nya  tidak normal dan sebanyak 59 petani 

yang kadar gout arthritis nya normal. Berdasarkan hasil wawancara pada 

seorang petani bahwa kebanyakan petani melakukan penyemprotan sesuai 

dengan kondisi lahan kebun yang dimiliki, sehingga cara penyemprotan yang 

dilakukan oleh petani tidak menentu. Petani yang melakukan penyemprotan 

dengan sesuai lahan kebun dan tidak memperhatikan arah angin dapat 

membahayakan petani. Hal tersebut dikarenakan pestisida yang disemprotkan 

dengan berlawanan arah dapat mengenai tubuh petani sehingga petani dapat 

mengalami keracunan serta gangguan pada tubuh akibat paparan pestisida 

yang digunakan saat penyemprotan. 
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Penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian Amin, (2022) 

bahwa didapatkan distribusi petani yang memenuhi syarat pada cara 

penyemprotan dominan memiliki keracunan normal dan ringan masing 

masing dengan jumlah 14 responden. Sedangkan petani yang Tidak memenuhi 

syarat pada cara penyemprotan sebagian besar memiliki keracunan sedang 

dengan Jumlah 6 responden dengan nilai p-value 0,000 (P < 0,005) berarti ada 

hubungan bermakna antara keracunan dan cara penyemprotan. Hasil 

pengujian statistik pada penelitian ini menunjukkan bahwa petani yang tidak 

memperhatikan arah angin saat melakukan penyemprotan akan mempunyai 

risiko terjadinya keracunan pestisida dibanding dengan petani yang 

menyemprot mengikuti arah angin. 

Penyemprotan yang tidak memperhatikan arah angin menyebabkan 

cairan semprot pestisida mengenai tubuh pekerja sehingga akan lebih mudah 

terjadi keracunan terlebih jika tanaman yang disemprot memiliki bentuk yang 

tinggi. Penyemprotan yang tidak mempertimbangkan arah angin juga akan 

mengakibatkan pencemaran lahan pertanian akibat akumulasi bahan aktif dari 

pestisida. Pada petani di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten 

Gowa, sebagian besar petani mengetahui cara penyemprotan seperti mengikuti 

arah mata angin pada saat melakukan penyemprotan oleh karena itu dominan 

petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa 

memiliki kadar cholinesterase yang tinggi atau keracunan yang normal. 
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e. Hubungan Penggunaan APD dan Kadar Gout Arthritis 

Alat pelindung diri adalah peralatan yang dipakai saat beraktivitas 

untuk meminimalkan terjadinya cedera dan mencegah penyakit akibat paparan 

bahaya di tempat kerja. APD tidak mereduksi tingkat keberbahayaan ataupun 

meniadakan bahaya, tetapi hal tersebut dapat menurunkan tingkat keparahan 

apabila seseorang terpapar bahaya. Maka dari itu APD sangat penting bagi 

petani untuk melindungi kesehatan dari paparan pestisida di lingkungan kerja 

serta menjaga peningkatan  kadar gout arthritis agar tetap normal dan tidak 

terkontaminasi dengan paparan penyemprotan pestisida yang dilakukan.  

Penggunaan alat pelindung diri merupakan  salah satu upaya pengendalian 

risiko kecelakaan kerja (Latifah et al, 2019). 

Setelah dilakukan uji statistik dengan chi-square, diperoleh nilai p-

value 0,678 (p = > 0,05) ini berarti bahwa tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara penggunaan APD dan peningkatan kadar gout arthritis pada 

petani sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amanda, 

(2019) bahwa tidak ada hubungan yang signifikan terhadap kadar asam urat 

petani penyemprot, hal ini ditunjukkan dengan p-value yang didapatkan dari 

hasil analisis sebesar 0,394. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ratner et al, (2014) yang menyatakan tidak ada hubungan 

antara faktor pemakaian APD dengan kadar asam urat. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Budiono et al, (2020) yang 
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menyebutkan bahwa alat pelindung diri tidak dapat secara sempurna 

melindungi tubuh, tetapi dapat mengurangi tingkat keparahan yang mungkin 

terjadi. Sehingga banyaknya faktor yang mempengaruhi kadar asam urat.  

Pada penelitian ini dari  74 petani yang menggunakan alat pelindung 

diri sesuai dengan ketentuan yang benar, terdapat 35 petani yang kadar gout 

arthritis-nya tinggi dan sebanyak 39 petani yang kadar gout arthritis-nya 

normal. Sedangkan dari  57 petani yang tidak menggunakan alat pelindung 

diri sesuai dengan ketentuan yang benar, terdapat 24 petani yang kadar gout 

arthritis-nya tinggi dan sebanyak 33 petani yang kadar gout arthritis-nya 

normal. Perbedaan antara studi dapat terjadi karena kadar asam urat tidak 

hanya dipengaruhi oleh penggunaan alat pelindung diri, melainkan beragam 

jenis faktor lainnya, seperti pola hidup, stress, penyakit bawaan, dan 

sebagainya.  Berdasarkan hasil wawancara pada seorang petani bahwa ketika 

menggunakan APD pada saat melakukan penyemprotan pestisida, akan 

kesulitan beraktivitas, sehingga lebih memilih tidak menggunakan APD 

lengkap saat melakukan penyemprotan pestisida.  

f. Hubungan Personal Hygiene dan Kadar Gout Arthritis 

Personal hygiene merupakan perawatan diri sendiri yang dilakukan 

untuk mempertahankan kesehatan baik secara fisik maupun psikologis. 

Personal hygiene merupakan kegiatan atau tindakan membersihkan seluruh 

anggota tubuh yang bertujuan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan 

seseorang. Personal hygiene yang diamati pada penelitian ini adalah 

kebiasaan mencuci tangan, tidak langsung makan dan minum setelah 
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penyemprotan, membersihkan pakaian dan alat kerja, membersihkan diri 

setelah penyemprotan  (Ulva, 2019). 

Hasil uji statistik pada penelitian ini dengan chi-square, diperoleh  p-

value 0,261 (p = > 0,05) ini berarti bahwa tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara personal hygiene dan peningkatan kadar gout arthritis pada 

petani sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa. 

 Penelitian ini berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Nayla, (2020) bahwa hasil uji statistik dengan uji fisher didapatkan didapatkan 

nilai p-value sebesar 0,673 artinya tidak terdapat hubungan antara 

pengetahuan dan personal hygiene.  Dikemukakan bahwa tinggi pengetahuan 

hygiene belum tentu semakin baik dalam prakteknya dalam hygiene. 

Berbanding terbalik dengan penelitian oleh Amin, (2022) bahwa 

Hasil uji statistik pada penelitian ini didapatkan p-value 0,000 (P = < 0,05) hal 

ini menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna antara personal hygiene 

pada saat sebelum dan sesudah penyemprotan dengan keracunan Pestisida, 

yang berarti semakin baik petani menerapkan personal hygiene nya maka 

semakin kurang resiko terpapar keracunan Pestisida. Penelitian ini sejalan 

dengan penelitian Dilla, (2021) berdasarkan hasil uji statistik dengan chi-

square diperoleh nilai p-value 0,001 dapat dikatakan bahwa ada hubungan 

antara personal hygiene dengan keluhan kesehatan. 

Kebersihan pribadi dapat diartikan sebagai praktik yang 

berkontribusi untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit, terutama 
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melalui kebersihan individu. Kebersihan yang baik merupakan penghalang 

utama untuk banyak penyakit menular, termasuk penyakit feses-oral dan yang 

meningkatkan kesejahteraan kesehatan. Personal hygiene sangat penting 

untuk petani untuk memberikan kesadaran terkait kebersihan pribadi (Satish et 

al., 2020). 

Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada satu hal dalam 

kehidupan kita melainkan Islam telah memberikan arahan dan petunjuknya. 

Semua kandungan dalam ajaran Islam bertujuan untuk menjadikan umatnya 

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

kehidupan yang menjadi perhatian Islam adalah Thaharah, kesucian dan 

kebersihan. Kebersihan badan dan jasmani merupakan hal yang tidak 

terpisahkan dengan kebersihan rohhani, karena setiap ibadah harus dilakukan 

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

dalam QS. Al-Maidah/5:6 

ٌْذٌِكَُنْ الِىَ  لٰىجِ فاَغْسِلىُْا وُجُىْهَكُنْ وَاَ ا اِراَ قوُْتنُْ اِلىَ الصَّ ٌْيَ اٰهٌَىُْٓ آٌَُّهَا الَّزِ ٌٰ

شُوْاالْوَشَافِقِ وَاهْسَحُىْا تشُِءُوْسِكُ  ٍْيِِۗ وَاىِْ كٌُْتنُْ جٌُثُاً فاَطَّهَّ ِۗۡ نْ وَاسَْجُلكَُنْ اِلىَ الْكَعْثَ  

Terjemahnya : 

“ hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, 

maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah 

kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu 

junub maka mandilah,.” 

Tafsir Al-Muyassar/ Kementerian Agama Saudi Arabia 

mengungkapkan bahwa wahai orang-orang yang beriman, bila kalian hendak 

mendirikan sholat, sedangkan kalian dalam keadaan tidak dalam suci, maka 
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basuhlah wajah kalian, tangan kalian hingga siku ( siku adalah pemisah antara 

lengan bawah dan lengan atas), dan usaplah kepala kalian, dan basuhlah kaki 

kalian hingga mata kaki (yaitu tulang yang menonjol pada pertemuan antara 

tulang betis dan tulang telapak kaki). Dan apabila kalian terkena hadas besar, 

maka bersucilah dengan cara mandi darinya sebelum mengerjakan sholat. Dan 

apabila kalian sedang sakit atau dalam perjalanan jauh saat sehat, atau salah 

seorang diantara kalian membuang hajatnya atau sehabis mencampuri istrinya, 

kemudian kalian tidak menjumpai air, maka tepuklah kedua telapak tangan 

kalian ke permukaan tanah dan usaplah muka dan tangan kalian dengannya. 

Bahkan sebaliknya, dia membolehkan tayamum demi melonggarkan kali dan 

sebagai rahmat bagi kalian, sebab dia menjadikannya sebagai pengganti air 

untuk bersuci. Maka keringanan untuk bertayamum termasuk kesempurnaan 

nikmat-nikmat yang menuntut sikap bersyukur kepada Dzat yang 

memberikannya, dengan cara taat kepadanya dan dalam perkara yang 

perintahkan dan dalam perkara yang dia karang. 

Ayat diatas mengajarkan agar manusia menjaga kebersihan antara lain, 

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

menghilangkan daki/kotoran dari badan ibarat pembersihan dosa. Selain 

menjaga kebersihan diri untuk mencegah penyakit, istirahat juga perlu 

dilakukan agar tubuh terasa lebih berenergi dan fit. Allah telah menciptakan 

pergantian malam dan siang, bukan sesuatu yang tak bermakna. Pergantian ini 

dimaksudkan adalah untuk memberikan kesempatan kepada manusia untuk 

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

masalah kesehatan. 

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

yang manusia lalai darinya. Nikmat tersebut adalah kesehatan dan waktu 

luang. Banyak manusia yang sehat, namun tertipu dengan kesehatannya.Ia tak 

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

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

melakukannya dikarenakan sakit yang diderita. Waktu adalah sesuatu yang 

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

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

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

keburukan, maka dampak buruk akan terjadi di kemudian hari. 

Dalam penelitian ini terdapat 41 petani yang memperhatikan 

kebersihannya dengan baik, namun masih terdapat 15 petani yang kadar gout 

arthritis-nya tinggi dan sebanyak 26 petani yang kadar gout arthritis-nya 

normal. Sedangkan dari 90 petani yang tidak memperhatikan kebersihannya 

dengan baik, namun masih terdapat 44 petani yang kadar gout arthritis-nya 

tinggi dan sebanyak 46 petani yang kadar gout arthritis-nya normal.  

Perbedaan antara studi dapat terjadi karena kadar asam urat tidak hanya 

dipengaruhi oleh personal hygiene, melainkan beragam jenis faktor lainnya, 

seperti pola hidup, stress, penyakit bawaan, dan sebagainya. Berdasarkan hasil 

wawancara pada seorang petani beranggapan bahwa pekerjaan lebih utama 

dibandingkan kesehatan. Padahal menjaga kebersihan merupakan pondasi 
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bagi tubuh kita agar terhindar dari penyakit yang tidak diinginkan. Selain itu 

pengaruh faktor kontekstual dan mekanisme struktural yang menghasilkan 

posisi sosial ekonomi individu, maka dari itu tidak boleh meremehkan dalam 

perbaikan kesehatan dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Tindakan 

melawan ketidaksetaraan sosial dapat berdampak potensial pada mekanisme 

biologis yang mempengaruhi kesehatan. Meskipun ketidaksetaraan ini dapat 

diselesaikan dalam lingkungan keluarga, hal itu dapat diperbaiki dengan 

mempromosikan praktik keluarga yang dirancang untuk meningkatkan 

kebiasaan kebersihan pribadi. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang dengan 

personal hygiene baik tidak memiliki hubungan dengan peningkatan kadar 

gout arthritis. Maka perlu diberikan edukasi tentang pentingnya kebersihan 

bagi kesehatan dan juga diharapkan dapat memberikan 

pembelajaran/pemahaman tentang penyakit yang ditimbulkan akibat 

kurangnya menerapkan kebersihan. 

D. Kelemahan Penelitian 

1. Keterbatasan  referensi mengenai penelitian yang dilakukan maupun riset 

sebelumnya sehingga mempengaruhi pembahasan pada penelitian ini yang 

dapat memiliki banyak kelemahan. 

2. Penelitian ini hanya berfokus pada variabel-variabel yang disebutkan pada 

penelitian ini sehingga membatasi variabel yang diteliti. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

E. Kesimpulan 

1. Tidak ada hubungan antara lama kerja dengan peningkatan kadar 

gout arthritis pada petani sayur penyemprot pestisida di Desa 

Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa dengan p-

value 1,000 

2. Ada hubungan antara masa kerja dan peningkatan kadar gout 

arthritis pada petani sayur penyemprot pestisida di Desa Kanreapia 

Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa dengan p-value 0,032 

3. Ada hubungan antara cara penyemprotan dan peningkatan kadar 

gout arthritis pada petani sayur penyemprot pestisida di Desa 

Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa dengan p-

value 0,047 

4. Tidak ada hubungan antara penggunaan APD  dengan peningkatan 

kadar gout arthritis pada petani sayur penyemprot pestisida di Desa 

Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa dengan p-

value 0,678 

5. Tidak ada hubungan antara personal hygiene dengan peningkatan 

kadar gout arthritis pada petani sayur penyemprot pestisida di Desa 

Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa dengan p-

value 0,261 

 

 



85 
 

 
 

F. Saran  

1. Petani diharapkan agar lebih memperhatikan hal-hal yang dapat 

menyebabkan keracunan pestisida seperti kebersihan diri setelah 

melakukan penyemprotan, penggunaan APD, cara penyemprotan 

agar terhindar dari bahaya paparan pestisida yang dapat 

mempengaruhi peningkatan kadar gout arthritis. 

2. Bagi Dinas Kesehatan di lingkup wilayah Desa Kanreapia agar 

memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat terutama 

petani penyemprot pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan 

Tombolo Pao Kabupaten Gowa terkait bahaya pestisida terhadap 

peningkatan kadar gout arthritis. 

3. Bagi Dinas Pertanian di lingkup wilayah Desa Kanreapia agar 

memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja kelompok tani, 

terkhusus yang melakukan penyemprotan pestisida di Desa 

Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 

4. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan 

penelitian ini dan menjadikan bahan referensi, serta mengkaji lebih 

dalam keterkaitan antar variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini. 
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Lampiran 1 

 

KEMENTRIAN AGAMA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 

Samata-Gowa 

KUESIONER 

HUBUNGAN PAPARAN PESTISIDA TERHADAP PENINGKATAN 

KADAR GOUT ARTHRITIS  PADA PETANI SAYUR DI DESA 

KANREAPIA KEC. TOMBOLO PAO KAB. GOWA 

Nomor : 

 

Tanggal : 

 

Bersama ini saya memohon kesediaan bapak/ibu untuk mengisi daftar 

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

penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “Hubungan 

Paparan Pestisida Terhadap Peningkatan Kadar Gout Arthritis Pada 

Petani Sayur Di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten 

Gowa“, untuk itu diharapkan bapak/ibu bersedia meluangkan waktu untuk 

mengisi daftar pertanyaan / pernyataan (kuesioner) berikut: 

1. Identitas Responden 

Nama     :  

Umur (tahun) :  

Lama kerja : Jam/hari 

Masa kerja :            Tahun 

Riwayat penyakit gout arthritis :    
Kadar gout arthritis :  mg/dL 



 
 

 
 

 

2. Kuesioner Cara Penyemprotan 

 

 

 

 

 

 

3. Kuesioner Penggunaan APD 

No. Pertanyaan Ya Tidak 

1. Apakah anda melakukan arah penyemprotan 

searah dengan arah angin? 

  

2. Apakah anda melakukan penyemprotan sambil 

makan dan minum? 

  

3. Apakah anda menghentikan penyemprotan jika 

terasa mual? 

  

No. Pertanyaan Ya Tidak 

1. Apakah anda menggunakan penutup 

kepala saat bekerja? 

  

2. Saya memakai penutup kepala saat 

melakukan penyemprotan pestisida 

untuk melindungi kepala dari paparan 

pestisida dan panas matahari! 

  

3. Apakah anda menggunakan masker saat 

bekerja? 

  

4. Saya menggunakan masker berbahan 

kain / scuba! 

  

5. Saya memakai masker saat melakukan 

penyemprotan pestisida dari awal hingga 

akhir penyemprotan! 

  

6. Apakah anda menggunakan kacamata  

saat bekerja? 

  

7. Saya hanya menggunakan kacamata 

seadanya! 

  

8. Apakah anda menggunakan sarung 

tangan saat bekerja? 

  

9. Saya menggunakan sarung tangan 

berbahan karet/silikon! 

  

10. Apakah anda menggunakan wearpack 

saat bekerja? 

  

11. Saya hanya menggunakan pakaian kaos 

lengan panjang 

  



 
 

 
 

 

 

4. Kuesioner Personal Hygiene 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Apakah anda menggunakan sepatu boot 

saat bekerja? 

  

No. Pertanyaan Ya Tidak 

1. Apakah anda selalu mencuci tangan 

pada saat selesai  bekerja? 

  

2. Jika iya, apakah anda mencuci tangan 

menggunakan sabun ? 

  

3. Saya hanya cuci tangan menggunakan 

air mengalir! 

  

4. Saat bekerja, jika saya lapar langsung 

makan! 

  

5. Setelah pulang bekerja, saya haus dan 

langsung minum tanpa cuci tangan! 

  

6. Apakah setelah pulang bekerja, anda 

mengganti pakain? 

  

7. Apakah anda mencuci pakaian setelah 

pulang bekerja? 

  

8. Saya merendam pakaian setelah pulang 

bekerja, dan mencuci keesokan harinya! 

  

9. Apakah anda bergegas mandi setelah 

bekerja? 

  

10. Jika iya, apakah anda menggunakan 

sampo? 

  

11. Saya mencuci sepatu boot 1x seminggu!   
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DOKUMENTASI 

  
 

 
 

 
 

  
  



 
 

 
 

 

  
 
 

 
Pemeriksaan Kadar Asam Urat  

 

 

Penyemprotan Pestisida                                           Wawancara 
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Lampiran 

MASTER TABEL 

Nama Umur 
Lama 

Kerja 

Masa 

Kerja 

Riwayat 

Penyakit 

Gout 

Arthritis 

Kadar 

Gout 

Arthritis 

Cara 

Penyemprotan 

Penggunaan 

APD 

Personal 

Hygiene 

R 2 2 1 1 2 
1 

1 1 

H 2 1 1 1 2 
1 

2 1 

A 1 1 1 1 2 
2 

1 2 

AR 2 1 1 1 2 
1 

1 1 

B 2 1 1 1 2 
1 

2 2 

S 3 1 1 1 1 
1 

1 1 

S 2 1 1 1 2 
1 

2 1 

R 2 1 1 1 1 
2 

1 1 

B 2 1 1 2 1 
1 

2 2 

R 2 2 1 1 1 
1 

2 2 

S 2 1 1 2 1 
1 

1 1 



 
 

 
 

T 3 1 1 1 2 
1 

1 1 

I 1 1 2 1 2 
1 

1 2 

S 3 1 1 1 2 
1 

2 1 

MN 2 1 1 1 2 
1 

2 2 

S 3 1 1 1 2 
1 

2 2 

A 1 1 1 1 2 
1 

2 1 

R 2 1 1 1 2 
1 

1 2 

R 1 1 2 1 2 
2 

1 1 

MA 3 1 1 1 2 
1 

1 1 

S 2 1 1 1 2 
1 

2 1 

H 1 1 2 1 2 
1 

2 1 

A 2 1 1 1 2 
1 

1 2 

A 1 1 1 1 1 
1 

2 1 

E 2 1 1 1 1 
1 

1 2 

AD 2 1 1 1 2 
1 

1 2 



 
 

 
 

IR 1 1 2 1 2 
1 

1 1 

J 3 1 1 1 1 
1 

1 1 

S 2 1 1 1 2 
1 

1 1 

S 1 1 1 1 2 
2 

1 1 

R 1 1 1 1 2 
1 

1 1 

S 3 1 1 1 2 
1 

2 1 

J 3 1 1 1 2 
2 

2 1 

H 2 1 1 1 2 
1 

1 1 

A 2 1 1 1 2 
1 

1 2 

S 2 1 1 1 2 
1 

1 1 

S 2 1 1 1 2 
2 

1 1 

J 2 1 1 1 1 
1 

2 2 

S 2 1 1 1 2 
1 

1 2 

A 2 1 1 1 1 
1 

1 2 

R 3 1 1 1 1 
2 

2 1 



 
 

 
 

M 3 1 1 2 1 
1 

2 1 

S 1 1 1 1 2 
1 

2 2 

U 3 1 1 1 2 
2 

2 2 

S 2 1 1 1 2 
1 

1 1 

B 3 1 1 1 2 
1 

1 1 

H 3 1 1 1 1 
1 

2 1 

I 2 1 1 1 2 
2 

1 2 

JB 2 1 1 2 1 
1 

2 2 

A 1 1 1 1 1 
2 

2 2 

M 3 1 1 1 2 
1 

2 1 

N 2 2 1 1 2 
1 

2 1 

F 3 2 1 1 2 
2 

1 1 

T 2 1 1 1 2 
2 

1 1 

S 2 1 1 1 1 
1 

2 1 

H 2 1 1 1 2 
1 

1 2 



 
 

 
 

H 1 1 1 1 1 
1 

2 1 

H 1 1 1 1 1 
1 

2 1 

I 2 1 1 1 2 
1 

1 1 

R 3 2 1 1 1 
1 

1 1 

PA 3 1 1 1 2 
1 

1 2 

A 2 1 1 1 1 
1 

2 1 

S 3 1 1 2 1 
1 

2 1 

AH 3 1 1 1 2 
1 

2 1 

K 2 1 1 1 2 
1 

2 2 

S 2 1 1 1 2 
1 

2 1 

W 3 1 1 1 2 
1 

1 2 

A 3 1 1 1 2 
1 

1 2 

M 2 1 1 1 2 
1 

1 1 

T 3 1 1 1 2 
1 

2 1 

J 2 2 1 2 1 
1 

2 1 



 
 

 
 

D 3 1 1 1 2 
1 

2 2 

A 3 2 1 1 2 
1 

2 2 

J 3 2 1 1 2 
1 

2 1 

P 2 2 1 1 2 
2 

1 1 

S 3 1 1 1 2 
2 

2 2 

A 2 1 1 1 2 
1 

2 1 

B 3 1 1 1 2 
1 

2 1 

A 3 1 1 1 2 
2 

2 2 

R 2 1 1 1 2 
2 

2 2 

R 2 1 1 1 2 
1 

2 2 

L 3 1 1 1 2 
1 

2 1 

I 1 1 2 1 2 
1 

2 1 

D 3 1 1 1 2 
1 

2 1 

B 2 1 1 1 2 
1 

2 1 

R 2 1 1 1 2 
1 

2 1 



 
 

 
 

Dg.J 3 1 1 2 2 
1 

2 2 

Y 3 1 1 1 1 
1 

2 1 

S 2 1 1 1 1 
1 

2 1 

H.H 3 1 1 2 2 
1 

2 1 

S 2 1 1 1 2 
1 

2 1 

I 1 1 2 1 2 
1 

2 1 

J 2 1 1 1 2 
1 

2 2 

N 2 1 1 1 1 
1 

2 2 

R 2 1 1 2 1 
1 

2 1 

H 3 1 1 2 1 
1 

1 2 

A 3 1 1 1 1 
1 

2 2 

H 2 1 1 1 1 
1 

2 1 

H 3 1 1 1 1 
1 

2 1 

H 2 1 1 1 1 
1 

2 2 

AR 3 1 1 2 1 
1 

2 2 



 
 

 
 

B 3 1 1 2 1 
1 

1 1 

J 3 1 1 2 1 
1 

1 1 

H. S 3 1 1 2 1 
1 

1 1 

H 3 1 1 1 1 
1 

1 1 

S 3 1 1 2 1 
1 

1 1 

D 3 1 1 2 1 
1 

2 2 

R 3 1 1 2 1 
1 

2 1 

K 3 1 1 2 1 
1 

1 1 

J 3 1 1 2 1 
1 

1 1 

I 3 1 1 1 1 
1 

2 2 

M 3 1 1 1 2 
1 

2 1 

D 3 2 1 1 2 
1 

1 1 

C 3 1 1 1 1 
1 

2 1 

B 3 1 1 2 1 
1 

2 1 

I 3 1 1 2 1 
1 

2 1 



 
 

 
 

L 3 1 1 2 1 
1 

2 1 

MY 3 1 1 2 1 
1 

2 2 

S 3 1 1 2 1 
1 

1 1 

N 3 1 1 1 1 
1 

1 1 

N 3 1 1 2 1 
1 

2 1 

P 3 1 1 2 1 
1 

2 1 

H 3 1 1 2 1 
1 

2 1 

K 3 2 1 1 1 
1 

1 1 

S 3 2 1 2 1 
1 

1 1 

S 3 1 1 1 1 
1 

1 1 

I 3 1 1 1 2 
1 

1 1 

MI 3 1 1 1 1 
1 

1 1 

H 3 1 1 2 1 
1 

1 1 

D 3 1 1 1 1 
1 

1 1 

M 3 1 1 2 1 
1 

1 1 



 
 

 
 

Keterangan : 

Kadar Gout Arthritis 
1 = Tidak Normal 

2 = Normal 

Usia 

1 = Usia Remaja 12-25 Tahun 

2 = Usia Dewasa 26-45 Tahun 

3 =  Usia Lansia 46-65 Tahun 

Riwayat Penyakit Gout Arthritis 
1 = Tidak Ada Riwayat 

2 = Ada Riwayat 

Lama Kerja 
1 = Berisiko 

2 = Tidak Berisiko 

Masa Kerja 
1 = Lama 

2 = Baru 

Cara Penyemprotan 
1 = Tidak Memenuhi Syarat 

2 = Memenuhi Syarat 

Penggunaan APD 
1 = Tidak Lengkap 

2 = Lengkap 

Personal Hygiene 
1 =  Tidak Memenuhi Syarat 

2 = Memenuhi Syarat 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 8 

   Output SPSS 

1. Hasil Univariat 

 

Statistics 

 Umur LK MK 

N 
Valid 131 131 131 

Missing 0 0 0 

Mean 43,62 7,35 27,61 

Median 47,00 8,00 30,00 

Mode 55 8 40 

Std. Deviation 12,184 1,312 13,663 

Minimum 19 3 2 

Maximum 65 8 55 

Umur 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

12-25 15 11,5 11,5 11,5 

26-45 49 37,4 37,4 48,9 

46-65 67 51,1 51,1 100,0 

Total 131 100,0 100,0  

 

Riwayat Penyakit Gout Arthritis 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Ada 101 77,1 77,1 77,1 

Ada 30 22,9 22,9 100,0 

Total 131 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Kadar Gout Arthritis 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Normal 59 45,0 45,0 45,0 

Normal 72 55,0 55,0 100,0 

Total 131 100,0 100,0  

 

Lama Kerja 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Normal 119 90,8 90,8 90,8 

Normal 12 9,2 9,2 100,0 

Total 131 100,0 100,0  

 

Masa Kerja 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Lama 125 95,4 95,4 95,4 

Baru 6 4,6 4,6 100,0 

Total 131 100,0 100,0  

 

Cara Penyemprotan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Memenuhi 115 87,8 87,8 87,8 

Memenuhi 16 12,2 12,2 100,0 

Total 131 100,0 100,0  

 

Alat Pelindung Diri 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Lengkap 57 43,5 43,5 43,5 

Lengkap 74 56,5 56,5 100,0 

Total 131 100,0 100,0  



 
 

 
 

 

Personal Hygiene 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Memenuhi 90 68,7 68,7 68,7 

Memenuhi 41 31,3 31,3 100,0 

Total 131 100,0 100,0  

 

2. Hasil Bivariat 

Lama Kerja * Kadar Gout Arthritis 

Crosstab 

 Kadar Gout Arthritis Total 

Tidak Normal Normal 

Lama Kerja 

Tidak Normal 
Count 54 65 119 

% within Lama Kerja 45,4% 54,6% 100,0% 

Normal 
Count 5 7 12 

% within Lama Kerja 41,7% 58,3% 100,0% 

Total 
Count 59 72 131 

% within Lama Kerja 45,0% 55,0% 100,0% 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,061
a
 1 ,805   

Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,061 1 ,805   

Fisher's Exact Test    1,000 ,526 

Linear-by-Linear 

Association 
,060 1 ,806 

  

N of Valid Cases 131     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,40. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 
 

 

 



 
 

 
 

Masa Kerja * Kadar Gout Arthritis 

Crosstab 

 Kadar Gout Arthritis Total 

Tidak Normal Normal 

Masa Kerja 

Lama 
Count 59 66 125 

% within Masa Kerja 47,2% 52,8% 100,0% 

Baru 
Count 0 6 6 

% within Masa Kerja 0,0% 100,0% 100,0% 

Total 
Count 59 72 131 

% within Masa Kerja 45,0% 55,0% 100,0% 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,153
a
 1 ,023   

Continuity Correction
b
 3,422 1 ,064   

Likelihood Ratio 7,418 1 ,006   

Fisher's Exact Test    ,032 ,025 

Linear-by-Linear 

Association 
5,113 1 ,024 

  

N of Valid Cases 131     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,70. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Cara Penyemprotan * Kadar Gout Arthritis 

Crosstab 

 Kadar Gout Arthritis Total 

Tidak Normal Normal 

Cara Penyemprotan 

Tidak Memenuhi 

Count 56 59 115 

% within Cara 

Penyemprotan 
48,7% 51,3% 100,0% 

Memenuhi 

Count 3 13 16 

% within Cara 

Penyemprotan 
18,8% 81,2% 100,0% 

Total 

Count 59 72 131 

% within Cara 

Penyemprotan 
45,0% 55,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,088
a
 1 ,024   

Continuity Correction
b
 3,950 1 ,047   

Likelihood Ratio 5,524 1 ,019   

Fisher's Exact Test    ,031 ,021 

Linear-by-Linear 

Association 
5,049 1 ,025 

  

N of Valid Cases 131     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,21. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Alat Pelindung Diri * Kadar Gout Arthritis 

Crosstab 

 Kadar Gout Arthritis Total 

Tidak Normal Normal 

Alat Pelindung Diri 

Tidak Lengkap 
Count 24 33 57 

% within Alat Pelindung Diri 42,1% 57,9% 100,0% 

Lengkap 
Count 35 39 74 

% within Alat Pelindung Diri 47,3% 52,7% 100,0% 

Total 
Count 59 72 131 

% within Alat Pelindung Diri 45,0% 55,0% 100,0% 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,351
a
 1 ,554   

Continuity Correction
b
 ,172 1 ,678   

Likelihood Ratio ,351 1 ,553   

Fisher's Exact Test    ,598 ,339 

Linear-by-Linear 

Association 
,348 1 ,555 

  

N of Valid Cases 131     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 25,67. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Personal Hygiene * Kadar Gout Arthritis 

Crosstab 

 Kadar Gout Arthritis Total 

Tidak Normal Normal 

Personal Hygiene 

Tidak Memenuhi 
Count 44 46 90 

% within Personal Hygiene 48,9% 51,1% 100,0% 

Memenuhi 
Count 15 26 41 

% within Personal Hygiene 36,6% 63,4% 100,0% 

Total 
Count 59 72 131 

% within Personal Hygiene 45,0% 55,0% 100,0% 



 
 

 
 

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,723
a
 1 ,189   

Continuity Correction
b
 1,261 1 ,261   

Likelihood Ratio 1,740 1 ,187   

Fisher's Exact Test    ,256 ,131 

Linear-by-Linear 

Association 
1,709 1 ,191 

  

N of Valid Cases 131     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 18,47. 

b. Computed only for a 2x2 table
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