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ABSTRAK 

Nama : Harnia Hadin 

Nim  : 7020011069 

Judul : Gambaran Risiko Kesehatan Kerja Pada Petani Sawit Akibat Paparan 

Pestisida di Desa Pincara Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara 

Penggunaan pestisida sangat berbahaya bagi kesehatan, penggunaan pestisida dapat 

membunuh 355.000 orang setiap tahun di seluruh dunia. Dampak paparan pestisida 

telah menjadi masalah kesehatan lingkungan yang berkembang secara global. 

Meningkatnya kerentanan petani terhadap keracunan pestisida disebabkan oleh 

kurangnya pengetahuan tentang penanganan pestisida yang aman dan tepat. Penelitian 

ini bertujuan unutk melihat gambaran risiko kesehatan kerja pada petani sawit akibat 

paparan pestisida di Desa Pincara Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. 

Populasi dalam peneltian ini yaitu petani sawit di Desa Pincara dengan total 

keseluruhan 71 responden dengan teknik pengambilan sampel yaitu total sampling. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada bahaya kimia dari 71 responden tingkat 

risiko rendah bahaya kimia 7 (9.9%), tingkat risiko tinggi 17 (90.1%). Pada bahaya 

fisik tingkat risiko rendah bahaya fisik 2 (2.8%), tingkat risiko tinggi 69 (67.2%). Pada 

bahaya biologi dari 71 responden tingkat risiko rendah bahaya biologi 12 (16.9%), 

tingkat risiko tinggi 64 (90.1%). Pada bahaya ergonomi dari 71 responden tingkat risiko 

rendah bahaya ergonomi 6 (8.5%), tingkat risiko tinggi 91.5 (91.5%). Kesimpulan 

dalam penelitian ini masyarakat desa pincara khususnya pada petani sawit kurang 

memperhatikan bahaya kimia, fisik, biologi, ergonomi yang berdampak  kepada 

kesehatan. Sehingga peneliti menyarankan agar lebih memperhatikan dengan 

melakukan pengendalian menggunakan APD (Alat Pelindung Diri), membersihkan diri 

setelah melakukan penyemprotan, memperhatikan personal hygine. 

Kata Kunci :Risiko Kesehatan Kerja, Petani, Paparan Pestisida.
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Petani adalah salah satu pekerjaan yang dilakukan manusia untuk 

menghasilkan bahan pangan. Pertanian dan kehutanan secara konsisten 

mendapat peringkat sebagai pekerjaan berbahaya di Uni Eropa. Orang-orang 

yang bekerja di pertanian, termasuk pemilik pertanian, pekerja, dan keluarganya 

serta pekerja sewaan, terpapar bahaya yang mengancam jiwa lima kali lebih 

banyak daripada tenaga kerja lainnya. Pupuk kimia dan produk perlindungan 

tanaman merupakan sarana penting untuk meningkatkan produktivitas sistem 

pertanian, namun penggunaan bahan kimia yang tidak aman ini menimbulkan 

risiko bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan pertanian. Potensi bahan kimia 

yang menyebabkan kerusakan didasarkan pada sejumlah faktor, termasuk 

seberapa berbahaya bahan kimia tersebut serta berapa lama dan seberapa sering 

orang terpapar bahan kimia tersebut (Damalas et al., 2019). 

Pestisida tetap menjadi bagian integral dari kegiatan pertanian di seluruh 

dunia. Pestisida sering digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan 

kualitas produk pertanian. Pestisida adalah senyawa kimia yang digunakan 

untuk membunuh, mengusir, atau mengendalikan hama untuk melindungi 

tanaman sebelum dan sesudah panen. Pestisida bekerja dengan merusak 

organisme target, namun cara kerja pestisida tidak spesifik. Pestisida yang 

paling banyak digunakan adalah insektisida organofosfat, karbamat, dan 

piretroid. Dampak paparan pestisida telah menjadi masalah kesehatan 

lingkungan yang berkembang secara global. Meningkatnya kerentanan petani 

terhadap keracunan pestisida disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang 

penanganan pestisida yang aman dan tepat, bahkan keracunan pestisida 
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merupakan salah satu masalah terbesar di dunia. (World Health Organization 

2020) melaporkan bahwa setidaknya ada sekitar 18,2 per 100.000 pekerja 

pertanian yang mengalami keracunan pestisida terkait dengan pekerjaan 

mereka. Pestisida dapat masuk ke dalam tubuh melalui inhalasi, penyerapan 

kulit, dan konsumsi selama persiapan untuk mengaplikasikan pestisida selama 

penerapan pestisida direkomendasikan oleh International Labour Organization 

(ILO) dan World Health Organization (WHO).  

 Keracunan pestisida akut umumnya kurang terdiagnosis di kalangan 

petani sering terjadi di negara berkembang. Menurut World Health 

Organization (WHO), organisasi kesehatan dunia menyatakan itu disebabkan 

oleh keracunan penggunaan pestisida dapat membunuh 355.000 orang setiap 

tahun di seluruh dunia (Hayati, Kasman dan Jannah, 2018). 

 Pestisida sintetik banyak digunakan oleh petani untuk mengendalikan 

hama dan penyakit di Indonesia. Tingkat penggunaan pestisida di Indonesia 

telah meningkat selama beberapa dekade terakhir dan lebih dari 4.000 merek 

pestisida saat ini terdaftar di Kementerian Pertanian Indonesia dan diizinkan 

untuk dipasarkan di Indonesia. Indonesia sebagai negara agraris memiliki 

tingkat konsumsi pestisida yang tinggi. Data pemerintah Indonesia 

menunjukkan bahwa pada tahun 2019 Indonesia memiliki lahan pertanian 

seluas 8.112.103 hektar. Penyakit yang disebabkan oleh pestisida jangka 

pendek dapat menyebabkan iritasi kulit, namun ,dalam jangka panjang seperti 

gangguan system hormon, kegagalan organ (M. Yuantari et al., 2021). 

Beberapa data juga menunjukan bahwa keracunan pestisida pada petani 

dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Data 

I Provinsi Sulawesi Selatan yaitu dari 1.010 petani yang diperiksa aktivitas 

cholinesterase darah ternyata mengalami keracunan 225 petani (22, 7%) dengan 
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tingkat keracunan ringan 201 petani (89,33 %), keracunan sedang 22 petani (9, 

78%) dan keracunan berat 2 petani (0, 89%) (BPS 2020). 

Sulawesi Selatan merupakan daerah yang didominasi oleh bisnis 

tanaman musiman yang ditanam di sebagian besar wilayah di area ini. Berbagai 

metode budidaya yang digunakan oleh petani didasarkan pada kondisi curah 

hujan dan hubungannya dengan patologi tanah memperkaya keragaman sumber 

daya alam yang ada. Sulawesi Selatan memiliki sumber daya lahan dan iklim 

jenis tanah, material. Luasnya pertanian Sulawesi tidak terlepas dari pemakaian 

pestisida dalam pemberantas hama dan meningkatkan perekonomian yang baik 

bagi petani namun ketika melihat dari sisi kesehatan dan lingkungan pestisida 

dapat memberi pergaruh negatif yaitu pada lingkungan dan kesehatan (BPS , 

2022). 

Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi dengan luas area 

pertanian besar di Indonesia. Luas pertanian Sulawesi Selatan 399.173 Ha lahan 

yang ada di Sulawesi selatan. Selain itu, Sulawesi Selatan merupakan salah satu 

sentra pertanian khususnya hortikultura kelapa sawit. Luas lahan pertanian 

kelapa sawit di Kabupaten Luwu Utara adalah 40.508 hektar. Provinsi Sulawesi 

Selatan  memberikan kontribusi kepala sawit sebesar 3.739 Kg/Ha. Kabupaten 

Luwu Utara dengan produksi kelapa sawit terbesar adalah Luwu Utara yaitu 

sebesar 340.495 ton atau memberikan kontribusi 82,58% terhadap total 

produksi kelapa di Provinsi Sulawesi Selatan. Pestisida untuk mengendalikan 

hama tidak hanya satu jenis. Biasanya, petani mencampurkan lebih dari tiga 

jenis pestisida dalam satu kali penyemprotan. Kajian menunjukkan bahwa lahan 

pertanian di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara Indonesia memiliki 

residu yang aktif.. Bahkan pestisida jenis Gramaxone dengan bahan aktif 

glifosat juga ditemukan pada residu tanah di daerah pertanian. Terlihat bahwa 
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pestisida digunakan dalam jumlah yang masif dan terus menerus, sehingga 

residunya tertinggal di tanah bahkan lebih dari satu sampai tiga bulan (BPS, 

2021). 

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan oleh pemerintah 

Desa Pincara, bahwa mayoritas pekerjaan atau matapencaharian masyarakat 

yaitu sebagai petani, salah satu hasil tani yang dirasakan manfaatnya yaitu 

kelapa sawit, akan tetapi tidak terlepas dari pemakian pestisida guna untuk 

menghilangkan hama atau penyakit. Jumlah KK yang berada di Desa Pincara 

yaitu 162. Petani sawit yang ada di Desa Pincara berjumlah 74 yang dalam 

keberhasilan buah sawit tidak terlepas dari pemakaian pestisida untuk 

mengilangkan hama dan penyakit.  

Pestisida yang banyak digunakan seperti organofosfat, piretroid, dan 

karbamat tentunya berdampak negatif bagi kesehatan. Senyawa pestisida 

organofosfat dan karbamat berikatan dengan kolinesterase. Radikal fosfat 

mengikat secara kovalen ke situs aktif cholinesterase yang menciptakan efek 

kolinergik pada sistem saraf pusat. Keracunan organofosfat bahkan dikaitkan 

dengan peningkatan peroksidasi lipid dan rendahnya kadar glutathione yang 

menyebabkan kerusakan membran sel dan DNA. Berbagai kasus keracunan 

pestisida telah dilaporkan sejak bertahun-tahun. Salah satu kasus keracunan 

pestisida terbesar terjadi di Maroko. Dari tahun 2008 hingga 2018, terdapat 

lebih dari 2000 kasus keracunan akut (Maksuk, 2019). 

Penggunaan pestisida terkait proses sangat berbahaya bagi kesehatan 

petani. Paparan efek penggunaan. Banyak pestisida yang menumpuk di kulit 

petani, yang dapat menyebabkan iritasi dan iritasi gatal-gatal risiko terbesar 

selama fase pemberantasan hama, paparan pestisida melalui saluran pernafasan, 

kemudian mata dan kulit. Petani juga bisa merasakan efeknya melalui paparan 
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langsung dengan menghirup, melalui kulit atau melalui mata. Pestisida 

menanggapi hal-hal sederhana seperti iritasi, rasa demam, mual muntah sebagai 

reaksi fatal yang dapat menyebabkan kematian seperti perforasi, perdarahan dan 

erosi lambung, muntah - muntah, sakit perut dan diare adalah gejala umum 

keracunan pestisida (Widyaningrum et al., 2022). 

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa 50% pestisida yang digunakan 

berasal dari pekerja petani. Dari hasil kajian tersebut, ditemukan 88% 

responden mengalami keracunan akut yang berhubungan signifikan dengan 

lama bekerja (Heeb et al., 2019). 

Sebuah penelitian yang dilakukan di Yogyakarta, Indonesia, 

menunjukkan masalah kesehatan seperti tremor pada kelompok petani yang 

diracuni dengan pestisida organofosfat. Keracunan pestisida organofosfat dapat 

bersifat akut dan kronis. Keracunan pestisida dapat menyebabkan berbagai 

masalah kesehatan, beberapa di antaranya adalah gejala muskarinik yang terdiri 

dari sakit kepala, penglihatan kabur, nyeri dada, keringat berlebih, dan lain-lain. 

Keracunan pestisida dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan (A’yunin 

et al., 2020) 

Berdasarkan uraian-uraian diatas penelitian tertarik melakukan 

penelitan mengenai “gambaran risiko kesehatan akibat paparan pestisida pada 

petani sawit. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dari itu penelitian 

merumuskan masalah “bagaimana gambaran kesehatan kerja akibat paparan 

pestisida. 

C. Definisi Operasional  

a. Definisi Operasional 

Variabel 

Penelitian 

Definisi Operasional  Cara Ukur  

dan Alat 

Ukur 

Kriteria  

Bahaya 

fisik 

Bahaya fisik adalah bahaya 

yang berasal dari 

lingkungan sekitar, atau 

faktor-faktor fisik lainnya 

yang dapat membahayakan 

kesehatan pekerja atau 

mengganggu kinerja 

mereka seperti bekerja di 

bawah terik matari, ataupun 

terjatuh pada saat 

melakukan penyemprotan. 

Wawancara

, kuisioner  

1. Rendah, 

apabila nilai 

jawaban 

responden 

mendapatka

n total 

jawaban <2. 

2. Tinggi 

apabila nilai 

jawaban 

responden 

mendapatka

n total >3. 

 

Bahaya 

kimia 

Bahaya kimia adalah 

potensi bahaya yang timbul 

akibat paparan terhadap 

Wawancara

, kuisioner 

1. Tinggi 

apabila nilai 

jawaban 
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zat-zat kimia. Yang dapat 

menyebabkan keracunan 

melalui kontak tangan, 

menyemprot lawan arah, 

tidak menggunkan masker, 

dan tidak membersihkan 

diri setelah melakukan 

penyemprotan. 

responden 

mendapatka

n total <8. 

2. Tinggi 

apabila nilai 

jawaban 

responden 

mendapatka

n total >9. 

 

Bahaya 

biologi 

Bahaya biologi adalah 

risiko yang timbul akibat 

makhluk hidup seperti 

bakteri dan berbagai 

mikroorganisme lainnya. 

Aspek penting dalam 

bahaya biologi adalah 

personal hygiene seperti 

tidak mencuci tangan, tidak 

menggunakan sarung 

tangan, dan langsung 

mengonsumsi makanan 

setelah melakukan 

penyemprotan. 

Wawancara

, kuisioner 

1. Rendah 

apabila nilai 

jawaban 

responden 

mendapatka

n total <6. 

2. Tinggi 

apabila nilai 

jawaban 

responden 

mendapatka

n total >7. 

 

 

Bahaya 

ergonomi 

Bahaya yang disebabkan 

oleh hubungan antara 

Wawancara

, kuisioner 

1. Rendah 

apabila nilai 
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kondisi fisik pekerja, 

penggunaan alat/fasilitas, 

serta melakukan 

penyemprotan secara 

berlebihan. 

jawaban 

responden 

mendapatka

n total <2. 

2. Tinggi 

apabila 

jawaban 

responden 

mendapatka

n total >3. 

 

 

b. Ruang Lingkup Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pincara, Kecamatan Masamba, 

Kabupaten Luwu Utara dengan petani sawit yang menggunakan 

pestisida. Objek yang menjadi acuan penelitian ini adalah gamvaran 

risiko kesehatan kerja dalam penggunaan pestisida.
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D. Kajian pustaka 

Judul Tahun Tujuan Metode Hasil 

 

Gambaran 

Keselamatan Dan 

Kesehatan Kerja 

Dalam Penggunaan 

Pestisida Pada 

Petani Sayur Di 

Kelurahan Lamaru 

Balikpapan 

2021 Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui gambaran 

keselamatan dan 

kesehatan kerja dalam 

penggunaan pestisida 

pada petani sayur di 

Kelurahan Lamaru 

Balikpapan 

Pada penelitian ini 

menggunakan metode 

kuantitatif dengan teknik 

sampel jenuh/total 

sampling. 

APD dan cara kerja karena 

tingkat pendidikan petani 

yang rendah menyebabkan 

kurangnya pengetahuan 

tentang bahaya pestisida dan 

petani bersentuhan langsung 

dengan pestisida tanpa 

memakai APD yang lengkap 

sehingga menyebabkan 

keracunan akut dengan efek 

lokal yakni gatal-gatal dan 

pusing saat penyemprotan 

dan setelah penyemprotan. 
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Gambaran risiko 

kesehatan kerja 

pada petani akibat 

paparan pestisida 

di desa sudumulyo 

kecamatan 

sukamaju. 

2021 Tujuan penelitian ini 

untuk melihat 

gambaran risiko 

kesehatan petani di 

desa sudumulyo. 

Pada penelitian ini 

menggunakan metode 

kuantatif dengan deskriptif 

observasional. 

Bahwa dari 92 responden 

yang tepapar bahaya kimia 

sebanyak 53 petani di 

kategori sedang, dan di 

ketegori extrim sebanyak 30 

responden. 

Penilaian Risiko 

Kesehatan Kerja 

Pada Penggunaan 

Pestisida Dengan 

Metode HIRARC 

Di Perkebunan 

Sawit Sumatera 

Selatan Indonesia 

Maksuk, 2019  Penelitian ini 

bertujuan untuk 

penilaian risiko 

kesehatan kerja di 

perkebunan sawit 

menggunakan metode 

HIRARC 

Dengan metode yang 

digunakan yaitu hazard 

identification risk 

assessment control 

HIRARC meliputi tahap 

identifikasi hazard, 

penilaian risikodan 

pengendalian risiko 

Bahwa dari 60 pekerja 

dijelaskan bahwa keluhan 

yang paling banyak adalah 

kulit gatal dan nyeri otot 

masing – masing sebanyak 

61,7%. Berdasarkan 

wawancara dengan pekerja 

PT. S diketahui bahwa belum 

tersedianya APD yang sesuai 
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standar dan belum ada 

pengawasan serta pemberian 

sanksi kepada pekerja yang 

tidak menggunakan APD, 

dengan pemberian sanksi 

berupa denda atau peringatan 

keras dari atasan diharapkan 

dapat mengurangi pekerja 

yang tidak menggunakan 

APD 

Gambaran Upaya 

Keselamatan Dan 

Kesehatan Kerja 

Dalam Penggunaan 

Pestisida 

Made Canita 

Rianty, 2019  

Tujuan penelitian ini 

bertujuan untuk 

melihat gambaran 

upaya dalam 

penggunaan pestisida 

Jenis penelitian yang 

digunakan adalah studi 

deskriptif pendekatan 

potong lintang (cross 

sectional) yaitu rancangan 

penelitian dengan 

Dari 15 petani, 9 petani 

memiliki usaha K3 tahap 

pasca implementasi buruk, 

dan 6 petani memiliki upaya 

pasca K3 yang baik 

faseimplementasi. Upaya K3 
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melakukan pengamatan 

atau pengukuran pada saat 

bersamaan 

dalam penggunaan pestisida 

15 petani, 8 petani sudah 

upaya K3 baik dan 7 orang 

petani memiliki kemampuan 

K3 sedang. Dari 

pemeriksaan kolinesterase, 4 

petani menderita toksik 

ringan dan 11 petani 

menderita sedang beracun. 

 

Pengendalian 

Risiko Kesehatan 

Petani Akibat 

Paparan Pestisida 

Di Kawasan 

Pertanian   

Maksuk.2021  Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk 

mengidentifikasi 

risiko kesehatan bagi 

petani akibat paparan 

pestisida 

Penelitian ini merupakan 

penelitian observasional 

dengan menggunakan 

metode HIRARC. Untuk 

mempelajari subjek. 

Hasil identifikasi risiko 

dilakukan dalam tiga 

kegiatan yang sering 

dilakukan petani, yaitu: 

Sebelum, selama dan setelah 

aplikasi pestisida, skala 
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 Subjek adalah petani yang 

menggunakan pestisida. 

Informasi yang 

dikumpulkan melalui 

wawancara dan persepsi 

risiko rendah hingga sedang. 

Pintu masuk pengendalian 

sesuai skala potensi bahaya 

dan risiko dengan 

pengendalian administratif 

dan penggunaan alat 

pelindung diri. Kesimpulan 

manajemen risiko dengan 

metode HIRARC dapat 

digunakan sebagai tindakan 

preventif, karena potensi 

bahaya telah teridentifikasi 

dan dianalisis risiko terkait 

dinilai, tindakan 

pengendalian yang tepat 

dapat diusulkan dan 
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dilakukan. 

Analisis Risiko K3 

Pemberantasan 

Hama Pekerjaan 

Pertanian Jeruk Di 

Kabupaten 

Banyuwangi 

Fajar Khaula 

Rizkya Akbar 

Dkk. 2019. 

Tujuan dari penelitian 

ini adalah analisis 

risiko K3 bagi petani 

Jeruk Di Desa 

Sidorejo Kecamatan 

Purwoharjo 

Kabupaten 

Banyuwangi. 

Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif 

dengan menggunakan 

metode kualitatif dengan 

pendekatan observasional 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa risiko 

K3 ditemukan pada 

pekerjaan jeruk 

Petani sangat berisiko 

menghirup kabut pestisida 

selama fase pengendalian 

hama (kelas risiko 6 Dapat 

diterima), mata terpapar 

kabut pestisida (tingkat 

risiko 6 dapat diterima), kulit 

terpapa kabut pestisida 

(tingkat risiko yang dapat 

diterima 6), meluncur 

(tingkat risiko yang dapat 
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diterima 1) dan terlalu lama 

membawa kontainer kargo di 

bahu (kelas risiko 5 dapat 

diterima). 

Analisis Risiko 

Pajanan Pestisida 

Terhadap 

Kesehatan Petani 

Maria G. Catur 

Yuantari, 2022 

Tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui 

alur pajanan pestisida 

yang dapat masuk ke 

tubuh petani berbasis 

analisis risiko 

Metode penelitian dengan 

exploratory research 

dengan desain penelitian 

cross Sectional. 

Pengumpulan data 

dilakukan dengan 

observasi dan wawancara 

pada 54 petani. 

Pajanan pestisida dapat 

masuk ke dalam tubuh petani 

melalui kulit, pernapasan 

dan pencernaan. Petani dapat 

terpajan pestisida pada 

waktu membawa, 

menyimpan, memindahkan 

konsentrat, mencampur, 

menyemprot serta 

membersihkan alat semprot 

yang telah digunakan. 

Berdasarkan hasil 
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perhitungan RQ (Risk 

Quotient) 54 petani 

mendapatkan nilai lebih dari 

1, yang berarti lebih dari 

batas aman yang diperkenan. 

40,7% petani menggunakan 

bahan aktif dalam sekali 

pencampuran lebih dari 10 

jenis serta 51,9% petani 

melakukan penyemprotan 

menghabiskan 6-10 tangki 

dalam sehari. 

Bahaya Paparan 

Pestisida Terhadap 

Kesehatan 

Manusia 

Oktofa Setia 

Pamungkas,2019 

Untuk melihat bahaya 

paparan pestisida 

terhadap kesehatan 

manusia 

Metode penelitian tersebut 

kualitatif 

Keracunan pestisida 

berpengaruh terhadap kerja 

organ dan sistem organ. 

Intake racun pestisida dapat 
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terjadi secara sadar maupun 

tidak sadar melalui kulit, 

pernafasan dan secara oral. 

Keracunan pestisida ditandai 

dengan gejala penurunan 

kondisi kesehatan level 

ringan hingga berat, 

meskipun demikian 

diagnosis yang akurat 

memerlukan proses medis 

baku. 

Manajemen Risiko 

di PT. Maruki 

Internasional 

Indonesia 

Ika Triwati, 2021 Untuk melihat 

Manajemen Risiko di 

PT. Maruki 

Internasional 

Penelitian dilakukan 

dengan menggunakan 

Metode Hazard 

Identification, Risk 

Hazard yang paling tinggi 

oleh para pekerja yaitu 

terdapat pada beberapa 

faktor, seperti Pada factory 1 

– 3 merupakan tempat 
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Makassar 

(HIRARC) 

Indonesia Makassar 

(HIRARC) 

Assessment, and Risk 

Control (HIRARC) 

produksi dengan hazard 

tertinggi karena pada factory 

tersebut yaitu dilakukan 

proses pemotongan kayu 

menggunakan mesin. 

Sementara para pekerja tidak 

menggunakan APD yang 

lengkap, dimana setiap 

mesin yang ada juga 

menghasilkan tingkat 

kebisingan yang tinggi. Hal 

tersebut sangat 

memungkinkan terjadinya 

kecelakaan kerja terutama 

pada pendengaran setiap 
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pekerja yang ada di factory 1 

– 3. 

Analisis Risiko K3 

Pemberantasan 

Hama Pekerjaan 

Pertanian Jeruk Di 

Kabupaten 

Banyuwangi   

  

 

Fajar Khaula 

Rizkya Akbar, 

2019 

Tujuan dari penelitian 

ini adalah 

menganilisis risiko 

K3 di petani jeruk 

Desa Sidorejo 

Kecamatan 

Purwoharjo 

kabupaten 

Banyuwangi. 

Penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif yang 

menggunakan metode 

kualitatif dengan 

pendekatan observasional 

mengacu pada standar 

AS/NZS 4360:2004 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa risiko 

K3 yang terdapat pada 

pekerjaan petani jeruk 

khususnya pada tahap 

pemberantasan hama adalah 

risiko menghirup kabut 

pestisida (risk rating 6 yaitu 

acceptable), mata terpapar 

kabut pestisida (risk rating 6 

yaitu acceptable), kulit 

terpapar kabut pestisida (risk 

rating 6 yaitu acceptable), 

terpeleset (risk rating 1 yaitu 



 

20 
 

acceptable) dan terlalu lama 

membawa beban tangki di 

pundak (risk rating 5 yaitu 

acceptable). Kesimpulan 

dari penelitian ini adalah 

risiko K3 paling tinggi yang 

dialami oleh petani terdapat 

pada proses pemberantasan 

hama, khususnya pada saat 

menyemprotkan pestisida. 

Paparan pestisida dapat 

melalui mata, pernafasan, 

dan kulit. 

Gambaran 

Keselamatan Dan 

Kesehatan Kerja 

Marlin Dkk, 2021 Untuk melihat 

gambaran 

keselamatan dan 

ada penelitian ini 

menggunakan metode 

kuantitatif dengan teknik 

terdapat gambaran 

keselamatan dan kesehatan 

kerja dalam penggunaan 
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Dalam Penggunaan 

Pestisida Pada 

Petani Sayur Di 

Kelurahan Lamaru 

Balikpapan 

kesehatan kerja dalam 

penggunaan pestisida 

pada petani sayur di 

Kelurahan Lamaru 

Balikpapan 

sampel jenuh/total 

sampling. Metode 

pengambilan data dalam 

penelitian ini dilakukan 

dengan observasi 

menggunakan analisis 

univariat yakni yang 

memuat distribusi 

frekuensi untuk 

mendeskripsikan alat 

pelindung diri dan cara 

kerja 

 

 

 

 

pestisida pada petani sayur di 

Kelompok Tani Mentari Jaya 

berdasarkan alat pelindung 

diri sebanyak 38% dan cara 

kerja sebanyak 57%. 
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Pengetahuan dan 

praktik petani 

tentang praktik 

pertanian yang 

(GAP) tentang 

penggunaan 

pestisida yang 

aman di 

Indonesia. 

Istriningsih dkk, 

2022 

Penelitian ini bertujuan 

untuk menyelidiki 

kesenjangan antara 

pengetahuan petani 

tentang GAP untuk 

penggunaan pestisida 

yang aman dan 

penerapannya 

Penelitian ini dilakukan 

pada tahun 2020 di lima 

Provinsi di Indonesia. 

Pengumpulan data primer 

melalui survei, dimana 298 

responden menjawab 

kuesioner terstruktur. 

Survei juga 

mengidentifikasi sumber 

informasi yang dicatat dan 

pengalaman responden 

terpapar pestisida. 

Ada perbedaan yang 

signifikan dalam hasil analisis 

pertama. Hasil ini tampaknya 

mengkonfirmasi hasil analisis 

lebih lanjut menggunakan 

IPA, yang menunjukkan 

bahwa tingkat pengetahuan 

yang tinggi tidak berarti 

bahwa petani akan 

menerapkan pengetahuan ini 

dalam praktik. hal ini sangat 

relevan untuk memakai sarung 

tangan dan masker, 

menggunakan alat untuk 

menghilangkan sumbatan, 
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tidak pernah membersihkan 

nosel yang tersumbat dengan 

meniupnya, dan membuang 

wadah kosong dengan benar 
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E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran risiko akibat 

paparan pestisida di Desa Pincara. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui gambaran bahaya fisik pada pengguna pestisida 

petani sawit di Desa Pincara. 

b. Untuk mengetahui gambaran bahaya kimia pada pengguna pestisida 

petani sawit di Desa Pincara. 

c. Untuk mengetahui gambaran bahaya biologi pada pengguna 

pestisida petani sawit di Desa Pincara. 

d. Untuk mengetahui gambaran bahaya ergonomi pada pengguna 

pestisida petani sawit di Desa Pincara. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Pendidikan 

Diharapkan penelitian ini menjadi sumber informasi selanjutnya dan 

sebagai bahan referensi untuk istitusi mengenai gambaran kesehatan 

kerja pada petani akibat paparan pestisida di Desa Pincara. 

2. Bagi Peneliti atau Mahasiswa  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan 

bagi peneliti selanjutnya tentang gambaran kesehatan kerja pada petani 

sawit akibat paparan pestisida di Desa Pincara. 

3. Bagi Masyarakat 
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Diharapkan dari penelitian ini bisa menjadi acuan masyarakat bahwa 

pengunaan pestisida terlalu sering dan secara terus menerus bisa 

berdampak bagi kesehatan manusia. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Pestisida 

Pestisida adalah bahan berasal dari kimia yang dipergunakan mematikan 

hama, serangga, jamur dan gulma. Pestisida telah banyak dipakai dalam 

pengendalian hama dan penyakit untuk pertanian. Pestisida juga dipakai di 

rumah tangga untuk membunuh nyamuk, kecoa dan banyak serangga berbahaya 

di sisi lain, pestisida terbukti meracuni mnusia. Pestisida berasal dari bahasa 

Inggris yaitu pest berarti hama dan cida berarti membunuh hama dan penyakit 

bagi petani, sangat luas, yaitu kutu, gulma, penyakit tanaman yang disebabkan 

oleh fungi (jamur), bakteri dan virus, nematoda (cacing) (Marlina & Ard, 2021). 

Berdasarkan Keputusan Menteri No. 434.1/Kpts/TP.207/7/2001 tentang 

Persyaratan dan tata cara pendaftaran pestisida, apa dimaksud dengan pestisid 

aialah seluruh bahan kimia dan bahan lainnya serta mikroorganisme dan virus 

digunakan untuk: 

1. Memberantas hama perusak tanaman, bagian tanaman atau hasil 

pertanian. 

2. Pemberantasan gulma terhadap daun mati dan menghambat 

pertumbuhan yang tidak baik 

3. Menghilangkan atau mencegah parasit eksternal pada hewan peliharaan 

dan ternak. 

4. Pemberantasan atau pengendalian hama air. 

5. Menghancurkan atau menghambat hewan dan mikroorganisme dan alat 

transportasi. Memusnahkan hewan yang ingin menimbulkan penyakit 

hewan harus jaga dan  digunakan pada tanaman, tanah atau air (Suparti 

et al., 2021). 
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Berdasarkan fungsi pestisida yaitu insektisida, fungisida, herbisida, dan 

pestisida, Menurut sifat kimianya, ada empat jenis pestisida ini termasuk 

organoklorin, organofosfat, peritrae, dan karbamat. Jenis pestisida yang sering 

dipakai oleh masyarakat yaitu ialah organofosfat karena mampu mengendalikan 

berbagai hama, organofosfat sampai sekarang masih dipakai karena jangkaun 

yang luas oleh para petani (Kaur et al., 2019). 

Seiring waktu, teknologi di bidang ini berkembang pertanian 

menghasilkan pestisida bisa membantu para petani untuk menjaga tanaman dan 

tanaman bebas dari hama memperbanyak dan meningkatkan kesejahteraan 

petani. Padahal, pestisida memiliki efek negatif pengguna, jika tidak digunakan 

dengan benar, penggunaan pestisida (Canita R. & Sudiadnyana, 2020). 

1. Lahan pertanian tercemar 

Pencemaran diartikan sebagai masuknya organisme hidup, zat, 

energi atau yang lian  di lingkungan sekitar sengaja atau tidak sengaja 

sengaja dari aktivitas manusia dan dari alam menghasilkannya 

menurunkan kualitas lingkungan kembali beroperasi normal. Kegiatan 

pertanian merupakan penyebab terjadinya pecemaran lingkungan selain, 

lalu lintas dan sisa industri. Kontaminan dalam hasil makanan hanya 

sebagaian telah berpotensi toksisitasnya terutama untuk efek yang lama. 

Dampak negatif suatu pecemaran hasil pertanian ialah mengurangi 

kuantitas dan kualitas hasil tani merusak lingkungan sekitar kita.. 

Kehadiran pestisida yang ada dalam tanah membawa keruksakan yang 

ada dalam tanah tersebut. Pestisida berlaku pestisidak komposisi 

pestisida, dosis dan frekuensi, dosis pestisida yang digunakan, jumlah 

residu pestisida di dalam (Perspektif & George, 2022). 



 

28 
 

Tanah dapat mempengaruhi tanah, jenis dan apa yang ada 

didalam tanah lempung bahan organik di dalam tanah. Penyerapan 

senyawa kimia dari pestisida di dalam tanah dan jenis tanah liat, ada 

beberapa pestisida yang mengandung kelompok bermuatan, pestisida 

bermuatan positif  terserap di pesawat tanah liat bermuatan negatif dan 

bahan organik tanah menjadi lebih banyak kandungan liat dan dalam 

tanah, kapasitas sisa pestisida dalam tanah juga meningkat. Periode 

dekomposisi pestisida dalam tanah berbeda-beda sesuai residu yang ada 

pestisida, jenis tanah, sifat-sifat tanah, pH, megandung liat dan bahan 

organic (M. G. C. Yuantari et al., 202 C.E.). 

2. Pestida terhadap lingkungan 

Penggunaan pestisida pada tanaman bisa menguntungkan akan 

tetapi ketika di pakai secara terus menerus akan meninggalkan residu 

dan residu merusak aneka ragam hayati yang ada tanah, air dan akan 

berdampak juga ke kesehatan (Pamungkas, 2018). 

3. Penggolongan pestisida 

Menurut (Joko et al., 2020) penggolongan pestisida sebagai berikut: 

a. Pestisida, khususnya insektisida yang berfungsi membunuh 

serangga 

b. Larvisida, khususnya insektisida yang digunakan untuk 

membunuh larva serangga 

c. Versus Fungisida, khususnya insektisida yang digunakan untuk 

membunuh kapang (jamur) 

d.  Mitisida, khususnya insektisida yang digunakan untuk 

membunuh "tungau" 
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e.  Racun tikus, khususnya insektisida yang digunakan untuk 

membunuh hewan pengerat 

f. Herbisida adalah pestisida yang digunakan untuk membunuh 

gulma dan tanaman berbahaya 

g. Mollucida, khususnya insektisida yang digunakan untuk 

membunuh siput pestisida bias mengbunuh organisme ini 

dengan menyebabkannya kracu, jadi mungkin juga beracun bagi 

manusia. Pada manusia, pestisida sangat beracun atau bias 

menyebabkan kematian, ada pestisida tidak beracun dapat 

menyebabkan iritasi mata, hidung dan mulut 

4. Pestisida terhadap kesehatan manusia 

Menurut (Canita R. & Sudiadnyana, 2020) awalnya peningkatan 

pengguna pestisida di gunakan karena naiknya tingkat produksi , tetapi 

menurut ekologi yang dengannya setiap racun akan masuk kedalam 

lingkungan itu sendiri dan ke pengguna, jadi pengguna pestisida yang 

sudah lama disimpan harus hati-hati karena efeknya toksisitas akut, 

kronis dan bahkan fatal. Efek negatif dapat terjadi  disebabkan bahan 

kimia pertanian menjadi 2 kategori, yaitu: 

a. Efek pada masyarakat , khususnya keracunan akut penyakit 

kronis seperti karsinogenesis, teratogenisitas, dan hipertrofi 

biologi, 

b. Pengaruhnya lingkungan, termasuk mengaggu ekosistem pada 

umumnya manusia selalu terpapar (exposure) pestisida pada 

dosisnya kecil, dan akan meningkat lebih banyak lagi jika 

pestisida tetap ada melalui perbesaran biologi. Keracunan 
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pestisida dapat terpapar secara langsung dan dapat juga terpapar 

karena makanan yang suda terkontaminasi dengan pestisida. 

B. Tinjuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja  

Menurut Mathias dan Jakson (2002), kesehatan kerja adalah suatu 

kondisi yang mengacu pada stabilitas fisik, mental dan emosional secara umum, 

orang yang sehat adalah individu yang bebas dari penyakit, cedera, dan masalah 

kesehatan mental emosi yang merusak fungsi Unsur-unsur kesehatan berkaitan 

erat langsung maupun tidak langsung dengan lingkungan kerja dan karyawan 

langsung dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas. 

Keselamatan kerja merukan isu yang sangat penting didunia pekerjaa. 

Pekerjaan yang dilakukan tepat waktu biasanya pekerjaan yang dilakukan 

dengan baik dan hasil yang baik sehingga dapat mengeluarkan produk yang 

berkualitas tanpa adanya kecelakaan kerja pada pekerja baik itu secara fisik, 

mental. Keselamatan kerja dapat menghasilkan produk lebih baik jika 

dijalankan dengan benar (Hendrawan, 2020). 

Keamanan bekerja harus dipastikan mendaparkan perlindungan 

karyawan, terkait keselatan dan kesehatan, serta memelihara akhlak, 

pengobatan yang layak serta moralitas beragama. Penyediaan ini supaya 

karyawan dapat melakukan pekerjaan secara aman dan produktivitas pekerja 

juga aman dan pekerja dapat dipasikan bekerja dengan aman (Nan Wangi, 

2020). 

Keselamatan  kerja juga harus disediakan perlindungan pekerja dalam 

kaitannya dengan aspek keselamatan, kesehatan, pemeliharaan akhlak, 

pengobatan yang layak dan moralitas agama. Penyediaan yang disediakan agar 

karyawan dapat melakukannya dapat melakukan pekerjaannya dengan aman 

untuk meningkatkan hasil kerja dan produktivitas tenaga kerja. Jadi bekerja 
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adalah suatu keharusan untuk memastikan perlindungan kesehatan dan 

keselamatan mereka setiap hari kerja (Hendrawan, 2020). 

1. Teori Kecelakaan dan Kesehatan Kerja  

Penyebab kecelakaan kerja diantaranya yaitu: 

a. Teori Domino Heinrich 

Teori ini mengemukakan tentang kecelakaan merupakan rangkaian  

kejadian, ada 5 yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan yaitu  

lingkungan, kesalahan manusia, perbuatan ataupun kondisi yang tidak 

aman  serta cedera atau kerugian. Menurut teori ini, pencegahan dapat 

diwujudkan dengan melakukan tindakan menghilangkan salah satu 

domino agar bisa mengacaukan bahkan mengganggu efek. Heinrich 

mengemukakan bahwa faktor utama dalam kecelakaan yaitu bahaya 

mekanis serta perilaku tidak aman, sehingga perlu menghilangkan hal 

tersebut.  

b. Teori Multi Causation  

Teori Multi Causation atau bisa disebut teori multi penyebab 

merupakan suatu kondisi dimana terjadi kecelakaan yang disebabkan 

oleh lebih dari 1 penyebab dari timbulnya kecelakaan tersebut. Seperti 

penyebab perlakuan, serta adanya kondisi tidak aman yang dapat 

mengakibatkan kecelakaan.  

c. Teori Gordon  

Menurut teori ini kecelakaan adalah hasil dari interaksi antara 

korban kecelakaan, perantara terjadinya kecelakaan, dan juga 

lingkungan yang kompleks, yang tidak dapat dijabarkan hanya dengan 

mempertimbangkan salah satu dari 3 faktor yang terlibat. Maka dari itu 



 

32 
 

penghubung terjadinya insiden/kecelakaan, serta lingkungan yang 

mendukung hendaklah diketahui. 

d. Teori reason  

Teori reason ini mengemukakan bahwa kecelakaan kerja terjadi 

karena   adanya celah atau lubang dalam pertahanannya. Sistem ini bisa 

berupa prosedur, pelatihan, serta aturan mengenai keselamatan kerja 

dalam (Suwardi dan Daryanto,2018). 

Sedangkan menurut (Marlina & Ard, 2021) syarat dalam keselamatan dan 

kesehatan kerja dalam peraturan perundangan No. 1 tahun 1970 Pasal 3 sebagai 

berikut: 

1. Mencegah terjadinya kecelakaan 

2. Meminimalisir kecelakaan dan pemadaman  

3. Mencegah risiko ledakan 

4. Menyediakan akses keluar jika terjadi kebakaran darurat dan keadaan 

daurat 

5. Bantuan kecelakaan 

6. Melengkapi karyawan dengan alat pelindung diri 

7. Pencegahan dan Pengendalian terjadinya (PAK) juga fisik maupun 

psikis 

8. Selalu menjaga kebersihkan di lingkukan kerja 

9. Mengamankan dan memudahkan pengangkutan seseorang  

10. Memeliharaan semua bagian bangunan 

11. Keselamatan dan kelancaran operasi bahkan selama pembongkaran. 

12. Hindari paparan aliran listik yang bahaya 

13. Menyesuaian dan kehati-hatian dalam sebuah pekerja yang dapat 

menimbulkan kecelakaan. 



 

33 
 

Kesehatan atau (health) ialah derajat seseorang dalan fisiologis dan dan 

psikoligis bagi setiap individu. Menurut (Maksuk, 2019) berpendapat kesehatan 

dan keselamatan kerja adalah semua jenis meningkatkan tingat kesehatan isik 

mental, sosial, untuk semua pekerja atau tenaga kerja didalamnya, sedangkan 

menurut Kesehatan kerja atau  (Occupational Health) adalah aspek yang saling 

berpegang antara lingkungan kerja dengan pekerja baik secara langsung dan 

tidak langsung agar menciptkan produktifitas yang baik, kesehatan kerja dapat 

mempengaruhi produktivitas.  

Dapat disimpulkan berdasarkan fungsi diatas bahwa keamanan kerja 

(K3) tidak benar hal penting yang harus diterapkan oleh setiap orang pekerjaan. 

UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, Pasal 87. Penerapan K3 di ruang kerja 

dirancang untuk melindungi kolega, keluarga karyawan, konsumen dan lain-

lain. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan kerja. Fungsi K3 

sangat penting dari sudut pandang moral, hukum dan ekonomi. Setiap orang 

sebuah perusahaan yang menjadi ruang kerja bagi sekelompok orang Ini adalah 

tugas untuk memastikan bahwa karyawan tetap aman (Setyawan, 2020). 

Dalam Islam sendiri kita diajarkan untuk melaksanan yang terbaik 

bekerja sebaik mungkin tanpa mengabaikan keselamatan, hal ini erat kaitannya 

dengan Firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah 2: 195 yaitu: 

 

ب   َ يُحِ حْسِنُوْاۛ  اِنَّ اللّٰه
َ
ةِۛ  وَا

َ
ك
ُ
ى التَّهْل

َ
مْ اِل

ُ
يْدِيْك

َ
قُوْا بِا

ْ
ا تُل

َ
ِ وَل نْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰه

َ
  وَا

مُحْسِنِيْنَ 
ْ
   ١٩٥ال

Terjemahnya: Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu 

ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang berbuat baik (Terjemahan Kemenag 2019) 

Berbuat baik adalah melakukan atau melakukan pekerjaan dengan benar 
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dan bersihkan dari ketimpangan atau kerusakan. Kami didorong selalu 

melakukan pekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh peringatan Allah 

menciptakan sesuatu dan memberikannya kepada manusia manfaatkan dan 

manfaatkan sebaik mungkin. Allah SWT tidak ingin menghancurkan bumi. Kita 

adalah ciptaan Allah SWT dibekali akal sehat dan pengetahuan tidak boleh 

melakukan ini kerusakan yang bias melakukan yang berbahaya melukai dri juga 

dapat kerugian atau konsekuensi kepada orang lain dan lingkungan. 

Kita sebagai manusia harus saling mengingatkan dan dan tidak 

melakukan keburukan, seperti pada hadist HR. Bukhari dari Abdullah Bin 

Amru, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda : 

 

 

Artinya : “Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat”. (HR.Bukhari. 

no 3461). 

Dari hadits ini kita dapat mengutip yang menarik bagi kita untuk 

kebaikan, untuk mengingatkan satu sama lain tentang kebaikan meski hanya 

setitik, ada manfaatnya, ini benar baik di setiap tempat. Pekerja sangat perlu 

untuk saling mengingatkan lakukan pekerjaan untuk menghindari kecelakaan di 

masa depan yang dapat merugikan bagi perseroan maupun perseroan pejabat. 

Menurut filosifis, K3 dapat diartikan usaha untuk menjamin 

keselamatan pekerja baik jiwa dan raga, biasaya orang berfikit tentang 

pekerjaan dan hasilnya untuk sejahtera dan maju. Menurut ilmiah K3 diartikan 

sebagai ilmu penerapan dala pencegahan terjadinya kecelakaan kerja dan PAK. 

Menurut hukum K3 diartikan setiap pekerja datang ketempat kerja dalam 

kondisi yang baik aman dan produktifitas efisien (Widyaningrum et al., 2022). 
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Menurut (Ibrohim, 2019) adapun sumber bahaya yang dapat terjadi 

sebagai berikut: 

1. Bahaya fisik mungkin termasuk radiasi, suhu ekstrim, cuaca, 

pencahayaan, getaran, tekanan udara.  

2. Bahaya kimia berupa gas, cairan, padatan memiliki sifat toksik 

(beracun), mengiritasi (iritasi), mencekik (obstruktif), mudah terbakar, 

mudah meledak, korosif. 

3. Bahaya Biologi Bahaya yang mungkin timbul terutama mikroorganisme 

yang dapat menyebabkan gangguan Kesehatan, seperti bakteri, jamur, 

virus. Bahaya biologi berupa serangan serangga, jamur, bakteri, virus, 

dll ada bahaya biologi di lingkungan kerja. Volume satuan pekerja yang 

mengolah atau mengolah produk nabati atau biologi hewan, penanganan 

makanan, pengangkutan limbah dengan sanitasi kebersihan 

pribadi/lingkungan dan lingkungan kerja yang buruk yang tidak cukup. 

4. Bahaya ergonomi adalah bahaya yang dapat menyebabkan gangguan 

fisik tubuh tidak fit dan cara bertindak yang salah risiko psikologis stres 

dapat muncul dalam bentuk tekanan. Faktor risiko ergonomi, seperti 

desain alat, mesin, dan lokasi pekerjaan yang buruk, angkat berat, 

kelebihan beban berlebihan, pencahayaan tidak memadai, getaran, 

gerakan berlebihan terlalu berulang dengan atau tanpa posisi kerja yang 

berbeda tidak nyaman, dapat menyebabkan penyakit pada sistem 

musculoskeletal pekerja. 

C. Tinjauan Umum Tentang Risiko 

Pengertian risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

adalah konsekuensi yang tidak menyenangkan dari sesuatu (berbahaya). 

Tindakan atau perbuatan menurut (Lazuardi et al., 2022), risiko K3 adalah 
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risiko mengacu pada sumber bahaya dalam kehidupan bisnis aspek manusia, 

peralatan, material dan lingkungan kerja. Risiko adalah kemungkinan terjadinya 

sesuatu yang akan berdampak ke tujuan, diukur dengan hukum sebab dan 

akibat. Risiko diukur dengan menggunakan nilai probabilitas dan konsekuensi. 

Konsekuensi atau efek hanya terjadi ketika ada bahaya dan kontak atau paparan 

antara orang dan peralatan atau materi terkait (Jaya et al., 2021). 

Menurut  (Ihsan et al., 2019), ada 5 macam tipe risiko, yaitu : 

1. Risiko Keamanan 

Bahaya keamanan memiliki probabilitas rendah, tingkat 

kekritisan, dan konsekuensinya besar, tajam, dan ketika kontak terjadi, 

itu langsung terlihat memengaruhi penyebab risiko keamanan lebih 

dikenal dan lebih spesifik tentang keselamatan manusia dan pencegahan 

kecelakaan di tempat kerja. 

2.  Risiko Kesehatan 

Bahaya kesehatan memiliki kemungkinan tingkat paparan yang 

tinggi dan konsekuensi kecil dan karakter kronis sulit untuk mengetahui 

penyebab risiko kesehatan dan lebih berfokus pada kesehatan manusia.  

3. Risiko Lingkungan  

Ekologi risiko lingkungan melibatkan berbagai interaksi Risiko 

lingkungan dan ekologi lebih terfokus pada dampak untuk tipe habitat 

dan ekosistem yang jauh dari sumber risiko. 

4. Risiko Keuangan 

Risiko keuangan memiliki risiko jangka panjang dan jangka 

pendek kerusakan properti terkait dengan penyelesaian dan 

pengembalian asuransi dalam hal risiko keuangan, fokusnya lebih pada 

kemudahan penggunaan dan prospekkeuangan. 
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5.  Risiko Sosial 

Risiko sosial mempertimbangkan pendapat masyarakat kinerja 

organisasi dan produktif, semuanya dipertaruhkan masyarakat berfokus 

pada penilaian dan persepsi orang. 

Didalam ajaran islam manusia dianjurkan untuk mengindari risiko 

sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Hasyr ayat 18 yaitu: 

 َ ۗ اِنَّ اللّٰه َ ٍۚ وَاتَّقُوا اللّٰه مَتْ لِغَد  ا قَدَّ تَنْظُرْ نَفْسٌ مَّ
ْ
َ وَل مَنُوا اتَّقُوا اللّٰه

ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
ي هَا ال

َ
خَبِيْرٌ ۢبِمَا    يٰٓا

وْنَ 
ُ
  ١٨تَعْمَل
 

Terjemahnya : Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 

Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 

untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah 

Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan (Terjemahan Kemenag 2019). 

Ayat ini memberitahu kita untuk selalu memperhatikan setiap orang 

tindakan kita, perilaku kita dan takut kita kepada Allah SWT untuk 

mempersiapkan setelah itu kita disuruh mengerjakan Allah SWT dan Jauhi 

larangan. Dengan ini kami selalu mencegah tindakan yang Allah SWT tidak 

menyukainya dan dapat merugikan kita demi Allah SWT saya benar-benar tidak 

suka ketika orang melakukan apa yang mereka bias berbahaya bagi dirinya 

sendiri jadi tidak ada bentuk kontrasepsi di tempat kerja hal yang merugikan 

terjadi adalah manajemen risiko. Lakukanlah mengelola risiko di tempat kerja, 

kami melihat risiko yang bias yang kebetulan memiliki efek yang tidak terlalu 

parah tentunya harus diperhatikan terlebih dahulu ini akan terjadi di masa depan 

jika apa yang dilakukan berisiko tinggi maka berhati-hatilah saat melakukannya 

dan sebaliknya. Manajemen risiko untuk perlindungan keselamatan dan 

kesehatan kerja diterapkan jika bekerja dengan benar dan benar, itu membawa 
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banyak manfaat. Pekerja dapat mencegah dan meminimalkan kecelakaan 

penyakit akibat kerja pasti merugikan. 

D. Tinjuan Umum Petani 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI: 2020) petani adalah 

manusia yang profesinya adalah pertanian. Petani adalah bagian dari bisnis, kata 

Rodjak Petani memainkan peran penting baik dalam menghasilkan sebuah 

hasil, sebagai kepala pertanian. Pertanian merupakan, kegiatan produktif yang 

didasarkan pada pertumbuhan tumbuhan. Pertanian dalam arti sempit pertanian 

manusia, pertanian dalam arti luas mencakup pertanian dalam kehutanan, 

peternakan dan perikanan. Bercocok tanam bukan sekedar kegiatan ekonomi 

hanya mempunyai  pendapatan. Selain itu, petani ialah (gaya hidup atau mata 

pencaharian) untuk sebagian besar para petani (Joko et al., 2020). 

(Damalas, 2019) Petani memegang peranan pengolahan tani, harus 

melihat potensi yang akan terjadi dalam rmemanfaatkan lahan baik itu disewa 

ataupun milik pribadi demi menyejahterakan keluarganya. Petani dalam artian 

bercocok tanam dari hasi bumi dan dikelola dengan baik dan mendapatkan hasil 

yang dijual kepada orang yang membutuhkan, sedangkan menurut (Akbar, 

2019) petani adalah sebuah kegiatan yang berada di bidan pertanian, untuk 

melakukan pertumbuhan tanaman atau memelihara tanaman berguna untuk 

mengasilkan baik itu bertani padi, sayur, dll.  

Untuk pemenuhi kebutuhan hidupnya selama ia hidup di bumi tentu 

saja, orang memiliki peran dan peran yang berbeda saling sesuai potensi yang 

dimiliki diberikan oleh Allah SWT. Berurusan dengan profesi yang berbeda 

adalah Sunnatullah. Allah berfirman Surah Al-Lail dalam ayat 4. 

ىۗ   شَته
َ
مْ ل

ُ
   ٤اِنَّ سَعْيَك
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Terjemahnya: sesungguhnya usahamu benar-benar beraneka ragam. 

(Terjemahan Kemenag 2019) 

Pada  ayat  ini  Allah  swt  menjelaskan kepada kita bahwasanya manusia 

ketika hidup didunia  manusia  berbeda-beda  perbuatan  dan pekerjaan . ada 

yang mengejar dunia saja atau akhirat  saja.oleh  karenanya  perbedaan  ini maka  

ganjaran  dan  balasannya  kelak    akan berbeda juga (jurnal surah allail) 

Tetapi jika populasinya bertambah, maka mulailah persaingan untuk 

sumber daya alam muncul, karena ini inovasi baru diperlukan untuk mengelola 

kekayaan planet ini. Itulah yang kemudian melahirkan budaya yang berbedaan 

dan inilah istilahnya pertanian sebagai salah satu usaha manusia paling awal 

untuk menguasai tanah untuk memenuhi kebutuhan hidup.  

Petani ialah individu yang mempunyai karakteristik tercermin dalam 

perilakunya terlihat pada kegiatan pertanian. Sebuah Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pasal 1(3) Izin Tani menyatakan 

demikian petani ialah WNI lajang atau kelurga bertani di ladang bertujuan 

menanam  pangan, hortikultura, kebun dan/atau tenak (Sidqi, 2020). 

Sedangkan menurut (M. G. C. Yuantari et al., 202 C.E.) petani ialah 

sebuah kegiatan untuk pengolahan tumbuh makanan melalui kegiatan bertani. 

Petani dalam defenisi umum ialah sebuah profesi yang alamih, karena mengarah 

kepada pemenuhan makanan atau kebutuhan sehari-hari. Peranan petani sebagai 

sumber produsen sebagai berikut: 

1. Petani sebagai buruh tani 

2. Petani atasan tani 

3. Bertani unuk diri sendiri. 

Menurut ahli Van Aarsten  orang yang tinggal di suatu daerah yang 

mamanfatkan lahan untuk melakukan agribisnis  membedakannya dengan 
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masyaraakat lainnya unsur kepemilikan atas tanah  bidang tanah yang 

dibawanya. 

E. Kerangka Teori 
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F. Kerangka Konsep 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan ialah penelitian kuantitafif dengan 

menggunakan pendekatan deskriptif observasional. Memberi gambaran potensi 

bahaya mengenai fakta yang terjadi di lapangan. Metode penelitian ialah 

metode ilmiah untuk mendapatkan informasi untuk tujuan tertentu. (Urrohmah, 

D.S,& Riandadari,D, 2019). 

B. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pincara, Kecamatan Masamba, 

Kabupaten Luwu Utara dilakukan pada tanggal 10 Maret tahun 2023 pada 

penggunaan pestisida pada petani di Desa Pincara Kecamatan Masamba, 

Kabupaten Luwu Utara. 

C. Populai dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi yang digunakan pada penelitian ialah petani sawit dengan 

jumlah petani sawit yang menggunakan pestisida  di desa Pincara yaitu 

71 orang. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik mewakili atau 

representatif dari keadaan atau fenomena yang diamati. Pengambilan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah total samping dimana 

seluruh populasi masuk kedalam sampel, alasan mengambil total 

sampling karena jumlah populasi kurang dari 100. 

D. Teknik Pengambilan  Data 
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Memperoleh total sampel, peneliti menggunakan teknik pengambilan 

sampel agar jumlah sampel konsisten dengan jumlah populasi. dalam penelitian 

ini ialah total samping dimana seluruh populasi masuk kedalam sampel 

sebanyak 71 orang pengguna pestisida yang ada di Desa Pincara. Adapun 

kriteria insklusi dan ekskluasi sebagai berikut : 

1. Kritera Inklusi 

Kriteria insklusi dalam penelitian ini ialah: 

a. Petani yang menggunakan pestisida dalam bertani kelapa sawit. 

b. Petani yang aktif dalam penggunaan pestisida dalam bertani kelapa 

sawit. 

c. Bersedia menjadi responden. 

2. Kriteria Eklusi 

Kriteria eklusi dalam penelitian ini ialah: 

a. Petani yang tidak menggunakan pestisida dalam bertani sawit. 

b. Petani yang bukan warga  di Desa Pincara. 

c. Tidak bersedia menjadi responden. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Data ialah sebuah informasi yang bias diperoleh yang berupa angka, 

simbol, dan yang untuk menjawab hasil penelitian. Teknik pengumpulan yang 

dilakukan dengan cara observasi langsung atau terjun langung ke lapangan 

melakukan wawancara, melakukan studi perdahuluan untuk melihat kondisi 

yang ada dilapangan pada saat itu, yang di lakukan menganalisis data. Adapun 

jenis data primer dan sekunder sebagai berikut: 

1. Data Primer 
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Data primer dalam penelitian ini ialah melakukan obsevasi langsung 

serta wawancara langsung dengan menggunakan lembar kuisioner pada 

pengguna pestisida di desa Pincara. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini ialah studi leteratur jurnal sebagai 

pendukung yang sesuai variable yang telah di tentukan. 

F. Instumen Penelitian 

Instrument penelitian ialah peralatan yang mendapatkan data yang 

sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini instrument penelitian 

yang digunakan ialah kuesioner. Kuisoner adalah metode pengumpulan data 

yang berisikan pertanyaan ataupun pernyataan yang akan di jawab oleh 

responden. Instrument yang digunakan adalah kuesioner untuk mengetahui 

bahaya fisik, kimia , biologi dan ergonomi. Kuesioner menggunakan skala 

Rasio dimana setiap pertanyaan terdiri dari lima poin, yaitu dari 1 -2. maka 

perlu bantuan alat-alat yaitu: Buku catatan, dan dokumentasi. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisa Data 

1. Pengolahan Data 

Data yang diperoleh dari proses pengumpulan data akan diubah ke 

dalam bentuk tabel, kemudian data diolah menggunakan SPSS. 

Selanjutnya, proses pengolahan data menggunakan program komputer 

ini terdiri dari beberapa langkah : 

a) Editing  

Kuesioner yang telah diisi oleh responden dicek terlebih dahulu 

kebenaran dan kelengkapan data yang diberikan oleh responden. 

Tidak terdapat data yang tidak lengkap ataupun hilang. 

b) Coding  
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Dilakukan untuk memberikan kode nomor jawaban yang diisi oleh 

responden dalam daftar pertanyaan. Masing-masing jawaban diberi 

kode angka sesuai dengan cara pengisian pada kotak sebelah kanan 

pertanyaan koesioner untuk memudahkan pross entry. 

c) Entry  

Data yang dimasukkan kedalam program statistik kedaalam 

computer semuanya lengkap. 

d) Processing  

Semua koesioner terisi penuh dan benar. Kemudian peneliti 

memproses data agar dapat dianalisis. Processing data dilakukan 

dengan cara memasukkan data dari koesioner kedalam program 

komputer pengolah data. 

e) Cleaning 

Cleaning merupakan proses pembersihan data. Langka ini merupakan 

kegiatan pengecekan kembali data yang telah dimasukkan kedalam 

komputer. Tidak ditemukan kekeliruan dalam memasukkan data dan 

nilainya sesuai dengan data yang peneliti masukkan. 

2. Analisi Data 

Analisi dalam penelitian ini menggunakan komputer yang 

menggunakan perangkat lunak SPSS, analisis data yang digunakan pada 

penelitian ini ialah: 

a. Analisis univariat 

Analisis univariat ini dilakukan untuk melihat gambaran 

distibusi setiap variabel yang disajikan dalam bentuk tabel. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil  

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a. Sejarah Desa dan Kondisi Geografis 

Di zaman Pemerintahan Orde Baru, Pemerintah Desa Pincara 

dinamakan “ Kombong Pitu Masapi “ yang dipegang oleh dua 

kepala Kampung yaitu : Rante Manuk dan Salu Bomban serta 

pemangku adat yaitu “ TOMAKAKA “ yang meliputi Kombong 

Pitu Masapi. Setelah berakhir perang saudara antara DI / TII maka 

dibentuk Desa yang dinamakan Desa Pincara, nama Pincara diambil 

dari nama sebuah alat penyeberangan yang dipakai pada zaman 

belanda dalam bentuk perahu yang dirakit kemudian diberi lantai 

serta dipakai untuk mengangkut orang dan barang untuk 

menyeberangi sungai. Pada tahun 1990 Desa Pincara dimekarkan 

menjadi dua Desa yaitu: Desa Pincara dan Desa Lantang Tallang, 

dua tahun kemudian tepatnya tahun 1992 Desa Pincara dimekarkan 

lagi menjadi dua Desa yaitu : Desa Pincara dan Desa Sepakat sampai 

sekarang, dan pada waktu itu masih dibawah Pemerintahan 

Kabupaten Luwu, sebelum dimekarkan menjadi Kabupaten  Luwu 

Utara tahun 1999. Desa Pincara terletak  ± 11 KM  dari Ibukota 

Kabupaten Luwu Utara dari Ibukota Kecamatan Masamba dengan 

luas wilayah ± 18.388  Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :  

1. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Lantang Tallang 

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sepakat   

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lantang Tallang 
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4. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rampi 

Desa Pincara terdiri dari 3 (tiga) Dusun, Dusun Pincara, 

Dusun Salu Bomban dan Dusun Salu Seba.  

b. Iklim 

Keadaan iklim di Desa Pincara  terdiri dari : Musim Hujan, 

kemarau dan musim pancaroba. Dimana musim hujan biasanya 

terjadi antara Bulan Januari s/d April, musim kemarau antara bulan 

Juli s/d November, sedangkan musin pancaroba antara bulan Mei s/d 

Juni. 

Desa Pincara termasuk dalam wilayah Kecamatan Masamba 

Kabupaten Luwu Utara yang memiliki batas-batas administratif 

sebagai berikut : 

a. Sebelah utara  :    Kecamatan Rampi 

b. Sebelah Timur : Desa Sepakat 

c. Sebelah selatan: Desa Lantang Tallang 

d. Sebelah Barat : Desa Lantang Tallang 

Jarak dari Desa Pincara ke beberapa kota/Desa sekitarnya sebagai 

berikut : 

a. Kecamatan Masamba    :   ± 11 KM   

b. Kabupaten Luwu Utara :   ± 11 KM   

Desa Pincara Kecamatan Masamba  memiliki luas wilayah ± 18.388  

Ha2 yang secara administratif terbagi dalam 3 (tiga) dusun, dan 3 RT. 

Dilihat dari pemanfaatan lahan, sebagaian besar berupa tanah kering yaitu 
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untuk pemukiman seluas ± 20 Ha, Perkebunan ± 150 Ha , sawah ± 30 Ha, 

sedang sisanya terdiri dari  lahan usaha perikanan dan lain-lain. 

Adapun nama-nama Kepala Desa yang pernah menjabat hingga 

sekarang adalah sebagai berikut: 

No

. 

Nama Jabatan  Periode 

1. SUMANG KARE Kepala Desa 1963-1965 

2. M.DILLA Kepala Desa 1965-1973 

3. S.PARMAN Kepala Desa 1973-1977 

4. RABBANA Kepala Desa 1978 

5. BATAR YASIN Kepala Desa 1978-1979 

6. M.JUFRI Kepala Desa 1979-1982 

7. SARMADAN.T Kepala Desa 1982-1984 

8. S HAMID Kepala Desa 1984-1992 

9. DJAFAR ARBIE Kepala Desa 1992-1993 

10. DRS. JAHIDIN Kepala Desa 1993-2002 

11. DJAFAR ARBIE Kepala Desa 2002-2006 

12. NURLAN Kepala Desa 2007 

13. DJAFAR ARBIE Kepala Desa 2007-2013 

14. MUSIBAR, A.Ma Kepala Desa 2013-2019 
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15. MUSIBAR, A.Ma Kepala Desa 2021 Sampai 

Sekarang 

Sumber Data : Desa Pincara tahun 2021 

c. Demografi 

Jumlah penduduk yang besar biasa menjadi modal dasar 

pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan, jumlah 

penduduk desa Pincara adalah 606 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 

161 Kepala keluarga. Agar dapat menjadi dasar pembangunan maka 

jumlah penduduk yang besar harus disertai kualitas SDM yang tinggi. 

Penanganan kependudukan sangat penting sehingga potensi yang dimiliki 

mampu menjadi pendorong dalam pembangunan, khususnya 

pembangunan Desa Pincara Berkaitan dengan kependudukan, aspek yang 

penting antara lain perkembangan jumlah penduduk, kepadatan dan 

persebaran serta strukturnya. 

Jumlah Pendudukan Berdasarkan Jenis Kelamin 

Laki – Laki Perempuan Total 

314 Jiwa 292 Jiwa 606 Jiwa 

Sumber Data : Desa Pincara tahun 2021 

2. Karakteristik responden 

a. Jenis Kelamin 

Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin, umur, dan 

pendidikan. berdasarkan data yang diperoleh dari pengmpulan data 

dan pengolahan data yang dilakukan, maka hasil yang diperoleh 

sebagai berikut:  
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Tabel 4.1 

Distribusi Responden berdasarkan Jenis Kelamin pada Petani Sawit  

Desa Pincara Kematan Masamba  

Kabupaten Luwu Utara 2023 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

Laki-Laki 67 94.4% 

Perempuan 4 5.6% 

Total 71 100% 

Sumber: Data Primer, 2023 

  Berdasarkan tabel 4.1, dapat diketahui bahwa dari 71 

responden, terdapat 67 responden (94.4%) yang berjenis kelamin laki 

laki dan 4 responden (5.6%) berjenis kelamin perempuan.  

b. Umur 

Tabel 4.2 

Distribusi Responden berdasarkan Umur pada Petani Sawit  

Desa Pincara Kematan Masamba Kabupaten Luwu Utara 

2023 

 

 Sumber: Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui dari 71 respoenden, 

terdapat 25 responden (21.1%) dengan rentang umur 25-40 tahun, 43 

responden (60.6%) dengan rentang umur 41-60 tahun dan 13 responden 

(18.3%) dengan rentan umur 61-80. 

Umur Frekuensi Persentase (%) 

25-31 15 21.1% 

32-38 

39-45 

43    

13         

60.6% 

18.3% 

 

Total 71 100% 
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c. Pendidikan 

Tabel 4.3 

Distribusi Responden berdasarkan Pendidikan pada Petani 

Sawit Desa Pincara Kematan Masamba  

Kabupaten Luwu Utara 2023 

 

 

 

 Sumber: Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui dari 71 respoenden, 

terdapat 12 responden (16.9%) dengan pendidikan SD, 34 responden 

(47.9) dengan pendidikan SMP, 20 responden (28.2%) dengan 

pendidikan SMA dan 4 responden (7.0%) dengan pendidikan 

sarjana. 

 

 

 

 

 

 

Pendidikan Frekuensi Persentase (%) 

Tidak sekolah  

SD 

8 

8 

8.45% 

8.45% 

SMP 

SMA 

S1 

34 

20   

5                 

47.9% 

28.2% 

7.0% 

Total 71 100% 
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3. Hasil penelitian 

a. Bahaya Fisik Pada Responden 

Tabel 4.4 

Distibusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Bahaya 

Fisik pada Masyarakat Desa Pincara Kecamatan Masamba 

Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 

 

Sumber: Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel  4.4 dapat diketahui bahwa dari total 71 

responden pada tingkat rendah bahaya risiko fisik didapatkan pada 

tabel di atas sebanyak 2 responden (2.8%) dan pada tingkat risiko 

tinggi 69 responden (97.2%). Risiko yang dapat terjadi yaitu iritasi 

pada kulit, terpapar sinar uv, berkurangnya kekebalan tubuh. 

b. Bahaya kimia pada responden 

Tabel 4.5 

Distibusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Bahaya 

Kimia pada Masyarakat Desa Pincara Kecamatan Masamba 

Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 

Sumber: Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel  4.5 Berdasarkan tabel  4.5 dapat diketahui 

bahwa dari total 71 responden pada tingkat rendah bahaya risiko 

kimia didapatkan pada tabel di atas sebanyak 7 responden (9.9%) 

Kategori Frekuensi Persentase (%) 

Rendah  2 2.8% 

Tinggi 69         97.2% 

Total 71 100% 

Kategori Frekuensi Persentase (%) 

Rendah  

Tinggi  

7 

64 

9.9% 

90.1 

Total 71 100% 
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dan pada tingkat risiko tinggi 64 responden (90.1%). Risiko bahaya 

kimia yang dapat terjadi yaitu keracunan, iritasi kulit, iritasi mata. 

c. Bahaya biologi pada responden 

Tabel 4.6 

Distibusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Bahaya 

Biologi pada Masyarakat Desa Pincara Kecamatan Masamba 

Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 

 

Sumber: Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel  4.6 dapat diketahui bahwa dari total 71 

responden pada tingkat rendah bahaya risiko biologi didapatkan 

pada tabel di atas sebanyak 12 responden (19.9%) dan pada tingkat 

risiko tinggi 59 responden (83.1%). Risiko yang dapat terjadi bahwa 

bahaya yang dapat ditimbulkan diare,iritasi, alergi. 

d. Bahaya ergonomi pada Responden 

Tabel 4. 7 

Distibusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Bahaya 

Ergonomi pada Masyarakat Desa Pincara Kecamatan 

Masamba Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 

 

Sumber: Data Primer, 2023 

Kategori Frekuensi Persentase (%) 

Rendah  

Tinggi  

12 

59 

16.9% 

83.1% 

Total 71 100% 

Kategori Frekuensi Persentase (%) 

Rendah  

Tinggi  

6 

65 

8.5% 

91.5% 

Total 71 100% 
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Berdasarkan tabel  4.7 dapat diketahui bahwa dari total 71 

responden pada tingkat rendah bahaya risiko ergonomi didapatkan 

pada tabel di atas sebanyak 6 responden (8.5%) dan pada tingkat 

risiko tinggi 65 responden (91.5%). Bahaya risiko yang dapat terjadi 

keluhan musculoskeletal, gangguan low back pain, gangguan otot. 

B. Pembahasan 

1. Bahaya Kimia 

Pada penelitian ini didapatkan dari total 71 responden pada tingkat 

bahaya kimia didapatkan sebanyak 2 responden (2.8%) rendah tingkat 

bahaya kimia, 69 responden (97.2%) tinggi tingkat risiko bahaya kimia. 

Risiko yang dapat terjadi bahwa risiko yang dapat terjadi pada kategori 

tinggi yaitu keracunan,iritasi pada kulit dan iritasi pada mata. 

Berdasarkan hasil obervasi yang telah dilakukan pada bahaya kimia  

di desa Pincara terdapat kategori tinggi karena Masyarakat di Desa 

Pincara tidak menggunakan sarung tangan saat melakukan 

penyemprotan, tidak menggunakan masker, melawan arah angin, tidak 

membersihkan diri setelah melakukan penyemprotan she ingga dapat 

terjadi risiko keracunan,iritasi pada kulit dan iritasi pada mata. 

Sebaiknya petani memakai alat pelindung diri yang wajib dikenakan 

untuk meminimalkan masuknya pestisida lewat jalur pernapasan, 

inhalasi dan pencernaan, oleh karena itu pemakaian masker, topi, sarung 

tangan, baju lengan panjang dan celana panjang (Eka Aulia Lestari et 

al., 2019). 

Tahapan pekerjaan pemberantasan hama memiliki risiko paling 

tinggi dari semua tahapan pekerjaan petani, karena pada tahapan ini 

petani secara langsung terpapar racun pestisida beberapa kali. Dampak 
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dari keracunan pestisida dapat menimbulkan gejala muntah, diare, 

dyspnea, penglihatan kabur, paresthesia, bicara cadel, dan nyeri dada. 

Risiko paling tinggi pada paparan pestisida dapat mengakibatkan 

dampak seperti mual dan keracunan yang langsung terasa oleh petani. 

Sama halnya apabila petani terkena paparan pestisida di mata, maka 

mata akan terasa perih dan iritasi. Efek akut lokal jika hanya 

mempengaruhi bagian tubuh yang terkena kontak langsung dengan 

pestisida biasanya bersifat iritasi mata, hidung, tenggorokan dan kulit 

(Redhana, 2020). 

Dalam melakukan pekerjaan untuk meningkatkan hasil pertaniannya 

para petani selalu menggunakan pestisida kimia untuk mengurangi 

serangan hama pada usaha pertaniannya. Pestisida di dalamnya 

terkandung zat kimia berbahaya, maka dalam penggunaannya 

dibutuhkan prosedur yang sesuai agar tidak membahayakan petani yang 

menggunakannya. Prosedur tersebut meliputi penggunaan APD (Alat 

Pelindung Diri) saat melakukan pencampuran dan penyemprotan 

pestisida (Eka Aulia Lestari et al., 2019). 

Efek yang ditimbulkan oleh penggunaan bahan-bahan kimia 

berbahaya ini antara lain adalah iritasi atau korosif pada mata, kulit, 

saluran pencernaan, dan saluran pernafasan. Efek lebih lanjut yang 

diakibatkan oleh bahan kimia berbahaya ini adalah luka bakar, sesak 

nafas, batuk, mual, muntal, diare, kegagalan pada sistem peredaran 

darah, kegagalan fungsi ginjal, pankreas, hati, paru-paru, menyebabkan 

dermatitis, gangguan saraf, keracunan, kerusakan pada kornea mata, 

kebutaan, sakit kepala, pusing, koma, kanker, dan dapat merusak organ 

(Khasani,1986; Carson & Mumford, 2002). 
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Pestisida termasuk salah satu zat kimia beracun, pada sektor 

pertanian digunakan untuk mengendalikan hama dan gulma dalam 

proses mendapatkan hasil panen yang maksimal ntuk mengetahui gejala 

intoksikasi pestisida pada petani di Kabupaten Gowa, Indonesia. Jenis 

penelitian ini adalah survei analitik dengan rancangan cross sectional 

study, jumlah sampel sebanyak 42 orang yang terdiri dari petani sayur 

yang masih aktif bekerja sebagai penyemprot pestisida hasil penelitian 

menunjukkan bahwa gejala intoksikasi pestisida paling banyak 

dirasakan oleh petani yaitu gejala nyeri otot, sakit kepala serta pusing 

(Habibi et al., 2022). 

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan  Marlina dkk, 2021 

menunjukkan bahwa pada saat pencampuran petani yang paling banyak 

tidak sesuai ialah tidak membersihkan alat penyemprot setelah 

penyemprotan, petani tidak mandi dan ganti pakaian setelah 

penyemprotan. Adanya petani tidak membersihkan alat penyemprot 

setelah penyemprotan karena petani masih ingin melanjutkan 

penyemprotan pada esok hari dan biasanya petani ini memiliki dua alat 

penyemprot sehingga ada satu alat penyemprot yang dibiarkan tidak 

dibersihkan. Berdasarkan survey kelompok tani Mentari Jaya di 

Kelurahan Lamaru, data menunjukkan pada tahun 2014 sekitar 20 orang 

bergabung, ada 16 orang merasakan gatal di kulit, pusing, seiring tahun 

ke tahun anggota kelompok tani bertambah pada tahun 2019 sekitar 36 

orang petani bergabung. Ada 28 (80%) orang petani merasakan gejala 

yang sama yaitu gatal di kulit dan pusing setelah melakukan 

penyemprotan, tetapi gejala itu tidak begitu mengganggu maka mereka 

biasanya tidak terlalu mempermasalahkannya. Anggota kelompok tani 
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Mentari Jaya yang sering merasakan gatal dikulit, pusing saat setelah 

penyemprotan ini disebabkan karena petani tidak menggunakan alat 

pelindung diri (Marlina & Ard, 2021). 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yuarnita dkk, 2019  

Petani dalam melakukan penyemprotan tidak memperhatikan arah angin 

85,2 % namun berdasarkan kebiasaan arah semprotnya. 83,3% tidak 

mencuci peralatan pertanian termasuk alat semprot, tangki, ember serta 

sendok untuk menakar pestisida powder. Pengetahuan secara teknis 

petunjuk penggunaan pestisida masih sangat kurang. Petani belum 

mengetahui dampak penyemprotan yang tidak memperhatikan arah 

angin, hal ini akan mempermudah pajanan pestisida dalam tubuh petani 

(M. G. C. Yuantari et al., 2019). 

Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ernawati 

dkk, 2019 Terdapat bahaya kimia yang ada dalam proses pemupukan 

adalah zat kimia yang ada dalam pupuk yang digunakan petani yang 

dapat mengakibatkan zat kimia tersebut masuk dalam tubuh. 

Berdasarkan cara kerja penyemprotan dapat diperoleh yang sesuai 

dengan cara kerja yakni menyemprot di waktu pagi pukul 08.00-11.00 

atau sore pukul 16.00- 17.00 sebanyak 36 orang (100%), menyemprot 

tidak melawan arah angin sebanyak 36 orang (100%) (Ernawati & 

Tualeka, 2019). 

Disimpulkan bahwa petani di Desa Pincara saat melakukan 

peyemprotan tidak memperhatikan bahaya yang akan di timbulkan oleh 

pestisida, rekomendasi pengendalian yang dapat dilakukan yaitu 

menggunakan masker, sarung tangan pada saat masker pada saat 
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melakukan penyemprotan dan membersihkan diri saat setelah 

melakukan peyemprotan. 

2. Bahaya Fisik 

Pada penelitian ini didapatkan bahwa masyarakat Desa Pincara 

Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, Pada total 71 responden 

pada tingkat bahaya fisik didapatkan sebanyak 7 responden (9.9%) 

rendah tingkat bahaya fisik, 64 responden (90.1%) tinggi tingkat risiko 

bahaya fisik. Risiko  yang dapat terjadi ialah terpapar sinar UV, iritasi. 

Berdasarkan hasil obervasi yang telah dilakukan pada bahaya fisik 

di desa Pincara terdapat kategori tinggi karena Masyarakat di Desa 

Pincara melakukan penyemprotan di bawah terik matahari dan 

melakukan penyemprotan di jalanan licin sehigga risiko yang terjadi 

terpapar sinar UV, iritasi. 

Bahaya faktor fisik adalah terdapat di tempat kerja yang berupa 

iklim kerja, dan sinar UV. Faktor-faktor ini dapat memungkinkan bagian 

yang dihasilan dari proses pekerjaan dan dapat berpengaruh ke hasil 

dalam setiap pekerjaan yang dilakukan Setyaningsih, Y. (2018).  

Penelitian di atas sejalan dengan penelitan yang dilakukan oleh 

Adrianti, 2018 selain itu mengakibat penyakit akibat kerja seperti 

katarak pada mata yang disebabkan oleh paparan sinar UV dari sinar 

matahari.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Nugroho pada tahun 2018 untuk petani, 4 individu atau 7,69%, 

dilaporkan mengalami masalah mata karena melakukan bertani di 

bawah terik matahari. Hal ini kemungkinan besar karena 44,23% 
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individu menggunakan topi untuk menahan panas dan 19,23% dari 

mereka memakai kacamata pengaman (Nugroho et al., 2018) 

Menurut penelitian Azyyati Adzhani dkk 2018, aparan sinar 

ultraviolet yang berlebihan juga dapat merusak DNA dan berkembang 

menjadi kanker kulit. Sel kanker akan terus tumbuh dan membelah 

menjadi sel yang abnormal dan juga dapat metastasis, kanker kulit. 

Paparan sinar ultraviolet juga dapat merusak mata. Terlalu lama 

menatap matahari tanpa perlindungan bisa menyebabkan penyakit 

katarak. Katarak bisa menyebabkan kebutaan. Mata yang menatap 

langsung matahari dapat melukai retina dimana area mata yang 

bertanggung jawab terhadap penglihatan akan rusak secara permanen 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh jabar dkk, 2020 bahwa 

terdapat 78 responden yang memakai  memakai alat perlindungan mata 

dari sinar UV 77.4% yang dapat merusak mata karena paparan sinar UV. 

Bahaya potensial fisik dapat menyebabkan kesehatan pada pekerja 

seperti dehidrasi, nyeri kepala serta mual. 

Dehidrasi merupakan salah satu tanda dari ketidakseimbangan 

cairan tubuh karena terpapar oleh sinar matahari. Status hidrasi 

penduduk indonesia yaitu 49,2% penduduk tidak terhidrasi dengan baik. 

Salah satu kelompok yang berisiko tinggi terhadap dehidrasi adalah 

petani. 

Selain tingkat aktivitas fisik yang tinggi serta kurangnya 

pengetahuan tentang air minum, faktor akses terhadap air minum yang 

aman dan bermutu juga dapat mempengaruhi tingkat dehidrasi. (Fitriah 

et al., 2019) 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Fitriah, 2019 analisis, 

proporsi responden yang dehidrasi pada kategori penggunaan APD yang 

buruk(62,2%) lebih besar dari proporsi responden yang dehidrasi pada 

kategori penggunaan APD yang baik(40%). Penelitian ini menunjukan 

nilai POR=2,4; 95%CI=1,1-5,5 yang berarti responden yang 

menggunakan APD buruk berisiko 2,4 kali lebih besar untuk dehidrasi 

daripada responden yang menggunakan APD baik (Fitriah et al., 2019) 

Pekerja harus selalu melakukan pekerjaannya dengan aman dan 

sehat serta niat semata-mata karena Allah SWT karena beberapa sebab 

diatas dapat membahayaka dirinya sendiri. Dalam islam, tuntutan untuk 

bekerja dengan aman dan selamat dianjurkan oleh Rasulullah SAW 

sebagaimana dalam Al-Qur’an An-Nisa’ ayat 79: 

اسِ   لِلنَّ نٰكَ 
ْ
رْسَل

َ
وَا نَّفْسِكَۗ   فَمِنْ  ئَة   ِ

سَي  مِنْ  صَابَكَ 
َ
ا وَمَآ    ۖ ِ فَمِنَ اللّٰه حَسَنَة   مِنْ  صَابَكَ 

َ
ا مَآ 

ِ شَهِيْدًا   فٰى بِاللّٰه
َ
اۗ  وكَ

ً
 ٧٩رَسُوْل

Terjemahnya:  Kebaikan (nikmat) apa pun yang kamu peroleh 

(berasal) dari Allah, sedangkan keburukan (bencana) apa pun yang 

menimpamu itu disebabkan oleh (kesalahan) dirimu sendiri. Kami 

mengutus engkau (Nabi Muhammad) menjadi Rasul kepada (seluruh) 

manusia. Cukuplah Allah sebagai saksi. (Terjemahan Kemenag 2019) 

Ayat 79 Surat An-Nisa menyatakan bahwa sedangkan manusia 

menerima hasanah (nikmat) dari Allah SWT dan sayyi'ah (bencana) dari 

manusia itu sendiri. Menurut Izutsu, kata Sayyi'ah dapat berarti dua hal 

yang sama sekali berbeda: di satu sisi, itu mengacu pada peristiwa yang 

menyakitkan dan tidak dapat diterima dalam kehidupan seseorang, dan 

di sisi lain, digunakan untuk kegiatan (kejahatan) yang dilakukan oleh 

orang-orang. atas perintah Allah. terutama "ma'siyah" (maksiat). Pada 
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hakikatnya, Allah SWT secara sungguh-sungguh menciptakan 

kemampuan, kemauan, dan perbuatan manusia. Hanya manusia yang 

bisa menjalankan perintah Allah SWT. Penggalan ayat dititik beratkan 

pada “Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) 

dari dirimu sendiri” dimana setiap benacana yang dialami itu adalah 

akibat dari ulah atau kesalahan kita sendiri. Kemalangan yang dialami 

seseorang harus dikaitkan dengan dirinya sendiri, mungkin juga sebagai 

akibat dari kelalaiannya atau kelalaian orang lain, baik itu keluarga, 

teman, atau tetangganya. 

 Ditambahkan pula dalam hadist riwayat Al- Tirmidzi dan Ibnu 

Majah:  

 

Artinya : “Barangsiapa membahayakan orang lain, maka Allah 

akan membalas bahaya kepadanya dan barangsiapa menyusahkan atau 

menyulitkan orang lain, maka Allah akan menyulitkannya”. 

Menurut (Azhari, 2015) Sebuah studi etiologi dan terminologis 

kata "mudharat" ditemukan dalam buku "Qawaid Fiqhiyyah 

Muamalah." Kata mudharat berasal dari frase bahasa Arab al-Dharar, 

yang berarti menjatuhkan tanpa menahan diri. Al-Dharar digambarkan 

sebagai benarbenar membahayakan atau menimbulkan ancaman bagi 

keselamatan pribadi seseorang. Al-Dhirar, di sisi lain, berarti melanggar 

syariat dan membahayakan keselamatan seseorang. Abu Bakar al-Jashas 

mendefinisikan "dharar" sebagai ancaman yang menyebabkan 

seseorang takut akan nyawa dan anggota tubuhnya. Al-Dardiri 
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mengklaim bahwa frasa "dharar" berarti menahan diri dari tindakan 

yang menyusahkan atau mengancam jiwa. 

Allah berfirman dalam surah Al-A’raf: 31, berbunyi: 

  
ْ
ب  ال ا يُحِ

َ
ا تُسْرِفُوْاٍۚ اِنَّهٗ ل

َ
وْا وَاشْرَبُوْا وَل

ُ
ل
ُ
ِ مَسْجِد  وَّك

 
ل
ُ
مْ عِنْدَ ك

ُ
دَمَ خُذُوْا زِيْنَتَك

ٰ
   ٣١مُسْرِفِيْنَࣖ   يٰبَنِيْٓ ا

Terjemahnya: Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang 

indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi 

janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang 

yang berlebihan. (Terjemahan Kemenag 2019) 

Dalam “Tafsir al-Mishbah” karangan M. Quraish Shihab dijelaskan 

bahwa istilah “Memakai baju yang indah” berarti menutup aurat. Setiap 

memasuki mesjid, baik itu mesjid dalam artian bangunan khusus atau 

mesjid dalam arti luas. Makanlah makanan yang halal, enak, 

bermanfaat, bergizi, dan minumlah yang kamu inginkan, asalkan tidak 

memabukkan dan tidak akan mepengaruhi kesehatan, dan tidak akan 

makan secara berlebihan dalam segala hal baik dalam hal ibadah dengan 

menambahkan cara maupun kadarnya ataupun juga nilai dari segi pola 

makan dan minum apa saja, karena sebenarnya Allah tidak menyukai, 

dalam artian Allah tidak akan melimpahkan rahmat dan pahala kepada 

orang yang berlebihlebihan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa 

Allah memerintahkan untuk makan dan minum tidak lagi berlebih-

lebihan dan tidak melampaui batas dan tidak juga kurang karena untuk 

mendapatkan kesehatan yang baik anda tidak hanya membutuhkan 

makanan, tetapi juga membutuhkan makanan yang bergizi dan 

mengandung zat-zat gizi. Masalah gizi atau penyakit gizi seperti 

kekurangan kalori dan protein dan dehidrasi pada tubuh. 
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Disimpulkan bahwa bahwa petani di Desa Pincara saat melakukan 

peyemprotan tidak memperhatikan bahaya yang akan di timbulkan oleh 

pestisida, rekomendasi pengendalian yang dapat dilakukan yaitu 

menggunakan APD yang aman, mencuci pakaian setelah melakukan 

peyemprotan pestisida, menjaga stamina tubuh dengan membawa air 

putih. 

3. Bahaya biologi 

Pada penelitian ini didapatkan bahwa masyarakat Desa Pincara 

Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, khususnya petani sawit 

Pada penelitian ini didapatkan dari total 71 responden pada tingkat 

bahaya biologi didapatkan sebanyak 12 responden (16.%) rendah 

tingkat bahaya biologi, 59 responden (83.1%) tinggi tingkat risiko 

bahaya kimia. Risiko  dapat terjadi diare,iritasi, alergi. 

Berdasarkan hasil obervasi yang telah dilakukan pada bahaya 

biologi di desa Pincara terdapat kategori tinggi karena masyarakat di 

Desa Pincara karena tidak menggunakan sarung tangan saat melakukan 

penyemprotan, tidak mencuci tangan setelah melakukan penyemprotan, 

kontak langsung dengan makanan setelah melakukan penyemprotan 

sehingga risiko terjadi yaitu diare, alergi, iritasi. 

Kontak langsung dengan pestisida ini berisiko keracunan akut 

maupun kronis. Gejala yang muncul adalah sakit kepala, mual, muntah, 

diare, iritasi pada kulit dan kebutaan merupakan gejala keracunan akut 

dari pestisida. Efek yang tidak segera dirasakan membuat keracunan 

pestisida tidak mudah untuk dideteksi walaupun pada akhirnya juga 

dapat menimbulkan gangguan kesehatan (Darmiati, 2020). 
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 Menurut Yeviana Dwi dkk, 2018 diperolah mikroba yang 

berpotensi sebagai agen jenis jamur yang teridentifikasi yaitu 

Trichoderma. Mikroba bakteri dan jamur/fungi yang banyak digunakan 

sebagai agen hayati, yang biasanya berdampak kesehatan pada pada 

pengguna. 

Perilaku tentang penggunaan APD dengan alergi pada petani di 

Kecamatan Pamijahan Bogor tahun 2019. Saran perlu ditingkatkan 

penggunaan APD dengan lengkap pada saat menggunakan pestisida 

dimana APD sangat penting bagi petani pada saat mencampur pestisida 

hingga mencuci alat-alat aplikasi agar meminimalkan kejadian alergi. 

Sebaiknya petani datang penyuluhan/pelatihan agar mengetahui bahaya 

pestisida (Aina et al., 2019). 

Penelitian tentang bakteri pada piringan kelapa sawit telah dilakukan 

oleh Achmad Himawan dkk 2018 Salah satu indikator kesuburan tanah 

adalah adanya mikrobia atau bakteri rhizosfer, yang dapat menyebabkan 

masalah kesehatan. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

diperoleh data distribusi petani alat pelindung diri dari 36 petani yang 

sesuai alat pelindung diri dapat diperoleh memakai baju lengan panjang 

sebanyak 32 orang (89%), memakai celana panjang sebanyak 26 orang 

(72%), memakai topi atau caping sebanyak 34 orang (94%), memakai 

kacamata sebanyak 4 orang (11%) dan memakai sepatu boot sebanyak 

21 orang (58%). Sedangkan yang tidak sesuai alat pelindung diri yakni 

baju lengan panjang sebanyak 4 orang (11%), celana panjang sebanyak 

10 orang (28%), celemek sebanyak 100%, topi sebanyak 2 orang (6%), 

kacamata sebanyak 32 orang (89%), sarung tangan karet sebanyak 
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100%, sepatu boot sebanyak 15 orang (45%) dan masker sebanyak 

100%. Secara umum hasil pemenuhan alat pelindung dapat diperoleh 

100% tidak sesuai (Marlina & Ard, 2021). 

Penelitian di atas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Marnila dkk, 2019 membersihkan alat penyemprot (Sprayer) setelah 

menyemprot sebanyak 32 orang (88%), mandi dan ganti pakaian setelah 

menyemprot sebanyak 29 orang (80%). Sedangkan yang tidak sesuai 

dengan cara kerja penyemprotan dapat diperoleh tidak membersihkan 

alat penyemprot (sprayer) setelah menyemprot sebanyak 4 orang (12%), 

mandi dan ganti pakaian setelah menyemprot sebanyak 7 orang (20%) 

(Marlina & Ardi, 2019). 

Sedangkan yang paling banyak tidak sesuai ialah tidak 

membersihkan alat penyemprot setelah penyemprotan, petani tidak 

mandi dan ganti pakaian setelah penyemprotan. Adanya petani tidak 

membersihkan alat penyemprot setelah penyemprotan karena petani 

masih ingin melanjutkan penyemprotan pada esok hari dan biasanya 

petani ini memiliki dua alat penyemprot sehingga ada satu alat 

penyemprot yang dibiarkan tidak dibersihkan, alat penyemprot akan 

dibersihkan setelah pestisidanya habis dalam tangki. 

Disimpulkan bahwa petani di Desa Pincara saat melakukan 

peyemprotan tidak memperhatikan bahaya yang akan di timbulkan oleh 

pestisida, rekomendasi pengendalian yang dapat dilakukan yaitu 

menggunakan APD yang aman, mencuci pakaian setelah melakukan 

peyemprotan pestisida. 

4. Bahaya ergonomi 
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Pada penelitian ini didapatkan bahwa masyarakat Desa Pincara 

Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, khususnya petani sawit 

Pada penelitian ini didapatkan dari total 71 responden pada tingkat 

bahaya ergonomi didapatkan sebanyak 6 responden (8.5%) rendah 

tingkat bahaya ergonomi,sebanyak 65 responden (91.5 %) tinggi tingkat 

risiko bahaya kimia. Risiko kesehatan yang dapat terjadi yaitu keluhan 

musculoskeletal, gangguan low back point, gangguan otot pada lengan. 

Berdasarkan hasil obervasi yang telah dilakukan pada bahaya 

ergonomi di desa Pincara terdapat kategori tinggi karena masyarakat di 

Desa Pincara melakukan penyemprotan tidak sesui kondisi tubuh 

dengan tangk yang diangkat saat melakukan penyemprotan dan 

melakukan penyemprotan lebih dari 1 kali sehingga risiko yang terjadi 

musculoskeletal, gangguan low back point, gangguan otot pada lengan 

Ergonomi adalah pengetahuan tentang interaksi antara manusia 

dengan pekerjaannya karena di dalam pekerjaannya manusia 

berhadapan dengan peralatan , bahan, tempat, dan manusia lainnya, 

maka ergonomi mengkaji manusia dalam berinteraksi dengan unsur-

nsur sistem kerja (Mukrimaa et al., 2016). 

Hal ini sejalan dengan penelitian Kumalapatni, dkk pada pengguna 

komputer di SMK “G” pada tahun 2020 didapatkan lokasi paling sering 

mengalami keluhan muskuloskeletal adalah pada leher 61,5%, 

punggung 59,6%, dan pinggang 57,6% (Kumalapatni et al., 2020) 

Hubungan antara postur kerja dengan MSDs (pvalue=0,028). Hal ini 

disebabkan karena bertani merupakan pekerjaan yang sering mengalami 

keluhan muskuloskeletal akibat postur kerja yang salah. Postur kerja 

yang sering dilakukan petani adalah membungkuk dan jongkok yang 
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dilakukan pada saat menanam, mencangkul, dan memberi pupuk. Postur 

kerja tersebut dilakukan secara berulang (repetitif) lebih dari 1 menit 

dalam jangka waktu yang lama yang dapat menyebabkan MSDs 

(Salcha, Arni, & Fresilianty, 2021). 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahardikadan 

Darminto tahun 2019,  hasil penelitian menyatakan bahwa Untuk jangka 

waktu yang lama, aktivitas dilakukan dengan punggung ditekuk, 

menempatkannya dalam posisi berisiko untuk otot dan kerangka, 

memerlukan modifikasi teknik untuk menurunkan risiko pada sistem 

musculoskeletal (Mahardika & Pujotomo, 2019) 

Salah satu tahapan yang paling memiliki potensi bahaya dimana 

beban alat kerja yang berat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan Tallo pada tahun 2019, hasil penelitian menyatakan bahwa 

pada penyemprotan petani yang bekerja masih menggunakan pompa 

gendong sehingga menimbulkan rasa sakit pada leher, bahu dan tangan 

terutama bagian kanan kemudian petani akan terus berjalan hingga 

penyemprotan selesai (Tallo et al., 2022). 

Disimpulkan bahwa petani di Desa Pincara saat melakukan 

peyemprotan tidak memperhatikan bahaya yang akan di timbulkan oleh 

pestisida, rekomendasi pengendalian yang dapat dilakukan yaitu 

melakukan istirahat aktif dan relaksasi ketegangan otot. 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis risiko K3 

pada petani sawit akibat paparan pestisida di Desa Pincara Kecamatan 

Masamba Kabupaten Luwu Utara yang dilaksanakan pada tanggal 22-30 

Maret 2023 di Pincara dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Risiko bahaya kimia yang dapatkan sebagain besar pada responden yaitu 

kategori  tinggi bahaya risiko yang dapat terjadi pada kategori tinggi 

yaitu keracunan,iritasi pada kulit dan iritasi pada mata. 

2. Risiko bahaya fisik yang didapatkan pada penelitian ini yang dapatkan 

sebagain besar pada responden yaitu kategori  tinggi bahaya risiko yang 

dapat terjadi pada kategori tinggi bahwa risiko yang dapat terjadi ialah 

terpapar sinar UV. 

3. Risiko bahaya biologi yang didapatkan pada penelitian ini yaitu bahwa 

dari total 71 responden ini yang dapatkan sebagain besar pada responden 

yaitu kategori  tinggi bahaya risiko yang dapat terjadi pada kategori 

tinggi bahwa bahaya yang dapat ditimbulkan diare,iritasi, alergi. 

4. Bahaya ergonomi yang didapatkan pada penelitian ini yaitu bahwa dari 

total 71 responden ini yang dapatkan sebagain besar pada responden 

yaitu kategori  tinggi bahaya risiko yang dapat terjadi pada kategori 

tinggi yaitu keluhan musculoskeletal, gangguan low back pain, dan 

gangguan otot. 

 

 

B. Saran 

1. Diharapkan kepada petani lebih memperhatikan bahaya kimia pada 

pestisida dengan selalu menggukan alat pelindung diri seperti baju 
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lengan panjang, kaos tangan dll  karena dapat menimbulkan bahaya 

yang serius seperti keracunan, iritasi. 

2. Diharapkan kepada petani agar lebih berhati-hati dalam bahaya fisik  

dapat karena dapat  berpengaruh kesehatan jangka panjang, salalu 

menggunakan kacamata saat melakukan peyemprotan. 

3. Diharapkan kepada petani agar lebih berhati-hati dalam bahaya biologi  

dengan selalu mencuci tangan ketka sudah melakukan penyemprotan 

dapat karena dapat  menimbulkan penyakit yang serius seperti diare, 

iritasi dll. 

4. Di harapkan kepada petani agar lebih memperhatikan bahaya ergonomi 

dengan selalu merengangkan otot sesaat melakukan peyemprotan dan 

penyakit yang dapat di timbulkan yaitu gangguan otot dll. 

5. Diharapkan kepada pemerintah desa agar lebih serius dalam 

mempehatikan bahaya pestisida yang di timbulkan. 

6. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian di 

berbagai wilayah agar dapat di ketahui seberapa besar bahaya yang di 

timbulkan oleh pestisida. 
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