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ABSTRAK 

Nama 

NIM 

Judul 

Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai tahun 

2023  

 

Kegiatan penyelaman tradisional, yang dilakukan dengan segala keterbatasan 

perlengkapan dan informasi tentang penyelaman, dapat menyebabkan dampak negatif bagi 

kondisi fisik penyelam dan membawa risiko kesehatan yang serius, termasuk nyeri, 

kelumpuhan, cacat, bahkan kematian. Masalah yang sering dihadapi oleh penyelam tradisional 

adalah masalah hiperbarik, dengan kecelakaan yang disebabkan oleh penyelaman meliputi 

decompression sickness (DCS) atau penyakit dekompresi. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui determinan kejadian dekompresi pada penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan 

Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023.  

Metode penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan pendekatan cross sectional 

study. Penelitian ini dilakukan di Pulau Kambuno dengan jumlah sampel sebanyak 70 orang. 

Hasil penelitian diperoleh : adanya hubungan yang signifikan antara lama menyelam 

dengan penyakit dekompresi, adanya hubungan yang signifikan antara kedalaman menyelam 

dengan penyakit dekompresi, adanya hubungan yang signifikan antara standarisasi APD 

dengan penyakit dekompresi, adanya hubungan yang signifikan antara pengetahuan menyelam 

dengan penyakit dekompresi, adanya hubungan yang tidak signifikan antara konsumsi alkohol 

dengan penyakit dekompresi, adanya hubungan yang tidak signifikan antara status gizi dengan 

penyakit dekompresi.  
  

Kata Kunci : Kejadian Dekompresi, Penyelam tradisional, Pulau Kambuno 

 

: Muthahara Qalbi Suqri 

: 70200119046 

: Determinan Kejadian Dekompresi pada Penyelam di Pulau 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Secara umum, orang-orang yang tinggal di wilayah pantai memiliki tradisi 

yang sejalan dengan lingkungan sekitar, memanfaatkan teknologi yang sesuai 

dengan sumber daya alam di daerah pesisir. Industri kelautan telah mengalami 

pertumbuhan yang signifikan, dengan berbagai kegiatan yang dilakukan untuk 

memanfaatkan kekayaan laut. Kegiatan eksplorasi sumber daya laut melibatkan 

aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh para nelayan, pemanfaatan laut 

sebagai metode transportasi, dan penjelajahan kekayaan di dasar laut seperti 

pengambilan minyak dan gas bumi melalui penggunaan scuba diving. Satu dari 

banyak pekerjaan yang sering ditemui di komunitas pesisir adalah pekerjaan 

penyelaman secara tradisional (Chabibah & Prasetya, 2021).  

Di Indonesia, mayoritas penyelam tradisional masih mengandalkan teknik 

dan perlengkapan yang sangat sederhana dan mengikuti tradisi (Duke et al., 2017). 

Mereka biasanya meneruskan pekerjaan mereka dari satu generasi ke generasi 

berikutnya tanpa memiliki pengetahuan medis menyelam yang memadai. 

Keterampilan dalam menyelam diperoleh secara otodidak melalui pengamatan dan 

peniruan terhadap para penyelam yang memiliki lebih banyak pengalaman atau 

senioritas (Widyastuti et al., 2019). Penyelam tradisional melakukan penyelaman 

menggunakan dua metode, yakni menggunakan scuba atau menggunakan udara 

yang disuplai melalui kompresor. Istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada 

teknik penyelaman tradisional ini adalah "nelayan kompresor." Jenis penyelam 
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tradisional ini meliputi mereka yang menangkap ikan, lobster, teripang, abalon, 

kerang, mutiara, dan berbagai jenis ikan atau hewan laut bernilai komersial lainnya 

(Koesdianasari, 2019). 

Kegiatan penyelaman tradisional, yang dilakukan dengan segala 

keterbatasan perlengkapan dan informasi tentang penyelaman, dapat menyebabkan 

dampak negatif bagi kondisi fisik penyelam dan membawa risiko kesehatan yang 

serius, termasuk nyeri, kelumpuhan, cacat, bahkan kematian. Risiko yang dihadapi 

bukan hanya berasal dari tindakan pengalamannya sendiri, tetapi juga risiko 

dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di bawah air, metode penyelaman yang 

diterapkan, dan kesehatan mental serta fisik penyelam. Penyelam tradisional kerap 

menghadapi masalah, seperti isu hiperbarik, di mana kecelakaan penyelaman bisa 

mengakibatkan kondisi seperti decompression sickness (DCS) atau gangguan 

dekompresi (Chabibah & Prasetya, 2021).  

Decompression sickness merupakan keadaan medis yang terjadi karena gas 

yang awalnya terlarut dalam darah atau jaringan tiba-tiba keluar dan mengembang 

akibat penurunan tekanan di lingkungan sekitarnya. Berdasarkan Hukum Henry, 

konsentrasi gas yang larut dalam cairan pada suhu tertentu akan meningkat sejalan 

dengan kenaikan tekanan parsial gas di atas cairan tersebut. Oleh karena itu, saat 

seseorang melakukan penyelaman, tekanan parsial nitrogen yang mereka hirup 

terus meningkat, menyebabkan peningkatan jumlah nitrogen gas yang terlarut 

dalam darah dan jaringan mereka. Darah yang mengandung nitrogen yang 

berlebihan kemudian didistribusikan ke jaringan berdasarkan aliran darah ke 
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masing-masing jaringan dan afinitas nitrogen terhadap jaringan tersebut 

(Hisnindarsyah et al., 2018).  

Terdapat beberapa elemen risiko yang mempengaruhi munculnya 

decompression sickness, termasuk faktor-faktor lingkungan seperti suhu perairan 

laut dan kedalaman penyelaman. Selain itu, terdapat faktor yang terkait dengan 

individu (host), seperti usia, lamanya waktu menyelam, frekuensi menyelam, jenis 

alat yang digunakan selama penyelaman, pengalaman bekerja sebagai penyelam 

dalam jangka waktu tertentu, catatan medis mengenai riwayat asma, kebiasaan 

merokok, masalah berat badan, dan konsumsi minuman alkohol. Semua faktor ini 

dapat berperan dalam meningkatkan risiko seseorang untuk mengalami penyakit 

dekompresi (Chabibah & Prasetya, 2021).  

Berdasarkan laporan dari The National Institute for Occupational Safety and 

Health (NIOSH), angka kematian di kalangan nelayan di Amerika Serikat tergolong 

tinggi. Dalam rentang waktu 2000 hingga 2015, terjadi rata-rata 42 kematian setiap 

tahun di kalangan nelayan (dengan angka 117 kematian per 100.000 pekerja), 

dibandingkan dengan rata-rata 5.247 kematian (4 per 100.000 pekerja) di seluruh 

sektor pekerjaan di Amerika Serikat (The National Institute for Occupational Safety 

and Health, 2019). Berdasarkan informasi dari FAO (Food and Agriculture 

Organization of the United States), diperkirakan ada sekitar 24.000 kematian 

nelayan setiap tahun akibat kecelakaan kerja saat melaksanakan aktivitas 

penangkapan ikan (Ningsih & Febriyanto, 2021).  

Angka kejadian penyakit dekompresi di Amerika Serikat untuk tipe II 

(berat) diperkirakan sekitar 2,28 kasus per 10.000 penyelam, sementara untuk tipe 
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I (ringan) tidak ada data yang tersedia karena banyak dari mereka tidak mencari 

perawatan medis. Di wilayah Kepulauan Hawaii dan pulau-pulau di seluruh 

kawasan Asia Pasifik, insiden penyakit dekompresi terkait dengan penyelaman 

memiliki kisaran antara 1 hingga 35 kasus per 1000 penyelaman. 

Data survei yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian 

Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan dalam 

rentang waktu 2008 hingga 2012 di Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, 

mengindikasikan bahwa dari 145 nelayan yang menjadi responden, sebagian 

diantaranya mengalami penyakit yang disebabkan oleh penyelaman. Beberapa 

kondisi kesehatan yang terkait meliputi masalah barotrauma pada telinga, 

dekompresi, serta penyakit yang timbul akibat paparan lingkungan dalam air. Hasil 

survei yang sama juga menunjukkan bahwa sekitar 69,1% kasus penyelam 

mengalami kelainan dekompresi. Kelainan ini terjadi karena kurangnya kadar gas 

nitrogen dalam tubuh yang diakibatkan oleh perubahan tekanan selama penyelaman 

di bawah permukaan laut (Embuai et al., 2020).  

Kementerian Kesehatan juga telah melakukan riset yang melibatkan 251 

penyelam sebagai responden dari 9 provinsi. Hasil dari riset ini menunjukkan 

bahwa beberapa keluhan yang sering dirasakan oleh para responden meliputi 

berbagai gejala, di antaranya 21,2% mengalami sensasi pusing atau sakit kepala, 

12,6% merasa terlalu lelah, 12,5% mengalami penurunan pendengaran, 10,8% 

mengalami nyeri pada persendian, 10,2% mengalami perdarahan hidung, 9,7% 

merasakan sakit pada bagian dada atau kesulitan bernafas, 6,4% mengalami 

gangguan penglihatan, 6,0% mengalami perubahan pada kulit, 5,6% mengalami 
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gigitan binatang, 3,2% mengalami kehilangan kemampuan bergerak, dan 1,7% 

mengalami kehilangan kesadaran (Wijaya et al., 2021). 

Menurut informasi yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Pulau 

Kambuno merupakan salah satu dari sembilan pulau yang terletak di Kecamatan 

Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai. Pulau ini memiliki luas sekitar 0,17 kilometer 

persegi dan memiliki ketinggian tanah dari permukaan laut sekitar 1 meter. 

Keseluruhan wilayah permukiman mencakup luas sekitar 0,21 kilometer persegi. 

Dalam hal topografi, pulau ini terdiri dari 75% daratan dan 25% wilayah berbukit. 

Mata pencaharian utama penduduk Pulau Kambuno adalah nelayan. Selain menjadi 

nelayan, sebagian penduduk Pulau Kambuno Sinjai merupakan petani rumput laut 

dan penyelam. 

Di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan tradisi penyelaman 

tradisional masih ada. Berdasarkan informasi dari Puskesmas Pulau Sembilan, 

selama periode 2018 hingga 2022, tercatat 15 kasus kasus hiperbarik yang dialami 

oleh penyelam tradisional di Kambuno, dan terdapat 2 kasus yang berakhir dengan 

kematian. Jumlah kasus yang cukup tinggi ini mengindikasikan bahwa masalah 

hiperbarik, termasuk penyakit dekompresi, masih menjadi perhatian serius di 

Kambuno. 

Ketidakpahaman nelayan mengenai prinsip-prinsip keselamatan dalam 

penyelaman (safety dive), potensi risiko terkait penyelaman, metode memberikan 

pertolongan saat kecelakaan penyelaman, serta beredarnya mitos-mitos yang tidak 

akurat telah menyebabkan angka kecelakaan penyelaman yang tinggi di Pulau 

Kambuno. Selain informasi yang diperoleh dari Puskesmas, ada dugaan kuat bahwa 
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masih terdapat banyak kasus kecelakaan penyelaman yang tidak dilaporkan oleh 

masyarakat. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “Apa saja Determinan Kejadian Dekompresi Pada Penyelam di Pulau 

Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023?” 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui determinan kejadian 

dekompresi pada penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan 

Kabupaten Sinjai Tahun 2023.  

2. Tujuan Khusus  

a. Untuk mengetahui hubungan lama penyelaman dengan kejadian 

dekompresi di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan 

Kabupaten Sinjai Tahun 2023  

b. Untuk mengetahui hubungan penggunaan APD dengan kejadian 

dekompresi di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan 

Kabupaten Sinjai Tahun 2023  

c. Untuk mengetahui hubungan kedalaman menyelam dengan kejadian 

dekompresi di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan 

Kabupaten Sinjai Tahun 2023  
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d. Untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan kejadian 

dekompresi di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan 

Kabupaten Sinjai Tahun 2023  

e. Untuk mengetahui hubungan konsumsi alkohol dengan kejadian 

dekompresi di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan 

Kabupaten Sinjai Tahun 2023  

f. Untuk mengetahui hubungan status gizi dengan kejadian dekompresi 

di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai 

Tahun 2023.  

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Ilmiah  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berharga 

dalam perkembangan bidang ilmu pengetahuan dan menjadi sumber 

referensi penting bagi peneliti lain yang ingin menyelidiki isu serupa. 

2. Manfaat Bagi Insitusi  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi penting bagi 

lembaga setempat seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai dan 

Puskesmas Pulau Sembilan. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan yang relevan dalam usaha mencegah penyakit 

dekompresi pada penyelam nelayan. Selain itu, penelitian ini juga 

berpotensi menjadi referensi yang berharga serta sumber data tambahan 

bagi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam pengembangan 

literatur dan penelitian lebih mendalam. 
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3. Manfaat Bagi Penyelam 

Penelitian ini dapat berperan sebagai sumber informasi bagi masyarakat 

mengenai faktor-faktor yang menyebabkan penyakit dekompresi pada 

penyelam nelayan. Dengan begitu, diharapkan masyarakat bisa mengambil 

langkah-langkah pencegahan yang sesuai terhadap kondisi penyakit 

tersebut. 

4. Manfaat Bagi Peneliti  

Menciptakan pengalaman yang berharga bagi peneliti, sekaligus 

melengkapi pengalaman akademis dan pengetahuan dalam menerapkan 

prinsip-prinsip ilmu kesehatan yang dimiliki. 

E. Hipotesis Penelitian  

Hipotesis ini merupakan hipotesis sementara atas hasil penelitian yang 

dibuktikan dengan penggunaan analisa yang tepat. Oleh karena itu, berdasarkan 

pernyataan tersebut, penelitian ini memiliki hipotesis sebagai berikut: 

1. Hipotesis Nol (H0)  

a. Lama penyelaman bukan merupakan determinan kejadian dekompresi 

pada penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan 

Kabupaten Sinjai Tahun 2023.  

b. Penggunaan APD bukan merupakan determinan kejadian dekompresi 

pada penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan 

Kabupaten Sinjai Tahun 2023.  
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c. Kedalaman menyelam bukan merupakan determinan kejadian 

dekompresi pada penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau 

Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023. 

d. Pengetahuan bukan merupakan determinan kejadian dekompresi pada 

penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten 

Sinjai Tahun 2023. 

e. Konsumsi alkohol bukan merupakan determinan kejadian dekompresi 

pada penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan 

Kabupaten Sinjai Tahun 2023.  

f. Status Gizi bukan merupakan determinan kejadian dekompresi pada 

penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten 

Sinjai Tahun 2023. 

2. Hipotesis Alternatif (Ha)  

a. Lama penyelaman merupakan determinan kejadian dekompresi pada 

penyelam di Pulau kambuno Kecamatan Pulau Sembilan kabupaten 

Sinjai Tahun 2023.  

b. Penggunaan APD merupakan determinan kejadian dekompresi pada 

penyelam di Pulau kambuno Kecamatan Pulau Sembilan kabupaten 

Sinjai Tahun 2023. 

c. Kedalaman menyelam merupakan determinan kejadian dekompresi 

pada penyelam di Pulau kambuno Kecamatan Pulau Sembilan 

kabupaten Sinjai Tahun 2023. 
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d. Pengetahuan merupakan determinan kejadian dekompresi pada 

penyelam di Pulau kambuno Kecamatan Pulau Sembilan kabupaten 

Sinjai Tahun 2023. 

e. Konsumsi alkohol merupakan determinan kejadian dekompresi pada 

penyelam di Pulau kambuno Kecamatan Pulau Sembilan kabupaten 

Sinjai Tahun 2023. 

f. Status gizi merupakan determinan kejadian dekompresi pada penyelam 

di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 

2023.  

F. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif 

1. Kejadian Penyakit Dekompresi  

Penyakit dekompresi adalah situasi yang muncul karena fluktuasi 

tekanan saat melakukan penyelaman, dengan gejala ringan seperti rasa sakit 

pada persendian, gatal-gatal, bercak darah pada kulit, serta sensasi 

kesemutan. Sementara itu, gejala yang lebih berat termasuk pecahnya 

pembuluh darah, kehilangan kemampuan bergerak (lumpuh), dan gangguan 

pendengaran (Takalelumang et al., 2018).  

Kriteria Objektif  

a. Menderita: Penyelam yang merasakan gejala penyakit dekompresi 

baik gejala ringan maupun berat 

b. Tidak menderita: Penyelam yang tidak merasakan gejala 
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2. Lama Penyelaman  

Dalam penelitian ini, lama menyelam merupakan lamanya waktu 

yang diperlukan oleh nelayan dalam satu kali penyelaman, mulai dari saat 

mereka menyelam di bawah permukaan air laut hingga kembali naik ke 

permukaan lagi (Wijaya et al., 2021).  

Kriteria Objektif  

a. Lama: Jika penyelam melakukan penyelaman selama > 60 menit  

b. Tidak lama: Jika penyelam melakukan penyelaman selama ≤ 60 

menit  

3. Standarisasi APD  

Pada penelitian ini, Alat Pelindung Diri (APD) yang digunakan 

adalah alat yang sesuai dengan standar SNI penyelaman, yaitu scuba. APD 

ini terdiri dari beberapa komponen, termasuk masker, weight belt, regulator, 

buoyancy compensation device (BCD), fins, dan tabung udara. 

Kriteria Objektif  

a. Berstandar: Jika penyelam menggunakan alat pelindung diri yakni 

scuba 

b. Tidak berstandar: Jika penyelam menggunakan alat kompressor.  

4. Kedalaman Menyelam  

Kedalaman menyelam dalam penelitian ini mengacu pada jarak atau 

rentang penyelaman yang dilakukan oleh nelayan, mulai dari permukaan air 

laut hingga mencapai tingkat kedalaman yang telah ditetapkan, di mana 

mereka akan melakukan aktivitas selama penyelaman (Wijaya et al., 2021).  
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Penentuan kedalaman menyelam dilakukan dengan menggunakan Garmin 

echo 300, sebuah alat pengukur kedalaman yang digunakan dalam 

penyelaman, di mana ukuran depa digunakan sebagai satuan (1 depa setara 

dengan 1,8 meter). 

Kriteria Objektif  

a. Dalam: Jika penyelam melakukan penyelaman dengan kedalaman ≥ 

10 m 

b. Dangkal: Jika penyelam melakukan penyelaman dengan kedalaman 

< 10 m  

5. Pengetahuan  

Pengetahuan adalah informasi atau pengetahuan yang dipahami oleh 

seseorang dalam konteks proses pembelajaran. Ketika melakukan 

penyelaman, seorang penyelam harus memiliki pengetahuan tentang 

prosedur penyelaman dan penerapan teknik menyelam (equalisasi). 

Kriteria Objektif  

a. Baik: Jika 56 -100% jawaban yang tepat dari keseluruhan jawaban 

pertanyaan. 

b. Kurang: Jika <56% jawaban yang tepat dari keseluruhan jawaban 

pertanyaan. 

6. Mengonsumsi Alkohol  

Alkohol dalam penelitian ini mengacu pada jenis minuman yang 

mengandung etanol yang dihasilkan melalui proses fermentasi dan destilasi 

bahan pertanian yang memiliki kandungan karbohidrat. Proses tersebut 
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dapat dilakukan dengan atau tanpa perlakuan khusus, penambahan bahan 

tambahan, serta menggabungkan konsentrat dengan minuman beralkohol 

atau melalui proses pengenceran minuman yang mengandung etanol 

(Rahmawati et al., 2019).   

Kriteria Objektif  

a. Konsumsi: Jika mengonsumsi alkohol sehari sebelum melakukan 

penyelaman 

b. Tidak konsumsi: Jika tidak mengonsumsi sehari sebelum melakukan 

penyelaman 

7. Status Gizi  

Status gizi (nutritional status) adalah kondisi yang terjadi akibat 

keseimbangan antara asupan zat gizi dari makanan dengan kebutuhan zat 

gizi oleh tubuh (Candra, 2020). Penilaian status gizi dalam penelitian ini 

dapat dilakukan dengan pengukuran antropometri dengan melihat indeks 

BB/TB2  (Kemenkes RI, 2019).  

Kriteria Objektif  

c. Normal: Jika Indeks Massa Tubuh (IMT) penyelam 18,5 – 25,0  

d. Tidak normal:  Jika Indeks Massa Tubuh (IMT) penyelam <  18,5  

dan  > 25,0 
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G. Kajian Pustaka  

 

Tabel 1. 1 
Kajian Pustaka Terkait Determinan Kejadian Dekompresi pada Penyelam di 
 Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023 

No. Tahun  Penulis  Judul Variabel 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian  

1. 2018 Dian Rezki 

Wijaya, 

Andi 

Zulkifli, 

Abdullah 

Sukri 

Palutturi 

(Wijaya et 

al., 2018) 

 

Faktor Risiko Masa 

Kerja dan Waktu 

Istirahat Terhadap 

Kejadian Penyakit 

Dekompresi pada 

Penyelam di Pulau 

Barrang Lompo  

Masa kerja, cara naik 

ke permukaan dan 

waktu istirahat.  

Observasional 

analitik dengan 

menggunakan 

rancangan Case 

Control Study 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

terdapat faktor-faktor risiko yang 

memiliki hubungan yang signifikan 

terhadap insiden penyakit dekompresi 

pada nelayan penyelam. Faktor-faktor 

tersebut adalah lama bekerja dan 

metode naik ke permukaan. Sementara 

itu, tidak terdapat hubungan statistik 

yang signifikan antara waktu istirahat 

dan kejadian penyakit dekompresi pada 

nelayan penyelam. 

2. 2019 Sri Rahayu 

Widyastuti, 

Soeharyo 

Hadisaputro, 

Munasik 

(Widyastuti 

et al., 2019) 

Faktor-Faktor yang 

Berpengaruh 

terhadap Kualitas 

Hidup Penyelam 

Tradisional Penderita 

Penyakit Dekompresi 

Variabel dependen 

adalah kualitas hidup 

penyelam tradisional 

penderita penyakit 

dekompresi. 

Variabel independen 

adalah 

usia,obesitas,anemia, 

merokok,konsumsi 

Jenis penelitian 

adalah penelitian 

mix methode 

desain studi kasus 

kontrol.  

Variabel yang terkonfirmasi 

memberikan dampak pada kualitas 

hidup para penyelam tradisional yang 

menderita penyakit dekompresi 

memiliki riwayat penyakit komorbid 

hipertensi,melakukan penyelaman 

dengan kedalaman ≥ 30 meter 

mengalami hilang kesadaran selama 

menyelam, melakukan penyelaman 
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No. Tahun  Penulis  Judul Variabel 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian  

alkohol, kedalaman 

menyelam, lama 

menyelam,frekuensi 

menyelam, riwayat 

hilang 

kesadaran,penyakit 

hipertensi,diabetes 

mellitus, riwayat 

penyakit komorbid 

jantung, dan riwayat 

penyakit komorbid 

sesak nafas. 

dengan durasi ≥ 2 jam, menderita 

anemia, serta memiliki riwayat 

penyakit dekompresi lebih dari 1 kali  

3. 2019 Muhaimin 

Saranani, 

Rudi 

Hartono, 

Aluddin 

(Saranani et 

al., 2019) 

 

 

Faktor yang 

berhubungan dengan 

kejadian 

decompression 

sickness pada 

aktivitas penyelaman 

menggunakan 

kompressor.  

Kedalaman 

menyelam, lama 

menyelam  

deskriftif analitik 

dengan 

rancangan cross 

sectional study 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ada hubungan signifikan antara 

kedalaman menyelam dengan kejadian 

decompression sickness dan hubungan 

lama menyelam dengan kejadian 

decompression sickness. 
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No. Tahun  Penulis  Judul Variabel 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian  

4. 2020  Yowan 

Embuai, 

Hanifa 

Maher 

Denny, 

Yuliani 

Setyaningsih 

(Embuai et 

al., 2020) 

Analisis Faktor 

Individu, Pekerjaan 

dan Perilaku K3 pada 

Kejadian Penyakit 

Dekompresi pada 

Nelayan Penyelam 

Tradisional di 

Ambon 

Masa Kerja, 

Kedalaman 

menyelam, lama 

menyelam, frekuensi 

menyelam, 

kecepatan naik ke 

permukaan dan 

perilaku K3 

(konsumsi air putih, 

penggunaan APD, 

perilaku merokok 

dan alkohol) 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian dengan 

menggunakan 

metode 

penelitian case-

control 

Adanya hubungan yang signifikan 

antara kedalaman menyelam, lama 

menyelam, frekuensi menyelam, 

penggunan APD dengan penyakit 

dekompresi, adanya hubungan yang 

tidak signifikan antara masa kerja, 

kecepatan naik ke permukaan, perilaku 

K3 konsumsi air putih, perilaku K3 

konsumsi rokok, perilaku K3 konsumsi 

alkohol dengan penyakit dekompresi.  

5. 2020  Muliadi 

Rais, 

Syamsiar S 

Russeng, 

Muhammad 

Syafar,  

Atjo Wahyu 

(Rais et al., 

2020) 

The Effect of 

Characteristics on 

the Potential Event 

Individual of 

Decompression in 

Traditional Divers in 

the Bajo Village, 

Boalemo Regency 
 

Usia, Masa Kerja, 

Indeks Massa 

Tubuh.  

Survei analitik 

dengan desain 

cross sectional  

Ada pengaruh yang signifikan antara 

usia dan masa kerja terhadap potensi 

kejadian dekompresi dengan nilai 

mann-whitney U = 260 p = 0,000 

(<0,05). dan nilai mann-whitney U = 

173 p = 0,000 (<0,05) sedangkan 

indeks massa tubuh tidak berpengaruh 

signifikan terhadap potensi kejadian 

dekompresi pada penyelam tradisional 

di Desa Bajo Kabupaten Boalemo 

dengan nilai mann-whitney U = 445,5 p 

= 0,116 (> 0,05) 
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No. Tahun  Penulis  Judul Variabel 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian  

6. 2021 Yuliana B, 

Nur Ulmy 

Mahmud, 

Sumiaty (B 

et al., 2021) 

 

Faktor yang 

Berhubungan dengan 

Kejadian Penyakit 

Dekompresi Pada 

Nelayan Penyelam 

Tradisional di Pulau 

Barrang Lompo 

Lama menyelam, 

kedalaman 

menyelam, frekuensi 

menyelam, cara naik 

ke permukaan, dan 

masa kerja   

Penelitian 

kuantitatif 

dengan 

pendekatan cross 

sectional. 

Temuan dari penelitian ini 

mengindikasikan bahwa durasi 

penyelaman yang tidak sesuai standar 

ditemukan pada 81 responden (68,6%). 

Selain itu, terdapat 66 responden 

(55,9%) yang melakukan penyelaman 

pada kedalaman yang tidak aman. 

Sebanyak 102 responden (86,4%) 

melaporkan melakukan penyelaman 

lebih dari dua kali dalam sehari. Selain 

itu, 112 responden (94,9%) 

menggunakan metode naik ke 

permukaan dengan berhenti pada 

kedalaman tertentu secara perlahan. 

Terakhir, 89 responden (75,4%) 

memiliki masa kerja yang tidak 

memenuhi syarat untuk melakukan 

penyelaman. 

7.  2021 Dian Rezki 

Wijaya, 

Ranti 

Ekasari, 

Lilis 

Widiastuty, 

Zil Fadhilah 

Arranury, 

Faktor Risiko 

Penyakit Dekompresi 

Pada Nelayan 

Penyelam Di Pulau 

Barrang Lompo 

Kedalaman 

menyelam, frekuensi 

menyelam, 

lama menyelam 

Metode 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

observasional 

analitik dengan 

rancangan Case 

Control Study  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kedalaman menyelam (OR=2,641; Cl 

95%=1,285-5,428), frekuensi 

menyelam (OR=4,067; Cl 95%=1,939-

8,531) dan lama menyelam 

(OR=3,872; Cl 95%=1,657-9,052) 

merupakan faktor risiko kejadian 
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No. Tahun  Penulis  Judul Variabel 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian  

Tri Addya 

Karini 

 

 penyakit dekompresi pada nelayan 

penyelam di Pulau Barrang Lompo 

8. 2021  Maritje 

Fransina 

Papilaya, 

Jonathan 

Kelabora 

(Papilaya & 

Kelabora, 

2021) 

Hubungan 

Pengetahuan dan 

Sikap Masyarakat 

Terhadap Timbulnya 

Penyakit Dekompresi 

pada Nelayan 

Tradisional di Desa 

Tamedan 

Pengetahuan, sikap 

dan penyakit 

dekompresi  

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian dengan 

menggunakan 

metode 

penelitian Cross 

Sectional 

Hasil penelitian menunjukkan adanya 

korelasi yang penting antara 

pengetahuan responden dan penyakit 

dekompresi, dengan nilai signifikansi 

dari uji statistik adalah 0.015, yang 

lebih kecil dari nilai batas signifikansi 

yaitu 0.005. Sementara itu, tidak 

terdapat korelasi antara sikap 

responden dan penyakit dekompresi, 

dengan nilai signifikansi dari uji 

statistik sebesar 0.290. 

9. 2022 Mansur 

Sididi, 

Rahman 

(Sididi & 

Rahman, 

2022) 

  

Faktor Determinan 

Kejadian 

Dekompresi Pada 

Nelayan Penyelam 

Tradisional 

Lama menyelam, 

kedalaman 

menyelam, dan 

riwayat penyakit 

jantung  

 

Jenis penelitian 

yang digunakan 

dalam penelitian 

adalah adalah 

penelitian 

kuantitatif 

dengan 

rancangan cross 

sectional. 

Hasil penelitian menunjukkan tidak 

ada pengaruh lama menyelam (p-value 

= 0,244) dan kedalaman menyelam (p-

value = 0,138) dan ada pengaruh 

riwayat penyakit jantung penyerta (p-

value = 0,011) terhadap kejadian 

dekompresi pada nelayan penyelam 

tradisional di Pulau Barrang Lompo. 

Tidak ada pengaruh lama menyelam 

dan kedalaman menyelam serta ada 

pengaruh riwayat penyakit jantung 

penyerta terhadap kejadian dekompresi 



19 
 

 

No. Tahun  Penulis  Judul Variabel 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian  

pada nelayan penyelam tradisional di 

Pulau Barrang Lompo. 

 

10. 2022 Chanon 

Kongkamol, 

Piyada 

Kongkamol, 

Chutima 

Phanlamai, 

Pornchai 

Sathirapanya 

& Chutarat 

Sathirapanya 

(Kongkamol 

et al., 2023) 

Role of health locus 

of control in 

preventing 

occupational 

decompression 

sickness among 
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 Indeks massa tubuh (BMI), alkohol 

konsumsi, kedalaman penyelaman, 

durasi waktu di laut/penyelaman, 

tingkat keyakinan pada HLC dan 

praktik penyelaman reguler secara 

signifikan terkait dengan DCS (p 

<0,05). Sedangkan tingkat 

kepercayaan pada EHLC memiliki  

korelasi terbalik yang signifikan 

sedang dengan tingkat pengetahuan 

penyelaman yang aman dan praktik 

penyelaman yang teratur (p<0,001). 
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H. Perbedaan Penelitian 

  

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara 

studi ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada elemen yang di observasi dan 

tempat pelaksanaan riset. Penelitian sebelumnya sebagian besar dilaksanakan di Pulau 

Barrang Lompo, Makassar. Sementara studi ini merupakan upaya pertama yang 

dilakukan di Pulau Kambuno, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai. Selain 

itu, aspek tambahan dalam penelitian ini adalah inklusi variabel baru seperti status gizi 

dan analisisnya.  
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Tinjauan Tentang Penyelaman  

1. Defenisi Penyelaman  

Menyelam adalah aktivitas fisik yang dilakukan oleh manusia di dalam air, baik 

dengan atau tanpa bantuan peralatan, dengan maksud mencapai tujuan tertentu. Saat 

terlibat dalam kegiatan menyelam, tubuh manusia berada di lingkungan bawah 

permukaan air, yang memiliki tekanan yang lebih besar daripada tekanan udara di atas 

permukaan. Tekanan ini terus meningkat sejalan dengan peningkatan kedalaman 

penyelaman. Pada permukaan laut, tekanan atmosfer adalah 1 atm (760 mm Hg atau 

14,7 psi atau 100 kPa), dan tekanan ini akan meningkat sebesar 1 atm secara konsisten 

setiap 10 meter (33 kaki) dalam kedalaman air laut (Arbanto et al., 2018).  

Pada mulanya, aktivitas penyelaman dilakukan dengan metode yang sangat 

primitif, yaitu dengan memanfaatkan batu yang memiliki berat. Setelah proses 

penyelaman selesai, tali yang terikat pada batu akan ditarik untuk mengangkat 

penyelam kembali ke atas permukaan air. Dalam proses ini, ada seseorang pembantu 

yang membantu menarik penyelam ke atas. Inilah yang kemudian diakui sebagai 

penyelaman tradisional, di mana nelayan yang melakukan penangkapan ikan melalui 

penyelaman dikenal sebagai penyelam tradisional atau penyelam menggunakan 

kompresor. Allah Swt berfirman dalam QS An-Nahl/16: 14 
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تسَْتخَْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تلَْبسَُوْنَهَاۚ وَ  رَ الْبحَْرَ لِتأَكُْلوُْا مِنْهُ لحَْمًا طَرِيًّا وَّ ترََى الْفلُْكَ مَوَاخِرَ وَهوَُ الَّذِيْ سَخَّ

 تشَْكُرُوْنَ فيِْهِ وَلِتبَْتغَوُْا مِنْ فضَْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ 

Terjemahnya: 

” Dan Dia-lah, Allah Swt yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu 
dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan 
dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar 
padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya 
kamu bersyukur “ (Kementerian Agama RI). 
 

Dialah yang menundukan lautan untuk melayani kepentingan kalian . kalian 

dapat menangkap ikan- ikan dan menyantap dagingnya yang segar. Selain itu kalian 

juga dapat mengeluarkan permata dan merjan sebagai perhiasan yang kalian pakai. 

Kamu lihat, wahai orang-orang yang menalar dan merenung, bahtera berlayar 

mengarungi lautan dengan membawa barang-barang dan bahan makanan. Allah Swt 

menundukan itu agar kalian memanfaatkannya untuk mencari rezeki yang 

dikaruniakan-Nya dengan cara berniaga dan cara-cara lainnya. Dan juga agar kalian 

bersyukur atas apa yang Allah sediakan dan tundukan untuk melayani kepentingan 

kalian (Shihab, 2023).  

Allah Swt telah menundukkan lautan, memungkinkan perahu dapat melintas 

dan manusia dapat menyelam guna memanfaatkannya sebagai sumber rezeki. Namun, 

Allah Swt juga menitipkan pesan agar manusia tetap memperhatikan kesehatan dan 

keselamatannya. Apabila seseorang menyelam tanpa memperhatikan keselamatan, hal 

tersebut dapat menimbulkan penyakit dan risiko akibat penyelaman. 
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2. Macam-Macam Jenis Penyelaman  

a. Penyelaman Scuba  

Scuba diving merupakan aktivitas di dalam air yang melibatkan penggunaan 

perangkat bernafas mandiri di bawah permukaan air, yang dikenal sebagai Self 

Contained Underwater Breathing Apparatus (SCUBA). Jacques Cousteau adalah 

perancang pertama dari alat ini. Dalam sistem SCUBA, udara yang ditekan tinggi 

dimasukkan ke dalam tangki udara, lalu tekanannya dikurangi, disaring, dan diperkecil 

sehingga bisa dihirup seperti proses pernapasan di atas permukaan air. Aktivitas 

menyelam dengan scuba course merupakan kegiatan yang populer di kalangan 

penyelam deep diving. Keterampilan yang diperoleh dari scuba course dapat digunakan 

untuk berbagai tujuan, termasuk dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Scuba 

diving course  dapat digunakan dalam konteks tugas-tugas tempur dan operasi 

kemanusiaan, seperti operasi Pencarian dan Penyelamatan (Search and Rescue, SAR). 

Jenis penyelaman ini umumnya dilakukan oleh instansi militer. 

b. Penyelaman Komersial  

Penyelaman komersial ialah bentuk aktivitas menyelam yang dijalankan oleh 

penyelam berpengalaman, dengan tujuan untuk melaksanakan berbagai tugas di bawah 

permukaan air, seperti konstruksi di wilayah laut, pengambilan sumber daya di perairan 

lepas pantai, pemulihan kapal yang tenggelam, serta beraneka ragam aktivitas lainnya. 

Agar dapat mengambil bagian dalam pelatihan kursus penyelaman deep diving ini, 
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calon peserta diharuskan mendaftar di institusi khusus yang memberikan latihan 

kepada calon penyelam komersial. 

c. Penyelaman Ilmiah  

Penyelaman Ilmiah merupakan jenis penyelaman yang dilakukan dengan 

maksud untuk mendukung perkembangan pengetahuan dalam lingkungan bawah air, 

termasuk penelitian, kajian biologi laut, geologi, ilmu kedokteran hiperbarik, 

arkeologi, dan bidang ilmu kelautan lainnya. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk 

memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai ekosistem laut dan 

peristiwa yang terjadi  di bawah permukaan air. 

d. Penyelaman Olahraga  

Penyelaman olah raga atau rekreasi (sport/recreation diving) adalah jenis 

kursus penyelaman dengan penggunaan peralatan scuba ini menjadi sangat populer, 

karena selain berperan sebagai aktivitas olahraga, juga berfungsi sebagai cara rekreasi 

dan perjalanan wisata di lingkungan bawah air (Koesdianasari, 2019).  

3. Prosedur Penyelaman  

a. Perencanaan kegiatan menyelam 

1) Menetapkan jadwal waktu dan lokasi penyelaman 

2) Mengidentifikasi kedalaman yang akan dicapai dalam penyelaman 

3) Menentukan durasi waktu di dasar laut (bottom time) 

4) Mengatur anggota yang akan membantu di permukaan (tender) 

b. Pemeriksaan peralatan penyelaman 

c. Memeriksa dan memastikan keamanan lokasi penyelaman 
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d. Melaksanakan penyelaman sesuai rencana 

1) Turun ke dalam air dengan menjaga keseimbangan tekanan (ekualisasi). 

2) Melakukan tugas yang telah direncanakan pada kedalaman yang sesuai 

3) Kembali ke permukaan sesuai prosedur dekompresi 

e. Melakukan penyelaman berulang secara berurutan memiliki risiko yang 

signifikan. Jika diperlukan, disarankan untuk mempertimbangkan interval 

waktu antara penyelaman pertama dan berikutnya, serta memperhatikan 

lamanya waktu penyelaman dengan merujuk pada tabel penyelaman 

berulang. 

4. Alat selam dan kegunaannya 

Alat selam dibedakan berdasarkan kegunaannya menurut (Lucrezi et al., 2018): 

a. Masker (Face Mask)  

Fungsi dari masker ini adalah agar menghindari masuknya air ke dalam hidung 

dan mata, serta memberikan perlindungan dari bahan-bahan yang mengganggu dan 

berpotensi menyebabkan iritasi atau inflamasi. Tidak hanya itu, masker juga 

memungkinkan penglihatan yang jelas di bawah air. Disarankan untuk memilih masker 

yang memiliki kaca tempered, sementara disarankan menghindari masker yang terbuat 

dari bahan plastik. 

b. Snorkel  

Snorkel adalah perangkat utama untuk bertahan yang digunakan oleh penyelam 

renang permukaan dan penyelam selam. Dengan snorkel, kita dapat menikmati 

pemandangan di bawah laut dengan cara berenang sambil memiringkan wajah ke 
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dalam air, tanpa perlu mengangkat kepala untuk bernapas. Snorkel membantu kita 

berenang menuju lokasi penyelaman tanpa perlu menggantungkan diri pada pasokan 

udara dari tangki penyelaman.  

c. Sabuk pemberat  

Umumnya, penyelam menggunakan beberapa beban tambahan untuk menjaga 

keseimbangan sesuai dengan keperluan. Beban tersebut umumnya terbuat dari timah 

atau logam lainnya. Sabuk beban dirancang agar bisa dibuka dengan mudah, sehingga 

dalam situasi darurat, penyelam dapat dengan cepat melepaskan sabuk beban hanya 

dengan satu tangan, sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan setiap kali mengenakan 

sabuk tersebut. 

d. Peralatan apung atau "Buoyance control divice" (BCD) 

Bouyance Vest atau perangkat apung merupakan komponen yang sangat 

penting bagi seorang penyelam. Fungsi alat ini dapat dikelompokkan menjadi empat 

tujuan utama, yaitu: 

a) Untuk menghasilkan daya apung positif (positive buoyancy) saat bergerak 

di atas permukaan air. 

b) Untuk memberikan keberhasilan melayang, atau sebagai penopang bagi 

seorang penyelam yang menghadapi situasi darurat.  

c) Untuk menciptakan kondisi keseimbangan melayang yang netral (Neutral 

Buoyancy) yang dapat diatur dengan baik di dalam air ketika daya apung 
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dari pakaian selam (wet suit) atau tas koleksi (collecting bag) mengalami 

penurunan. 

d) Untuk mengembangkan keterampilan dalam memberikan pertolongan, baik 

kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. 

e.  Tabung selam (Aqualung)  

Sebuah wadah atau tabung udara yang dirancang untuk menyimpan udara yang 

telah dikompres dengan aman. Tabung-tabung ini biasanya terbuat dari bahan baja atau 

paduan aluminium dan tersedia dalam berbagai ukuran. Biasanya, peralatan 

penyelaman yang digunakan adalah "open circuit scuba" di mana udara pernapasan 

dikeluarkan langsung ke dalam air. Terdapat pula varian peralatan selam seperti "semi 

closed circuit scuba" dan "closed circuit scuba." Dalam "closed circuit scuba," udara 

yang dikeluarkan (CO) tidak dibuang ke lingkungan, melainkan melalui proses kimia 

tertentu diubah kembali menjadi oksigen (O2) dan digunakan kembali untuk proses 

pernapasan. Ini mengakibatkan tidak adanya gelembung udara yang terlihat saat keluar. 

"Closed circuit scuba" umumnya dipakai oleh personel militer dalam misi intelijen dan 

dalam fotografi bawah air yang profesional. Aktivitas penyelaman menggunakan 

"closed circuit scuba" dibatasi pada kedalaman maksimal 10 meter dan paling banyak 

14 meter (PO2 = 2,4 ATA) untuk mencegah risiko keracunan oksigen, karena sistem 

ini menggunakan oksigen murni. Biasanya, risiko keracunan oksigen muncul saat PO9 

= 2 ATA. 
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f. Back pack 

 Backpack merupakan perangkat yang digunakan untuk menyangga scuba agar 

tetap nyaman saat digunakan di punggung penyelam. Terdapat pula jenis "backpack" 

yang dapat dipasang secara langsung pada BCD (Buoyancy Control Device). 

g. Regulator  

Regulator merupakan perangkat yang mengatur aliran udara dari tangki 

(Aqualung) ke penyelam, sehingga keluaran udara disesuaikan sesuai dengan 

keperluan. 

h. Pressure gauge  

Pressure gauge adalah alat untuk mengukur tekanan udara di dalam perangkat 

penyelam, sehingga informasi tentang berapa banyak atmosfer/PSI udara yang 

terkandung dalam tabung dapat diketahui. 

i. Depth gauge  

Depth gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur kedalaman, sehingga 

dapat diketahui seberapa dalam penyelaman yang dilakukan. Hal ini bermanfaat bagi 

penyelam dalam menghitung waktu dekompresi yang diperlukan. 

j. Pisau selam  

Pisau selam tidak difungsikan sebagai senjata oleh penyelam, melainkan 

merupakan alat yang sangat penting untuk aktivitas seperti memotong tali, menggali, 

atau menghilangkan sisa-sisa jaring nelayan yang dapat mengganggu penyelam. 

Janganlah memegang pisau saat berenang, sebaiknya letakkan pisau kembali ke 
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sarungnya dan pasang di salah satu kaki di bawah lutut untuk menjaga keselamatan. 

Terdapat beragam pilihan ukuran dan bentuk pisau selam yang tersedia. 

k. Fins (sirip renang)  

Sirip renang dirancang untuk memberikan daya dorong pada kaki dan 

merupakan perangkat yang dapat meningkatkan efisiensi renang kita hingga sepuluh 

kali lipat. Namun, perlu diperhatikan bahwa sirip renang tidak dirancang untuk 

meningkatkan kecepatan renang. Terdapat dua jenis sirip renang, yaitu "open heel" dan 

"foot pocket". 

l. Baju selam  

Terdapat dua jenis pakaian selam, yaitu "wet suit" dan "dry suit". Pakaian selam 

ini memiliki peran penting dalam menjaga tubuh dari suhu dingin air, sehingga 

membantu mencegah terlalu banyaknya hilangnya panas tubuh. Selain itu, pakaian 

selam juga berperan sebagai perlindungan terhadap gigitan hewan berbisa dan beracun, 

serta dapat melindungi kulit dari sentuhan dengan batu karang atau objek tajam lainnya. 

m. Jam selam (diving watch)  

Jam selam berperan dalam mengukur durasi penyelaman untuk menghindari 

terjadinya dekompresi.  

Di samping peralatan yang telah dijelaskan sebelumnya, juga terdapat berbagai 

perlengkapan lain seperti kompas penyelaman, senter, sarung tangan, sepatu khusus 

untuk melindungi dari karang, bendera penyelam, tas untuk peralatan, pelampung dan 

tali, buku catatan (log book), dan tabel dekompresi. 
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5. Penyakit akibat penyelaman  

Kegiatan penyelaman selalu melibatkan potensi risiko, baik dari perubahan 

tekanan, suhu air, maupun faktor-faktor lain yang ada di lingkungan bawah air. 

Beberapa kondisi kesehatan yang bisa terjadi akibat penyelaman diuraikan di bawah 

ini (Zheng et al., 2018) :  

a. Barotrauma  

Barotrauma adalah efek yang timbul akibat perubahan tekanan yang drastis, 

yang dapat mengakibatkan kontraksi yang kuat dan merusak jaringan tubuh. Ini terjadi 

karena tubuh tidak mampu mengatur tekanan udara atau gas yang terperangkap di 

dalam rongga udara dalam tubuh penyelam, sehingga tidak sejalan dengan tekanan 

absolut yang dialami oleh penyelam. Barotrauma terjadi ketika penyelam turun ke 

permukaan (tekanan meningkat, volume udara berkurang) atau ketika penyelam naik 

ke permukaan (tekanan menurun, volume udara bertambah sesuai Hukum Boyle). 

Gejala umum dari barotrauma mencakup perasaan sakit yang sering kali diikuti 

oleh pendarahan dari rongga udara yang terkena dampak barotrauma, pendarahan ini 

sering kali luput dari perhatian penyelam. Nyeri pada telinga juga menjadi indikasi 

sensitif bahwa penyesuaian tubuh terhadap perubahan tekanan belum berjalan dengan 

optimal.  

1) Barotrauma Sinus 

Di tengkorak manusia terdapat ruang-ruang udara (sinus) yang biasanya 

memiliki saluran yang menghubungkan dengan tenggorokan. Kendala dalam 
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menyeimbangkan tekanan udara di dalam sinus dapat mengakibatkan pendarahan dan 

sensasi nyeri pada sinus yang terdampak. 

2) Barotrauma masker  

Situasi ini biasanya terjadi saat penyelam tengah melakukan penyelaman turun 

dan tidak melepaskan udara dari dalam masker. Saat daya regangan pada masker 

mencapai titik maksimal, usaha untuk menyeimbangkan tekanan udara dalam masker 

bisa mengakibatkan jaringan lunak di wajah terhisap ke dalam masker. Akibatnya, 

kemungkinan akan timbul pembengkakan dan perubahan warna (perdarahan) pada 

bagian putih mata dan kelopak mata, bersamaan dengan sensasi rasa sakit atau tekanan 

pada kulit wajah yang bersentuhan dengan masker. 

3) Barotrauma gigi  

Barotrauma pada gigi terjadi saat ada lubang pada gigi (karies), yang 

menghasilkan sensasi sakit pada gigi (terutama ketika melakukan penyelaman) dan 

dapat menyebabkan pendarahan. 

4) Barotrauma paru-paru  

Pada kedalaman tertentu, paru-paru penyelam berisi udara yang terkompresi di 

bawah tekanan yang sebanding dengan tekanan absolut di kedalaman tersebut. Jika 

penyelam tiba-tiba naik dengan cepat ke permukaan (Emergency Swimming Ascent 

Blow Up) tanpa mengendalikan dan melepaskan napas atau udara, ketika mencapai 

permukaan, udara dalam paru-paru akan membesar dengan cepat tanpa dinding dada 

yang seimbang, yang dapat menyebabkan paru-paru pecah. 

 



32 
 

 

5) Barotrauma usus  

Kejadian ini umumnya dialami oleh penyelam yang masih pemula. Hal ini 

disebabkan karena mereka seringkali secara tidak sengaja menelan udara saat 

melakukan ekualisasi tekanan atau bernapas melalui regulator. Ketika naik ke 

permukaan, udara yang tertelan dengan tekanan tinggi tadi akan mengembang dan bisa 

menyebabkan rasa kembung, nyeri perut, atau bahkan mual. Penyebab lain yang dapat 

mengakibatkan situasi tersebut adalah minum minuman berkarbonasi sebelum 

melakukan penyelaman. 

b. Keracunan 

1) Keracunan gas pernapasan 

Umumnya, insiden semacam ini terjadi pada para penyelam ketika mereka 

berada di kedalaman laut, baik itu di dasar laut maupun saat mereka sedang berenang 

menuju kedalaman. Seiring dengan meningkatnya kedalaman penyelaman, tekanan 

parsial gas pernapasan yang masuk ke dalam jaringan tubuh juga akan semakin 

meningkat. Pada individu yang lebih sensitif, paparan tekanan parsial gas yang tinggi 

dapat mengakibatkan keracunan gas. Maka dari itu, dalam penyelaman di kedalaman 

laut yang lebih besar, sering kali digunakan kombinasi gas seperti Nitrox (Nitrogen-

Oksigen), Heliox (Helium-Oksigen), dan bahkan terdapat pula campuran tiga jenis gas, 

yakni Helium-Nitrogen-Oksigen. 

2) Keracunan Nitrogen (Nitrogen Narcosis)  

Tingkat keracunan nitrogen dapat timbul saat mencapai kedalaman 30 meter 

atau lebih (PN2 = 3,2 ATA), dengan gejala yang menyerupai dampak mabuk akibat 
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alkohol. Lebih lanjut, setiap kenaikan kedalaman sebesar 10 meter, gejala keracunan 

akan mengalami peningkatan yang lebih parah. 

Batas konsentrasi PN2 yang menyebabkan Nitrogen Narcosis bervariasi antara 

penyelam, tergantung pada kondisi fisik mereka sebelum melakukan penyelaman. 

Faktor-faktor seperti suhu air laut yang dingin, aktivitas fisik yang berat dalam air, rasa 

cemas, kurangnya pengalaman, tingkat oksigen yang rendah, dan tingkat 

karbondioksida yang tinggi dalam udara pernapasan dapat meningkatkan risiko 

terjadinya keracunan nitrogen. 

3) Keracunan Oksigen (Oxigen Toxicity)  

Keracunan ini umumnya terjadi saat penyelam berada dalam penyelaman yang 

dalam (90 meter dengan campuran udara normal) atau pada kedalaman 10 meter jika 

penyelam menggunakan oksigen murni. Tanda-tanda gejalanya meliputi mual atau 

muntah, pusing, gangguan penglihatan atau pendengaran, perasaan bingung, kejang 

ringan pada otot-otot wajah dan bibir, serta hilangnya ingatan setelah kejang. 

4) Keracunan Karbondioksida (CO2)  

Jika udara segar yang memasuki kompresor (saat mengisi tabung) 

terkontaminasi oleh gas CO2 dari mesin atau pabrik, akibatnya penyelam dapat 

mengalami keracunan. Gejala yang muncul termasuk kesulitan bernapas (napas 

pendek, cepat, dalam, dan berat), denyutan di area dahi, sensasi kepala ringan, kejang-

kejang, penglihatan yang menurun, dan dalam kasus yang parah, jantung dan 

pernapasan dapat berhenti, yang pada akhirnya bisa berujung pada kematian. 
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5) Keracunan Karbonmonoksida (CO)  

Akibat dari proses pembakaran yang tidak optimal dalam mesin kompresor, 

udara yang digunakan dalam scuba dapat terkontaminasi oleh gas karbon monoksida 

(CO), atau udara atmosfer juga dapat tercemar oleh gas CO dari mesin-mesin lain atau 

pabrik/industri. Sebagai hasilnya, udara yang dikompresikan ke dalam scuba dapat 

mengandung tingkat yang tinggi gas CO. Jika terjadi hal ini, dapat berdampak buruk 

bagi penyelam, seperti timbulnya sakit kepala, napas yang pendek, gangguan mental, 

mual, kehilangan kemampuan bergerak, kehilangan kesadaran, dan bahkan berpotensi 

berujung pada kematian. 

c. Berbagai bahaya lain  

Selain kondisi kesehatan yang telah disebutkan, ada pula beberapa situasi yang 

dapat dihadapi oleh penyelam dari berbagai jenis penyelaman. Contohnya, risiko 

serangan oleh binatang laut yang berbahaya, baik yang memiliki bisa maupun yang 

mengandung racun. Ada binatang laut yang mengigit, namun ada juga yang 

menyengat. Luka yang diakibatkan oleh gigitan binatang laut saat penyelaman bisa 

mengakibatkan perdarahan yang parah dan berpotensi berujung pada kematian. 

Tenggelam merupakan salah satu risiko yang dihadapi oleh semua individu 

yang terlibat dalam aktivitas air, dan hal ini sering kali mengakibatkan kematian karena 

air masuk ke dalam paru-paru. Oleh karena itu, untuk semua calon penyelam dan 

penyelam yang sudah berpengalaman, penting untuk memiliki kemampuan berenang, 

dan sangat disarankan bagi semua penyelam untuk menggunakan rompi apung yang 
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dilengkapi dengan tabung CO2 atau yang terhubung dengan perangkat scuba, sehingga 

dapat dengan cepat mengembang dalam situasi darurat. 

6. Konsep Equalisasi 

Teknik equalisasi melibatkan tindakan membuka ujung saluran Eustachio, 

memungkinkan udara masuk ke dalam rongga telinga dengan tujuan untuk 

menyeimbangkan tekanan udara eksternal saat sedang dalam proses menyelam (Farida 

et al., 2020). Teknik equalisasi terdiri dari:  

a. Metode Tounbee, menutup hidung dan menelan saat melakukan 

penyelaman untuk mengimbangi tekanan lingkungan  

b. Metode Frenzel, menutup hidung dan mengatur posisi tenggorokan 

sedemikian rupa sehingga saat mengucapkan huruf “k” lidah akan menekan 

palatum dan membuka tuba Eustachian. 

c. Teknik Lowry, menutup hidung, meniup, dan menlan sceara bersamaan.  

d. Teknik Edmonds, menutup hidung, meniup, dan menekan rahang secara 

bersamaan. Ini menyebabkan otot rahang menegang dan mendorongnya ke 

depan.  

e. Metode Valsavah, menutup hidung dan mulut lalu meniup pipi dengan 

tekanan ekspirasi paksa. Ini meningkatkan tekanan dalam ruang udara dan 

memungkinkan udara masuk ke kedua tabung Eustachian, mendorong 

rongga telinga tengah dan membrane timpani menjadi menonjol.  

Penerapan metode equalisasi secara efektif sangat bermanfaat bagi penyelam 

tradisional untuk menyeimbangkan tekanan antara lingkungan luar dan dalam tubuh, 



36 
 

 

sehingga membantu mencegah terjadinya barotrauma. Penyelam tradisional yang ingin 

menjalankan penyelaman dengan aman sebaiknya memperhatikan pedoman-pedoman 

berikut ini: 

a. Perhatikan suara “plop” atau “klik” saat melakukan equalisasi, jika 

penyelam bias mendengar suara tersebut dari kedua telinga, maka tindakan 

equalisasi berhasil dilakukan.  

b. Sebelum melakukan penyelaman, disarankan bagi penyelam untuk 

mengimbangi tekanan beberapa menit dengan menguyah permen atau 

menggerakan rahang.  

c. Saat mencapai kedalaman lebih dari 10 meter, segera lakukan equalisasi 

untuk mencegah terjadinya barotrauma.  

d. Melakukan equalisasi secara rutin selama menyelam dapat 

mempertahankan tekanan positif kecil di telinga tengah.  

e. Sebaiknya hentikan equalisasi jika timbul sensasi nyeri atau rasa tidak 

nyaman pada telinga atau hidung.  

f. Disarankan untuk menghindari konsumsi alkohol dan merokok sebelum 

melakukan penyelaman (Farida et al., 2020).  

B. Tinjauan Tentang Dekompresi  

1. Defenisi Penyakit Dekompresi  

Dekompresi adalah suatu kondisi medis yang diakibatkan oleh pelepasan dan 

ekspansi gelembung-gas ketika gas-gas tersebut keluar dari larutan dalam darah atau 
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jaringan akibat perubahan tekanan di sekitarnya. Keadaan ini timbul saat terjadi 

penurunan tekanan secara mendadak setelah penyelaman. Tingkat keparahan 

dekompresi terkait dengan jumlah gelembung yang terbentuk; apabila jumlahnya 

sedikit, gejalanya cenderung ringan. Namun, jika terbentuk gelembung dalam jumlah 

besar, hal ini dapat menyebabkan gangguan pada sistem organ ganda bahkan berujung 

pada kematian.  

Dekompresi terjadi saat penyelam berada dalam air dalam penyelaman, yang 

mengakibatkan peningkatan tekanan di sekitar mereka. Pada saat ini, jumlah udara 

yang dihirup oleh penyelam (terdiri dari oksigen dan nitrogen) meningkat dari kondisi 

normal. Peningkatan kandungan oksigen dalam pernapasan ini memiliki efek positif 

pada metabolisme tubuh. Namun, gas nitrogen yang juga dihirup oleh tubuh tidak 

terpakai dan akhirnya mengumpul di dalam tubuh penyelam sesuai proporsi yang ada 

(Lemaitare, 2018). Nitrogen yang telah terakumulasi dalam tubuh akan dilepaskan 

dalam bentuk gelembung udara, sebagai hasil dari penurunan atau perubahan tekanan 

yang tiba-tiba terjadi. Ketika tekanan secara drastis menurun, kelarutan gas tidak lagi 

terjaga dengan cukup, sehingga menyebabkan timbulnya gelembung-gelembung udara 

ini. Gelembung-gelembung tersebut berpotensi menyebabkan emboli, yang dapat 

menyumbat aliran darah dan sistem saraf dalam tubuh manusia (Nura FLA, 2017). 

Dampak paling serius dari sindrom dekompresi adalah kemampuan tubuh penyelam 

menjadi lumpuh, yang bisa mengakibatkan penurunan produktivitas secara signifikan, 

masalah kesehatan yang serius, cacat seumur hidup, dan bahkan kematian (Ardiansyah 

et al., 2021). 
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2. Patofisiologi Penyakit Dekompresi  

Beberapa prinsip fisika membantu menjelaskan patofisiologi dari sindrom 

dekompresi. Hukum Boyle menjelaskan bahwa volume dan tekanan memiliki 

hubungan terbalik. Volume gas akan berkurang setengahnya ketika tekanan absolut 

meningkat dua kali lipat. Berdasarkan hukum Boyle, perubahan volume relatif dari 2 

hingga 3 atmosfer absolut (ATA), setara dengan 33 hingga 66 fsw (feet of sea water, 

kaki di bawah permukaan laut), lebih besar dibandingkan dengan perubahan tekanan 

dari 1 hingga 2 ATA (tekanan permukaan hingga 33 fsw), sehingga perubahan volume 

cenderung lebih signifikan mendekati permukaan. 

Hukum Henry menyatakan bahwa tekanan parsial gas pada suhu konstan 

mempengaruhi kelarutan gas dalam jaringan. Ketika tekanan lingkungan meningkat, 

konsentrasi kelarutan gas dalam darah dan jaringan juga meningkat. Selain tekanan 

parsial, solubilitas juga turut menentukan kelarutan gas. 

Penyakit dekompresi dimulai dengan pembentukan dan peningkatan jumlah 

gelembung gas (supersaturasi) di dalam dan di luar pembuluh darah, ketika tekanan gas 

terlarut seperti oksigen, karbondioksida, nitrogen, dan helium, bersama dengan uap air, 

melebihi tekanan absolut lokal. Gerakan tiba-tiba ke tekanan yang lebih rendah 

menyebabkan tingkat pembentukan gas inert tidak seimbang dengan laju penghapusan 

gas tersebut. Proses transfer gas ke dalam jaringan adalah dinamis, memerlukan waktu 

untuk mencapai keseimbangan antara jaringan dan tekanan parsial gas di sekitarnya. 

Konsentrasi gas di dalam jaringan mencapai keseimbangannya dalam beberapa periode 

waktu pada setiap tekanan parsial yang dihadapi dalam lingkungan. 
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Supersaturasi gas inert juga bisa terjadi saat naik ke ketinggian (altitude), 

misalnya saat naik pesawat yang meningkatkan ketinggian di dalam atmosfer. 

Pembentukan gelembung gas dalam situasi ini berasal dari gas terlarut yang sudah ada 

ketika berada di permukaan laut. Kondisi ini dikenal sebagai altitude decompression 

sickness. Beberapa penelitian terbaru menduga bahwa mikropartikel dalam darah 

mungkin juga memainkan peran dalam membentuk nidus untuk pembentukan 

gelembung gas dalam darah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak seperti penyakit dekompresi, emboli gas arteri terjadi akibat gas pada 

kapiler paru-paru meregang dan pecah, sehingga menyebabkan gas di alveoli masuk ke 

dalam sirkulasi arteri dan membentuk emboli dalam jaringan (seperti yang ditunjukkan 

dalam gambar 1). Emboli gas arteri dapat timbul saat penyelam naik ke permukaan 

(ascent), terutama ketika kapasitas paru-paru mendekati kapasitas paru-paru total, 

misalnya saat menahan napas. Kecepatan naik yang melebihi 30 kaki per menit 

Gambar 2. 1 Ilustrasi decompression sickness dan emboli gas arteri 
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meningkatkan risiko terjadinya barotrauma. Peningkatan tekanan intrapulmonal yang 

menghasilkan gradien transpulmonal sekitar 95 hingga 110 cm H2O dapat merusak 

dinding alveoli. 

Gas yang dilepaskan ke dalam ruang interstisial paru-paru dapat memasuki 

mediastinum dan menyebabkan emfisema mediastinum. Jika gas masuk ke dalam 

rongga pleura, ini bisa menyebabkan pneumotoraks. Gas interstisial yang terkumpul 

sepanjang esofagus juga bisa menyebabkan pneumoperitoneum. Terjadi emfisema 

subkutan pada leher ketika gas masuk melalui mediastinum dan menyebar ke jaringan 

servikal. 

Dalam konteks menyelam, ada juga kondisi lain yang mungkin terjadi, seperti 

narkosis nitrogen. Menghirup udara pada tekanan yang melebihi 4 ATA dapat 

menginduksi narkosis nitrogen. Tekanan parsial nitrogen yang tinggi dapat 

mengakibatkan gangguan neurologis yang termanifestasi sebagai gangguan kognitif, 

koordinasi motorik yang menurun, gangguan emosional, dan bahkan gangguan 

kesadaran. Kekuatan narkosis yang dihasilkan oleh gas inert ditentukan oleh 

kelarutannya dalam lemak. 

Paru-paru memainkan peran penting dalam melindungi organ-organ lain dari 

efek patofisiologi penyakit dekompresi dengan cara menyaring gelembung-gelembung 

gas yang terbentuk di dalam atau melalui paru-paru. Meskipun demikian, filtrasi ini 

dapat terjadi dalam situasi tertentu. Adanya jalur pintasan, seperti kebocoran pada 

septum atrium atau foramen ovale paten, bersama dengan kondisi hipoksia yang dapat 
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membuka anastomosis intrapulmonal, dapat memungkinkan gelembung-gelembung 

gas dalam sirkulasi vena masuk ke dalam sirkulasi arteri (Rai et al., 2019).  

3. Faktor Risiko Penyakit Dekompresi 

Kemunculan penyakit dekompresi pada setiap individu sulit diprediksi, tetapi 

beberapa faktor yang mempengaruhinya telah diidentifikasi. Faktor predisposisi ini 

dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu faktor lingkungan dan faktor 

individual. Faktor lingkungan yang diketahui meningkatkan risiko penyakit 

dekompresi meliputi rasio reduksi tekanan yang tinggi, paparan berulang dalam 

rentang waktu yang singkat, kecepatan naik yang tinggi (ascent rate), serta kegiatan 

menyelam yang dilakukan sebelum penerbangan dalam waktu yang singkat. 

Beberapa faktor individual yang dapat meningkatkan risiko penyakit 

dekompresi adalah adanya kelainan pada septum atrium yang mengakibatkan aliran 

dari kiri ke kanan (left-to-right shunt). Selain itu, beberapa faktor lain juga telah 

diidentifikasi yang mungkin memiliki peran dalam meningkatkan risiko penyakit 

dekompresi, seperti: kekurangan cairan tubuh (dehidrasi), adanya foramen ovale paten, 

usia, riwayat cedera sebelumnya, suhu lingkungan, struktur tubuh (terutama dengan 

persentase lemak tubuh yang tinggi), dan konsumsi alkohol (Rai et al., 2019). 

4. Klasifikasi Penyakit Dekompresi  

Klasifikasi yang sering digunakan untuk penyakit dekompresi adalah 

klasifikasi Golding. Klasifikasi ini mengelompokkan penyakit dekompresi menjadi 

dua jenis: 
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a. Tipe I atau tipe minor dari penyakit dekompresi mengacu pada kasus 

dengan gejala konstitusional yang ringan dan terbatas pada kulit, sistem 

muskuloskeletal, atau sistem limfatik. Gejala tipe I termasuk nyeri pada sendi 

(muskuloskeletal), serta gejala yang melibatkan kulit (cutaneous), seperti 

pembengkakan dan nyeri pada kelenjar getah bening. Nyeri sendi merupakan gejala 

yang paling umum muncul pada penyakit dekompresi, dengan intensitas nyeri 

bervariasi dari ringan hingga sangat parah. Area tubuh yang paling sering terkena nyeri 

meliputi bahu, siku, pergelangan tangan, tangan, lutut, dan pergelangan kaki. 

Karakteristik nyeri tipe I berkembang secara perlahan dan jika tidak 

diperhatikan, sulit untuk diidentifikasi lokasinya. Nyeri dapat terjadi pada sendi atau 

otot, dan intensitasnya dapat meningkat seiring waktu. Nyeri ini sering digambarkan 

sebagai sensasi tumpul dan mendalam. Ciri khas dari tipe I adalah sifat nyerinya yang 

terlokalisasi pada area tertentu. Gejala yang umum terjadi pada kulit meliputi rasa gatal 

dan mungkin disertai ruam. Kulit juga mungkin tampak lebih tebal dengan gatal yang 

berangsur-angsur menjadi kemerahan (U.S Navy, 2008 dalam Syamila, 2017). 

b. Tipe II atau tipe mayor adalah bentuk decompression sickness yang 

memiliki dampak yang lebih menyeluruh pada sistem tubuh seperti sistem saraf pusat, 

sistem kardiovaskular, atau sistem pernapasan. Prognosis untuk decompression 

sickness tipe II umumnya lebih serius. Selain klasifikasi yang disebutkan oleh Golding, 

ada juga pembagian lain berdasarkan gejala yang muncul, seperti bends (nyeri pada 

tulang dan sendi), chokes (masalah kardiopulmonal), dan staggers (masalah pada 

sistem saraf) (Rai et al., 2019). 
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5. Manifestasi Klinis Penyakit Dekompresi  

Variasi yang signifikan dalam gejala dan tanda decompression sickness 

membuat diagnosisnya menjadi cukup menantang. Diagnosis biasanya didasarkan 

pada gejala klinis yang muncul, dengan memperhatikan riwayat penyelaman dan 

pemeriksaan fisik yang teliti. Pada individu yang mengalami gejala setelah melakukan 

penyelaman atau terpapar ketinggian, proses diagnosis dapat menjadi lebih terarah. 

Setiap gejala yang muncul segera setelah dekompresi harus dipertimbangkan sebagai 

kemungkinan decompression sickness. 

Gejala decompression sickness lebih umum terjadi pada sistem muskuloskeletal 

dan sistem saraf. Gejala pada paru-paru atau yang sering disebut "choke" bisa 

mencakup sensasi tidak nyaman dan terbakar di area dada saat bernafas, batuk yang 

tidak menghasilkan dahak dan bisa menjadi paroksismal, serta kesulitan bernapas yang 

parah. Gejala ini terjadi pada sekitar 2% dari total kasus decompression sickness dan 

dapat memiliki konsekuensi fatal. Gejala tersebut biasanya muncul sekitar 12 jam 

setelah paparan dan dapat berlangsung selama 12 hingga 48 jam. 

Gejala umum atau konstitusional pada decompression sickness sering berupa 

sakit kepala dan perasaan tidak enak badan. Gejala yang terjadi pada sistem 

muskuloskeletal biasanya melibatkan sendi besar seperti siku, bahu, dan panggul. Rasa 

sakit bisa berkisar dari ringan hingga parah dan memiliki karakteristik tajam atau 

tumpul. Gerakan sendi, baik yang aktif maupun pasif, dapat memicu rasa sakit. 

Mengubah posisi sendi menjadi lebih nyaman dengan membungkuknya mungkin dapat 

meredakan rasa sakit. Pada kulit, gejala yang sering terjadi adalah rasa gatal, terutama 



44 
 

 

di daerah telinga, wajah, leher, lengan, dan bagian atas tubuh. Tidak jarang pula muncul 

sensasi seolah-olah ada serangga yang merayap di permukaan kulit, dan terkadang kulit 

dapat menjadi bercak merah atau memiliki tampilan seperti marmer, terutama di sekitar 

bahu, dada, dan perut. 

Edema pitting bisa timbul dan diasosiasikan dengan gangguan pada sistem 

drainase limfatik. Tanda dan gejala decompression sickness pada sistem saraf dapat 

melibatkan baik otak maupun saraf tulang belakang. Pada otak, tanda dan gejala dapat 

mencakup sensasi kesemutan, kehilangan ingatan, gangguan penglihatan, perubahan 

suasana hati dan perilaku yang sulit dijelaskan, gangguan kesadaran, dan kejang. Pada 

saraf tulang belakang, tanda dan gejalanya mungkin berupa kelemahan atau 

kelumpuhan yang mulai dari kaki dan menjalar ke bagian tubuh yang lebih tinggi, 

kesulitan mengendalikan buang air kecil dan besar, serta perasaan tertekan di daerah 

perut dan/atau dada. Pada sistem audiovestibular, terutama pada telinga dalam, 

manifestasi klinis dari decompression sickness sering meliputi hilangnya 

keseimbangan, rasa pusing, mual dan muntah, serta penurunan fungsi pendengaran. 

Tanda dan gejala yang mirip dengan decompression sickness pada paru adalah 

edema paru imersi. Kondisi ini sulit dibedakan karena memiliki keluhan serupa, seperti 

batuk dan kesulitan bernapas, sehingga edema paru imersi sering kali menjadi salah 

satu kemungkinan diagnosis selain decompression sickness pada paru. Namun, terdapat 

perbedaan dalam munculnya keluhan antara kedua kondisi tersebut. Edema paru imersi 

terjadi segera setelah penyelam mulai berada dalam air dan saat masih berada dalam 
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kedalaman. Sebaliknya, decompression sickness muncul saat penyelam naik ke 

permukaan atau setelah penyelaman dilakukan (Rai et al., 2019). 

6. Pekerja yang Berisiko Menderita Penyakit Dekompresi 

a. Individu yang melakukan penyelaman menggunakan kompresor 

konvensional termasuk di antaranya para penyelam yang terlibat dalam 

penangkapan mutiara, eksplorasi biota laut, penyelam yang bekerja dalam 

penangkapan ikan moroami, serta pekerja yang memasang bubu di dalam 

air. 

b. Para penyelam yang menggunakan human kompresor (profesional) 

meliputi mereka yang terlibat dalam pemasangan pipa atau kabel di bawah 

air, personel militer yang melakukan penyelaman, serta pekerja yang 

beroperasi dalam kamar hiperbarik. 

c. Penyelaman kering biasanya dilakukan oleh pekerja di sektor tambang 

batubara dan pekerja yang terlibat dalam konstruksi terowongan bawah 

tanah dengan tekanan udara yang tinggi (Kemenkes, 2012). 

7. Tatalaksana Penyakit Dekompresi  

Penanganan decompression sickness melibatkan prosedur rekompresi 

menggunakan oksigen murni dalam lingkungan hiperbarik dengan tujuan mengurangi 

risiko kerusakan organ yang permanen. Tingkat keparahan penyakit dan lamanya 

waktu hingga rekompresi yang efektif akan mempengaruhi hasil yang dicapai. Terapi 

oksigen hiperbarik dapat diulangi, meskipun belum ada batasan pasti mengenai jumlah 

kali pemberian terapi. Terapi dengan menggunakan campuran nitrogen-oksigen 
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(nitrox) atau helium-oksigen (heliox) mungkin digunakan untuk kasus penyelaman 

pada kedalaman lebih dari 60 kaki (2,8 ATA). 

Jika gejala tidak membaik setelah terapi rekompresi pada kedalaman 60 kaki, 

disarankan untuk melakukan rekompresi hingga kedalaman 165 fsw (6 ATA). Sebelum 

menjalani terapi rekompresi, disarankan untuk memberikan oksigen murni pada 

tekanan 1 ATA sebagai langkah persiapan. Memberikan oksigen sebagai tindakan 

pertama telah terbukti memberikan manfaat, terutama saat berada dalam situasi yang 

jauh dari fasilitas perawatan hiperbarik. Hasil dari sebuah penelitian menunjukkan 

bahwa waktu rata-rata pemberian oksigen sebagai pertolongan pertama adalah 4 jam 

setelah penyelam naik ke permukaan dan 2,2 jam setelah munculnya gejala 

decompression sickness. 

Saat ini, tidak disarankan lagi untuk memposisikan penderita decompression 

sickness dalam posisi Tredelenburg. Posisi ini sebelumnya digunakan untuk mencegah 

emboli pada pembuluh darah otak, tetapi justru dapat meningkatkan tekanan 

intrakranial dan berpotensi menyebabkan kerusakan pada sawar darah otak. Pemberian 

cairan memiliki peranan penting terutama pada kasus yang berat. Penggunaan jalur 

intravena bisa dipertimbangkan, meskipun informasi klinis mengenai jenis dan volume 

cairan yang tepat masih terbatas. Penting untuk menghindari cairan yang mengandung 

glukosa dan larutan hipotonik karena dapat meningkatkan risiko edema intraselular. 

Harap dihindari pemberian cairan yang terlalu agresif guna mencegah beban berlebih 

pada paru-paru. Pada kasus yang lebih ringan, pemberian cairan melalui mulut bisa 
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dipertimbangkan. Parameter seperti urine spesifik dan hematokrit dapat membantu 

dalam memantau pemberian terapi cairan. 

Terapi pendukung seperti obat anti mual dan obat penghilang rasa sakit dapat 

diberikan untuk meredakan gejala dan memberikan kenyamanan. Penggunaan obat 

antiplatelet direkomendasikan, meskipun data uji klinis mengenai efektivitasnya masih 

terbatas. Penelitian oleh Bennett dan rekannya menunjukkan adanya hubungan antara 

penggunaan obat anti-inflamasi non-steroid dengan pengurangan frekuensi terapi 

rekompresi, tetapi tidak memberikan dampak positif pada hasil akhir keseluruhan (Rai 

et al., 2019).  

C. Tinjauan Tentang Lama Menyelam  

Lamanya waktu penyelaman memiliki efek terhadap proses pelepasan dan 

penyerapan nitrogen dalam jaringan tubuh dengan kecepatan yang berbeda. 

Penyelaman yang berlangsung dalam jangka waktu lama atau dilakukan secara tergesa-

gesa dapat mengakibatkan penumpukan nitrogen yang signifikan di jaringan tubuh 

yang responsif terhadap perubahan tekanan. Penelitian yang dilakukan oleh Mansur 

Sididi & Rahman (2022) mengindikasikan bahwa individu yang melakukan 

penyelaman dalam waktu yang lebih lama memiliki risiko lebih tinggi mengalami 

decompression sickness, sekitar 47,1%. Faktor ini terjadi karena semakin lama 

seseorang melakukan penyelaman, semakin sering mereka harus menyesuaikan 

tekanan tubuh, yang berpotensi meningkatkan kemungkinan kegagalan dalam 

menyeimbangkan tekanan dan akhirnya memicu decompression sickness. 
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Di sisi lain, individu yang melakukan penyelaman dengan durasi lebih singkat 

dan tidak mengalami decompression sickness mencapai 52,9%. Hal ini karena mereka 

telah mengikuti tabel waktu standar yang sesuai dengan kemampuan penyelaman 

dalam air. Terdapat pula kelompok individu dengan durasi penyelaman yang lebih 

pendek, di mana tingkat kejadian decompression sickness mencapai 33,3%. Faktor ini 

dapat disebabkan oleh kurangnya penguasaan teknik penyelaman dan penggunaan 

kompresor, sehingga berisiko lebih tinggi terhadap kejadian decompression sickness 

(Sididi & Rahman, 2022).  

Lama penyelaman memiliki pengaruh terhadap mekanisme absorpsi dan 

pelepasan nitrogen dalam jaringan tubuh, yang merespons dengan kecepatan berbeda. 

Penyelaman yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama menyebabkan 

akumulasi nitrogen yang signifikan dalam tubuh, dan ini dapat berkontribusi pada 

kemunculan decompression sickness. Semakin lama penyelaman dilakukan, semakin 

banyak nitrogen yang terakumulasi dalam tubuh, dan hal ini dapat menghasilkan gejala 

seperti kelemahan saat melakukan aktivitas di bawah air, sensasi pusing, serta kram 

pada beberapa bagian tubuh. 

Dalam artikel "Decompression Sickness," Alfred A. Bove menjelaskan bahwa 

menghabiskan waktu yang lebih lama dalam penyelaman di lingkungan dengan 

tekanan yang signifikan dan potensi besar dapat menjadi faktor risiko terhadap masalah 

penyelaman, terutama dalam konteks dekompresi. Durasi penyelaman akan 

memengaruhi tekanan yang diterima oleh penyelam sesuai dengan kedalamannya. 
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Semakin lama penyelaman dilakukan, semakin besar tekanan yang akan dirasakan oleh 

penyelam (Embuai et al., 2020).  

Durasi penyelaman yang lebih lama oleh penyelam kompresor ini sebagian 

besar disebabkan oleh upaya mereka dalam mencari teripang dan udang di kedalaman 

laut. Menariknya, meskipun teripang adalah biota laut yang cenderung merayap di 

dasar laut pada kedalaman antara 20 hingga 60 meter, tingkat penyelaman yang 

dilakukan tetap tinggi. Temuan ini konsisten dengan studi oleh Saraswati (2018) yang 

mengenai faktor risiko gejala penyakit dekompresi pada nelayan yang mencari ikan 

hias Laut di Kabupaten Banyuwangi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak 

ada hubungan yang signifikan antara durasi penyelaman dan munculnya gejala 

penyakit dekompresi pada nelayan yang menggunakan kompresor. Hasil ini berbeda 

dengan temuan dari penelitian Embuai et al., (2019) durasi penyelaman memengaruhi 

proses penyerapan dan pelepasan gas nitrogen dalam jaringan tubuh. Semakin banyak 

nitrogen yang diakumulasi oleh tubuh, maka semakin meningkat risiko seseorang 

mengalami penyakit dekompresi (Sididi & Rahman, 2022).  

D. Tinjauan Tentang Penggunaan APD 

Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) merupakan faktor krusial bagi 

penyelam sebelum mereka memulai penyelaman. Pekerjaan sebagai nelayan penyelam 

memperlihatkan tingkat risiko yang signifikan. Para nelayan penyelam sering terlibat 

dalam berbagai bentuk penyelaman, seperti menggunakan kompresor untuk pasokan 

udara, penyelaman dengan menahan napas, serta berbagai bentuk penyelaman scuba 

diving (Luecke, 2022). 
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Penyelam tradisional adalah sekelompok nelayan yang sebagian besar mencari 

nafkah di laut. Namun, untuk penyelam tradisional di berbagai wilayah pesisir, 

beberapa menggunakan alat bantu seperti kompresor dalam penyelaman, sementara 

yang lain melakukannya tanpa peralatan khusus. Akibat dari aktivitas penyelaman ini, 

dampak yang paling serius adalah penyakit dekompresi dan penurunan kapasitas vital 

paru. Dalam setiap penyelaman, penting untuk menggunakan peralatan selam yang 

memenuhi standar keselamatan. Meskipun ada penyelaman yang dilakukan dengan alat 

yang sudah terstandar, ada juga kasus di mana penyelam tradisional melakukan 

penyelaman tanpa menggunakan peralatan khusus (Embuai et al., 2020). Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Parasetiyo (2015) mengindikasikan bahwa terdapat 

korelasi yang signifikan antara penggunaan alat pelindung diri dan insiden penyakit 

dekompresi pada penyelam tradisional di Pulau Laelae, Kota Makassar. Hasil uji 

statistik menunjukkan nilai p-value sebesar 0,002, mengkonfirmasi adanya hubungan 

yang kuat antara kedua faktor tersebut (Azis et al., 2021).  

Dalam Islam, tuntutan untuk bekerja dan berkarya dengan aman dan selamat 

dianjurkan oleh Rasulullah Saw, Dalam Firman Allah Swt Keselamatan dalam bekerja 

disinggung dalam QS Al-Baqarah/2: 195 

َ يحُِب   ِ وَلََ تلُْقوُْا باِيَْدِيْكُمْ اِلىَ التَّهْلكَُةِ ۛ وَاحَْسِنوُْا ۛ اِنَّ اللّٰه  يْنَ  الْمُحْسِنِ وَانَْفِقوُْا فيِْ سَبيِْلِ اللّٰه

 

Terjemahnya:   

“Dan belanjakanlah hartamu di jalan Allah SWT, dan janganlah kamu 
menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah karena 
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sesungguhnya Allah SWT menyukai orang orang yang berbuat baik.“ 
(Kementerian Agama RI).  
 

Dalam tafsir Quraish Shihab, dijelaskan sebagaimana berjihad bisa dilakukan 

dengan pengorbanan jiwa, ia juga dapat disalurkan lewat pengorbanan harta. Maka 

infakkanlah harta kalian untuk menyiapkan peperangan. Ketahuilah, memerangi 

mereka itu merupakan perang di jalan Allah Swt. Janganlah kalian berpangku tangan 

dan dermakanlah harta kalian untuk peperangan itu. Sebab, dengan berpangku tangan 

dan kikir mendermakan harta, berarti kalian rela dikusai dan dihina musuh. Itu sama 

artinya kalian menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Maka lakukanlah kewajiban 

kalian seserius dan sebaik mungkin. Sesungguhnya Allah Swt menyukai hamba-Nya 

yang melakukan suatu pekerjaan secara optimal (Shihab, 2023). 

Salah satu cara Allah Swt melindungi umat Muslim adalah dengan 

menghilangkan faktor-faktor berbahaya. Oleh karena itu, sebaiknya seseorang tidak 

mengambil tindakan yang membawa risiko kecelakaan atau kebinasaan dengan 

mengabaikan prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), seperti tidak 

menggunakan alat pelindung diri. Tindakan semacam itu bisa mengakibatkan 

konsekuensi yang merugikan dan membahayakan diri sendiri, dan hal ini sejalan 

dengan tindakan yang membawa diri ke arah kehancuran. 

E. Tinjauan Tentang Kedalaman Menyelam 

Kedalaman penyelaman akan menyebabkan peningkatan tekanan yang semakin 

besar, yang pada gilirannya memiliki dampak yang lebih signifikan pada kesehatan 

penyelam. Saat tubuh manusia terkena tekanan air di kedalaman, tubuh akan mencoba 
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menyesuaikan diri dengan tekanan tersebut. Namun, jika tubuh tidak dapat 

menyesuaikan diri dengan tekanan tersebut, maka dapat terjadi kondisi yang disebut 

"squeeze" atau trauma. Squeeze atau trauma ini biasanya terjadi pada penyelaman 

dengan kedalaman lebih dari 7 meter, dan risiko dekompresi dapat muncul pada 

kedalaman 12,5 meter. Selain itu, semakin dalam penyelaman, suhu air juga semakin 

dingin, yang dapat menyebabkan penyelam kehilangan panas tubuh dan dapat 

mengakibatkan gangguan lain seperti kesemutan, kram, dan sejenisnya. 

Kedalaman penyelaman hingga 10 meter dikaitkan dengan tingkat kejadian 

dekompresi sebanyak 0,55 kali. Faktor yang memiliki pengaruh paling signifikan 

terhadap risiko dekompresi adalah penurunan suhu air laut (OR=2.1). Semakin rendah 

suhu air laut, risiko dekompresi pada penyelam meningkat sebanyak 2.1 kali. Secara 

alami, tubuh manusia memiliki kemampuan untuk mengatasi zat beracun secara 

mandiri. Begitu juga ketika tubuh kita mengalami peningkatan nitrogen dalam jumlah 

normal, tubuh mampu mengaturnya dengan cepat melalui proses pernapasan. Selama 

kita tidak melakukan penyelaman terlalu lama atau terlalu dalam, serta naik ke 

permukaan dengan perlahan setelah menyelam, kadar nitrogen ini tidak menjadi 

masalah yang signifikan (Ardiansyah et al., 2021). 

Penyelaman pada kedalaman yang melebihi 30 meter menimbulkan risiko yang 

signifikan terhadap kesehatan dan keselamatan penyelam. Oleh karena itu, penting 

untuk menjalankan penyelaman dengan mematuhi persyaratan tertentu dan 

menggunakan peralatan selam yang sesuai standar, seperti peralatan selam SCUBA. Di 

beberapa wilayah pesisir Indonesia, terdapat banyak penyelam tradisional yang 
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mencari hasil laut dan masih mengandalkan kompresor sebagai alat bantu penyelaman, 

bahkan sebagai pengganti peralatan selam SCUBA. Salah satu dampak nyata dari 

aktivitas penyelaman ini adalah munculnya penyakit dekompresi dan penurunan 

kapasitas vital paru pada penyelam (Wabula et al., 2019).  

F. Tinjauan Tentang Pengetahuan Menyelam  

Pekerjaan sebagai penyelam menunjukkan tingkat risiko yang sangat tinggi 

terhadap bahaya-bahaya potensial. Peningkatan tingkat produktivitas dalam pekerjaan 

ini mengacu pada penerapan standar penyelaman yang aman dan sesuai. Pengetahuan 

yang dimiliki oleh penyelam tradisional mengenai risiko bahaya dalam lingkungan 

bertekanan tinggi dapat mempengaruhi sejauh mana mereka mematuhi standar 

keselamatan kerja yang telah ditetapkan dalam penyelaman. Pentingnya mematuhi 

peraturan keselamatan kerja menjadi semakin jelas karena melanggar aturan dapat 

berdampak serius, bahkan mencakup risiko cacat permanen sepanjang hidup. 

Sementara itu, penyelam tradisional biasanya memperoleh keterampilan penyelaman 

secara turun-temurun tanpa pemahaman yang memadai mengenai kesehatan dan 

keselamatan dalam melakukan penyelaman (Mallapiang et al., 2023). 

Aktivitas menyelam dapat dibandingkan dengan melompat dari pesawat 

terbang menggunakan payung, karena keduanya memiliki tingkat bahaya yang 

signifikan. Terutama jika dilakukan secara ceroboh tanpa memperhatikan aspek 

stamina, kesiapan mental dan fisik yang memadai, serta kurangnya pendidikan dan 

pelatihan yang mendalam. Pengetahuan akademis tentang penyelaman menjadi 

landasan teoritis yang esensial bagi setiap penyelam. Dengan pemahaman ini, 
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penyelam dapat memahami prinsip-prinsip dasar, seperti penggunaan alat penyelam, 

batasan kemampuan fisik manusia dalam merespon dampak aktivitas menyelam, 

penerapan konsep fisika dalam penyelaman, kondisi dan lingkungan penyelaman, dan 

faktor-faktor lainnya. Semua ini akan membantu penyelam menjadi lebih kompeten 

dan mampu melakukan penyelaman dengan aman serta rasa percaya diri yang tinggi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Saraswati (2018) menemukan bahwa nelayan 

yang memiliki pemahaman yang baik tentang penyelaman memiliki tingkat risiko yang 

lebih rendah terhadap penyakit dekompresi dibandingkan dengan nelayan yang 

memiliki pengetahuan yang kurang mendalam tentang hal tersebut (Saraswati, 2018).  

Allah Swt Berfirman dalam QS Saad/38: 29  

ا اٰيٰتهِٖ وَلِيتَذَكََّرَ اوُلوُا الََْلْباَبِ   كِتٰبٌ انَْزَلْنٰهُ اِليَْكَ مُبٰرَكٌ لِِّيَدَّبَّرُوْْٓ

Terjemahnya: 

"Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah 
supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran 
orang-orang yang mempunyai pikiran," (Kementerian Agama RI).  
 

Dalam tafsir Al-Mukhtashar, Sesungguhnya Al-Qur’an ini yang Kami turunkan 

kepadamu wahai Nabi berisi banyak manfaat dan kebaikan, supaya manusia 

merenungkan ayat-ayatnya dan memikirkan makna-maknanya, dan supaya orang-

orang yang memiliki akal sehat dan cerdas mengambil pelajaran darinya (Al- 

Mukhtashar, 2023a).   

“Supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya.” hikmah diturunkannya Al-

Qur’an yakni agar manusia mempelajari, memahami kemudian mengamalkannya 
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dengan sebaik-baiknya. Suatu pekerjaan harus dibarengi dengan ilmu pengetahaun 

sebagai pedoman agar kiranya tidak keliru.  

G. Tinjauan Tentang Alkohol 

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan 

antara kebiasaan mengonsumsi alkohol dan kejadian penyakit dekompresi. Hasil uji 

statistik menghasilkan nilai p-value sebesar 0.093, yang lebih besar dari tingkat 

signifikansi yang ditetapkan yaitu 0.050. Meskipun demikian, ditemukan bahwa odd 

ratio untuk perilaku K3 (alkohol) adalah 3.095, menunjukkan adanya kecenderungan 

risiko terhadap penyakit dekompresi. Penting untuk diingat bahwa konsumsi alkohol 

dalam jangka waktu yang panjang dan dengan kadar yang tinggi dapat menimbulkan 

berbagai gangguan pada sistem saraf seseorang. 

Orang yang secara berlebihan mengonsumsi alkohol dalam jangka waktu lama 

dapat mengalami penurunan fungsi kognitif, perubahan emosi yang tidak stabil, 

penurunan kemampuan persepsi, dan bahkan risiko terkena amnesia. Konsumsi alkohol 

menjadi sangat berbahaya bagi individu yang melakukan penyelaman, karena aktivitas 

ini memerlukan konsentrasi tinggi dan kemampuan untuk menilai situasi dengan cepat, 

terutama dalam situasi darurat yang mungkin muncul selama penyelaman untuk 

memastikan keselamatan. 

Dengan demikian, meskipun hubungan langsung antara konsumsi alkohol dan 

penyakit dekompresi tidak secara signifikan terbukti dalam penelitian ini, tetapi masih 

ada risiko dan dampak negatif yang dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan 

penyelam (Embuai et al., 2020).  
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Pendekatan komprehensif dalam pandangan Islam terhadap kesehatan dan 

kesejahteraan umatnya mengakibatkan segala hal yang memiliki potensi bahaya atau 

bahkan sebagian besar berbahaya dianggap sebagai hal yang dilarang. Sejalan dengan ini, 

Islam memiliki sikap tegas terhadap penggunaan alkohol, melarang konsumsinya dalam 

segala jumlah, baik itu sedikit maupun besar. Tidak dapat disangkal bahwa alkohol 

memiliki aspek berbahaya dan memberikan dampak negatif terhadap kondisi mental dan 

fisik seseorang. Kandungan alkohol dapat menyebabkan kebingungan pikiran dan juga 

berperan dalam timbulnya berbagai jenis penyakit. 

Allah Swt berfirman dalam QS Al-Maaida/5 : 90  

ا انَِّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالَْنَْصَابُ وَالَْزَْلََمُ رِجْسٌ  نْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فاَجْتنَبِوُْهُ   يْٰٓايَ هَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْْٓ  مِِّ

 لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُوْنَ   

Terjemahnya: 

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, 
(berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah 
perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-
perbuatan) itu agar kamu beruntung." (Kementerian Agama RI).  
 

Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah swt dan rasul-Nya serta 

melaksanakan syariat-Nya, sesungguhnya khamar, yaitu segala yang memabukkan dan 

menutup kesadaran akal, dan maisir, yaitu perjudian, yang mencakup seluruh jenis 

pertaruhan dan lainnya, yang di dalam prakteknya terdapat taruhan dari kedua belah 

pihak dan menghalangi dari mengingat Allah Swt, dan anshab, yaitu batu yang dahulu 

kaum musyrikin melakukan penyembelihan di sisinya sebagai bentuk pengagungan 

terhadapnya, dan semua ditegakkan untuk diibadahi demi mendekatkan diri kepadanya, 
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dan azlam, yaitu anak panah yang dahulu orang-orang kafir mengundi nasib mereka 

denganya, sebelum bergerak untuk melakukan sesuatu atau mengurungkan niat 

darinya; sesungguhnya semua itu merupakan perbuatan dosa dan tipu daya yang dibuat 

indah oleh setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan dosa tersebut, mudah-mudahan 

kalian akan meraih keberuntungan dengan memperoleh surga (Muyassar, 2023).  

Salah satu larangan yang diatur oleh Allah Swt adalah mengonsumsi minuman 

keras (khamar), yang pada hakikatnya adalah segala jenis minuman yang memiliki sifat 

memabukkan dan mereduksi kesadaran akal. Praktik meminum minuman beralkohol 

pada dasarnya sangat merugikan kesehatan. Penggunaan alkohol dalam jumlah 

berlebihan dapat mengakibatkan penurunan kemampuan berpikir dan mengganggu 

perilaku seseorang. Bahkan, jika konsumsi alkohol terlalu berlebihan, dapat 

mengakibatkan kehilangan kesadaran, serangan kejang, atau bahkan kematian. 

Selain itu, alkohol juga dapat menyebabkan masalah serius lainnya, seperti 

tukak lambung, kerusakan organ hati, dan berbagai komplikasi yang berhubungan 

dengan gangguan mental berat. Oleh karena itu, bagi manusia yang menginginkan 

keselamatan dan keberuntungan, disarankan untuk menghindari konsumsi alkohol. 

Individu yang memiliki ketakwaan kepada Allah Swt diyakini akan menjaga dirinya 

dari melakukan segala larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, sehingga mereka 

akan berada dalam kondisi yang aman dari perilaku yang dilarang tersebut. 
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H. Tinjauan Tentang Status Gizi  

Ada sejumlah faktor tambahan yang juga bisa mempengaruhi risiko terjadinya 

penyakit dekompresi pada individu mana pun. Beberapa faktor mungkin berperan 

dalam skala kecil, sedangkan yang lain memiliki potensi untuk memainkan peran yang 

lebih signifikan, meskipun belum sepenuhnya dipahami. Kondisi gizi seseorang, 

sebagai contoh, memiliki peran yang penting dalam kesehatan keseluruhan dan juga 

dalam kebugaran fisik individu. Walaupun penelitian mengenai hubungan antara 

nutrisi dan penyelaman masih terbatas, kemungkinan besar faktor ini juga berpengaruh 

terhadap keamanan dekompresi. 

Sebagai contoh, ada studi yang menyelidiki kaitan antara kadar kolesterol dan 

pembentukan gelembung gas yang terjadi akibat dekompresi. Teknik ultrasonografi 

Doppler digunakan dalam penelitian tersebut untuk mengelompokkan 30 subjek 

menjadi kelompok "rentan terhadap pembentukan gelembung" atau "kurang rentan 

terhadap pembentukan gelembung". Salah satu hasil dari penelitian tersebut adalah 

bahwa secara umum, rata-rata subjek yang lebih rentan terhadap pembentukan 

gelembung gas memiliki tingkat kolesterol total dalam darah yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan subjek yang lebih tahan terhadap pembentukan gelembung 

(Webb et al., 1988). Namun, diperlukan lebih banyak penelitian untuk menggali lebih 

lanjut mengenai hal ini dan juga dalam banyak bidang lainnya. 

Ajaran Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam 

domain kesehatan, seperti ilmu gizi. Islam memberikan panduan kepada umatnya 

untuk mengkonsumsi makanan yang halal, bermanfaat, dan menghindari berlebihan. 
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Prinsip ini tercermin dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang memberikan pedoman 

mengenai pola makan dan minum. Allah Swt Berfirman dalam Qs Al-A’raaf/7:31 

كُلوُْا وَاشْرَبوُْا وَلََ تسُْرِفوُْاۚ انَِّهٗ لََ يحُِب  الْمُسْرِفيِْنَ   وَّ

Terjemahnya:  

“Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah 
SWT tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (Kementerian 
Agama RI).  
 

Makan dan minumlah dari barang yang baik-baik yang di karuniakan Allah Swt 

kepada kalian, dan janganlah kalian melampaui batas kewajaran dalam hal itu. 

Sesungguhnya Allah Swt  tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dan 

berlebihan dalam makanan dan minuman dan hal lainnya (Al-Muyassar, 2023).  

Terkadang, makan secara berlebihan dan tanpa kendali mungkin terasa 

memuaskan. Namun, kenyataannya tubuh tidak merespons demikian. Mengonsumsi 

makanan secara berlebihan malah dapat menimbulkan berbagai masalah. Dari 

perspektif kesehatan, efek dari makan berlebihan dapat mencakup masalah seperti 

perut kembung, diare, obesitas, peningkatan kolesterol, dan gangguan tidur. Lebih 

lanjut, dalam pandangan Islam, perilaku berlebihan dalam hal apapun dianggap sebagai 

tindakan tercela dan dilarang. 
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I. Kerangka Teori  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : dimodifikasi dari Mahdi et.al (1999) dalam Sukmajaya (2010),  

Syamila (2017), Gerth,2007. 
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Gambar 2. 2 Kerangka Teori Penyakit Dekompresi 
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J. Kerangka Konsep 
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Gambar 2. 3 Kerangka Konsep 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross-

sectional study, yakni pendekatan yang menganalisis korelasi dan hubungan antara 

faktor risiko dengan dampak atau efeknya. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki 

hubungan antara variabel independen dan dependen yang dievaluasi secara bersamaan 

pada titik waktu tertentu (Vionalita, 2020). Dalam penelitian ini, peneliti 

menginvestigasi variabel independen (durasi penyelaman, kedalaman penyelaman, 

penggunaan APD, pengetahuan, konsumsi alkohol, dan status gizi) secara bersamaan 

dengan variabel dependen (penyakit dekompresi). 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Pulau Kambuno, yang terletak di Kecamatan 

Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan analisis 

laporan kasus dari Puskesmas Pulau Sembilan, yang mengindikasikan tingginya 

insiden penyakit dekompresi yang dialami oleh nelayan penyelam selama lima tahun 

terakhir. 

2. Waktu Penelitian  

Penelitian tentang determinan kejadian dekompresi pada penyelam di Pulau 

Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai akan dilakukan pada bulan 

Mei 2023.  
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C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Menurut Sugiyono (2019) menyatakan bahwa populasi merujuk pada wilayah 

generalisasi yang mencakup objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik 

tertentu, yang peneliti tentukan untuk tujuan studi dan untuk mendapatkan kesimpulan. 

Dalam konteks penelitian ini, populasi terdiri dari seluruh nelayan yang berjumlah 786 

individu yang tinggal di Pulau Kambuno pada tahun 2023. 

2. Sampel 

Menurut Sugiyono (2019) sampel adalah sebagian dari total jumlah dan 

karakteristik yang ada dalam populasi. Ukuran sampel merupakan metode untuk 

menentukan besarnya sampel yang akan diambil dalam suatu penelitian. Dalam 

penelitian ini, pendekatan yang digunakan untuk menentukan jumlah responden 

minimal adalah menggunakan rumus Lemeshow dengan tingkat kepercayaan 95%. 

n =
𝑍2 −

∝
2

 ×  p(1 −  p) × N

d² (N −  1) +  Z21  
∝
2

 ×  p(1 −  p)
 

n =
(1,960)² ×  0,27 ×  0,73 ×  786

(0,1)² (786 − 1) + (1,960)² ×  0,27 ×  0,73
 

n = 69, 1 

n = 70 

Keterangan:  

n : jumlah sampel  

N: jumlah populasi (786) 

p: estimasi proporsi (0,27)  

Z 2 1-α/2 : Z score pada tingkat kepercayaan 95% 

d : presisi (0.1)  
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D. Pengumpulan Data  

1. Data Primer  

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari narasumber 

yang terlibat dalam penelitian dengan menggunakan kuesioner (Adnyana, 2021). 

Adapun kuesioner dalam penelitian ini adalah kuesioner yang diadopsi dari karya Riri 

Apriani (2020). Kuesioner ini dirancang dalam bentuk pilihan ganda dengan lima 

pertanyaan. Selain itu, untuk mendapatkan data mengenai status gizi, peneliti 

melakukan pengukuran tinggi badan menggunakan stadiometer dan berat badan 

dengan timbangan. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan informasi yang telah dipersiapkan oleh entitas 

tertentu, seperti institusi atau lembaga terkait, dalam hal ini kantor Desa Pulau Harapan. 

Informasi ini telah disusun dalam format digital atau fisik (Adnyana, 2021).  

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah:  

1. Teknik Pengolahan  

Proses pengolahan data dimulai dengan data primer yang telah terkumpul, yang 

kemudian dilakukan uji statistik. Untuk melakukan pengujian, analisis, serta 

interpretasi data, terdapat serangkaian langkah-langkah yang harus diikuti. Pengolahan 

data melibatkan rangkaian tahapan sebagai berikut: 

a. Editing (Mengedit data)  

Editing adalah tahap dimana peneliti melakukan pemeriksaan terhadap data. 

Proses ini mencakup pengecekan integritas dan keberadaan jawaban, kejelasan tulisan, 

serta akurasi dalam perhitungan skor. 
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b. Coding (Pemberian data)  

Pada langkah ini, peneliti melakukan konversi data yang awalnya dalam bentuk 

teks atau kata-kata menjadi bentuk angka atau bilangan secara manual. Penyusunan 

kode yang akurat sangat penting untuk memasukkan data dengan tepat dan 

membedakan informasi berdasarkan karakter tertentu. Hal ini terutama diterapkan pada 

kuesioner yang berkaitan dengan pengetahuan mengenai prosedur penyelaman. 

1) Benar =  1  

2) Salah =  0  

Rumus :  
Benar soal

Jumlah soal
 x 100%  

Kategori tingkat pengetahuan :  

a) Baik (56 – 100%)  = 5   

b) Kurang (< 56%)  = 1 

c. Entry (Memasukan data)  

Setelah data terkumpul dengan lengkap, langkah selanjutnya adalah 

memasukkan data tersebut ke dalam perangkat lunak SPSS untuk melakukan proses 

analisis. 

d. Cleaning (Membersihkan data)  

Pada langkah ini, data yang telah dimasukkan ke dalam program diperiksa 

kembali untuk memastikan bahwa tidak terdapat kesalahan dan data siap untuk 

dilakukan analisis. 
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e. Penyajian data  

Hasil pengolahan data akan dipresentasikan dalam bentuk penjelasan naratif 

serta disajikan dalam bentuk tabel. 

2. Teknik Analisis Data 

Setelah proses pengumpulan data selesai, langkah selanjutnya adalah 

melakukan pengolahan data menggunakan perangkat statistik, dengan melalui 

rangkaian tahap sebagai berikut: 

a. Analisis Univariat  

Analisis univariat dilaksanakan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh 

tentang permasalahan penelitian. Proses ini melibatkan deskripsi rinci dari setiap 

variabel yang terlibat dalam penelitian, yaitu melalui penilaian distribusi frekuensi dan 

presentase dari masing-masing variabel independen seperti lama penyelaman, 

kedalaman penyelaman, penggunaan APD, pengetahuan, konsumsi alkohol, dan status 

gizi. Selain itu, juga dilakukan analisis terhadap variabel dependen yaitu penyakit 

dekompresi. 

b. Analisis Bivariat  

Analisis bivariat dilaksanakan untuk menguji adanya korelasi yang signifikan 

antara variabel independen dan variabel dependen. Uji ini menggunakan metode Chi-

square dengan standar signifikansi pada tingkat p-value (0,05). Jika hasil perhitungan 

menunjukkan nilai p < (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol (H0) 
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ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Ini menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan secara statistik antara kedua variabel tersebut. 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

Kabupaten Sinjai tergolong sebagai wilayah tingkat II di provinsi Sulawesi 

Selatan, Indonesia. Pusat pemerintahan kabupaten ini berlokasi di Sinjai Utara, dengan 

jarak sekitar 220 km dari Kota Makassar. Wilayah Kabupaten Sinjai memiliki luas 

mencapai 819,96 km2 dan populasi sekitar 259.478 penduduk menurut sensus 

penduduk tahun 2020. Secara geografis, kabupaten ini meliputi daerah pesisir, dataran 

rendah, dan dataran tinggi dengan ketinggian berkisar antara 0 hingga 2.871 meter di 

atas permukaan laut. Kabupaten Sinjai terbagi menjadi 9 kecamatan, yaitu Kecamatan 

Sinjai Utara, Sinjai Timur, Sinjai Tengah, Sinjai Selatan, Sinjai Borong, Sinjai Barat, 

Tellu Limpoe, Pulau Sembilan, dan Bulupoddo. 

Kecamatan Pulau Sembilan di Kabupaten Sinjai merupakan wilayah yang 

terisolasi dari daratan utama Sinjai dan terdiri dari sekelompok kepulauan. Terdapat 

empat desa di Kecamatan Pulau Sembilan Sinjai, yaitu Desa Buhung Pitue, Pulau 

Harapan, Padaelo, dan Pulau Persatuan. Nama kecamatan ini merujuk pada sembilan 

pulau yang membentuk wilayahnya, yaitu Pulau Burungloe, Kambuno, Liang-liang, 

Batanglampe, Kodingare, Larea-rea, Kanalo 1, Kanalo 2, dan Katindoang. Keunikan 

dari Kecamatan Pulau Sembilan adalah statusnya sebagai satu-satunya kecamatan di 

Kabupaten Sinjai yang terdiri dari kepulauan. Meskipun merupakan kecamatan terkecil 
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dalam hal wilayah, Pulau Sembilan memiliki andil wilayah sekitar 1% dari total luas 

Kabupaten Sinjai, yang mencapai 819,96 km2 (Desa Pulau Harapan, 2023).  

Desa Pulau Harapan di Kecamatan Pulau Sembilan merupakan suatu daerah 

yang kaya akan sumber daya alam. Terletak di sebelah timur pantai Sinjai Utara, dekat 

dengan pelabuhan Larea-rea. Desa Pulau Harapan memiliki populasi sekitar 3500 

penduduk yang tersebar di dalam empat dusun, yaitu Dusun Kambuno Barat, Dusun 

Kambuno Timur, Dusun Kambuno Selatan, dan Dusun Liang-liang (Desa Pulau 

Harapan, 2023).  

B. Hasil Penelitian  

1. Analisis  Univariat  

Variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini akan dijelaskan lebih 

rinci. Hasil dari analisis ini akan memberikan gambaran keseluruhan tentang 

karakteristik para responden. 

a. Analisis Data Numerik 

1) Umur 

Tabel 4.1  

Distribusi Data Numerik Usia Penyelam di Pulau Kambuno 

Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023 

Variabel Min Max Median Mean ± SD 

Umur 21 tahun 64 tahun 41.71 41.00 ± 9.75 

Sumber : Data Primer, 2023 

 Berdasarkan tabel 4.1 dari 70 penyelam menunjukan umur pekerja 

termuda adalah 21 tahun dan yang tertua sebesar 64 tahun. Rata-rata umur  
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sebesar 41 tahun dan nilai median dari 70 penyelam sebesar 41 dengan standar 

deviasi 9.75.  

2) Masa Kerja  

Tabel 4. 2 

Distribusi Data Numerik Masa Kerja Penyelam di Pulau Kambuno 

Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023 

Variabel Min Max Median Mean ± SD 

Masa Kerja 3 tahun 40 tahun 17.64 15.00 ± 9.90 

Sumber : Data Primer, 2023 

 Berdasarkan tabel 4. 2 menunjukan masa kerja penyelam di Pulau 

Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan, berkisar 1 sampai 40. Masa kerja rata-

rata dari 70 penyelam adalah 15 tahun dengan nilai median 17 tahun dan standar 

deviasi 9.90.   

b. Analisis Data Kategorik 

1) Pendidikan  

Tabel 4. 3 
Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan pada Penyelam  

di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan  
Kabupaten Sinjai Tahun 2023 

Pendidikan  Frekuensi  

(n)  

Persentase  

(%) 

Tidak Sekolah   6  8,6  

Tamat SD  56 80 

Tamat SMP  5 7,1  

Tamat SMA  3 4,3  

Total  70 100 

Sumber: Data Primer, 2023  
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Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa dari 70 responden, 

distribusi frekuensi berdasarkan pendidikan penyelam di Pulau Kambuno 

Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai, sebagian besar responden 

berpendidikan SD sebanyak 56 responden (80%), dan sebagian kecil 

berpendidikan SMA sebanyak 3 responden (4,3%). 

2) Identitas Penyelaman 

Tabel 4. 4 
Distribusi Responden Berdasarkan Identitas Penyelaman Penyelam  

di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan 
 Kabupaten Sinjai Tahun 2023 

Identitas 

Penyelaman  

Frekuensi  

(n)  

Persentase  

(%) 

Ikan  6 8.6 

Teripang  54 77,1  

Gurita  10 14,3 

Total 70 100 

Sumber: Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa dari 70 responden, 

distribusi frekuensi berdasarkan identitas penyelaman penyelam di Pulau 

Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai, jenis  penyelaman 

ikan sebanyak 6 responden (8,6%), penyelaman teripang sebanyak 54 

responden (77,1%), dan jenis penyelaman gurita sebanyak 10 responden 

(14,3%). 
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3) Penyakit  Dekompresi 

 Tabel 4. 5 
Distribusi Responden Berdasarkan Gejala Penyakit Dekompresi 

Penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan  
Kabupaten Sinjai Tahun 2023 

Penyakit  

Dekompresi  

Frekuensi  

(n) 

Persentase  

(%) 

Menderita  15 21,4 

Tidak Menderita  55 78,6 

Total  70 100 

Sumber: Data Primer, 2023  

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa dari 70 responden, 

distribusi frekuensi berdasarkan penyakit dekompresi pada penyelam di 

Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai, responden 

yang menderita dekompresi sebanyak 15 responden (21,4 %)  sedangkan 

yang tidak menderita sebanyak 55 responden (78,6%).  

4) Lama Penyelaman   

Tabel 4. 6 

Distribusi Responden Berdasarkan Lama Penyelaman Penyelam  

di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan  

Kabupaten Sinjai Tahun 2023 

Lama  

Penyelaman  

Frekuensi  

(n) 

Persentase  

(%) 

Lama 12  17,1  

 Tidak Lama 58 82,9  

Total  70 100 

Sumber: Data Primer, 2023 
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Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa dari 70 responden, 

distribusi frekuensi berdasarkan lama penyelaman penyelam di Pulau 

Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai, penyelaman 

dengan kategori lama berjumlah 12 responden (17,1%), sedangkan kategori 

tidak lama berjumlah 58 responden (82,9%).  

5) Standarisasi APD   

Tabel 4. 7 

Distribusi Responden Berdasarkan Standarisasi APD Penyelam  

di Pulau Kambuno Kacamatan Pulau Sembilan  

Kabupaten Sinjai Tahun 2023 

Standarisasi  

APD  

Frekuensi 

(n) 

Persentase 

(%)  

Tidak Berstandar  50 71,4 

Berstandar 20 28,6 

 

Total  

70  100 

Sumber: Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa dari 70 responden, 

distribusi frekuensi berdasarkan standarisasi APD Penyelam di Pulau 

Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai, yang 

menggunakan APD tidak berstandar sebanyak 50 responden (71,4%), dan 

yang berstandar sebanyak 20 responden (28,6%).  
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6) Kedalaman Menyelam  

Tabel 4. 8 

Distribusi Responden Berdasarkan Kedalaman Menyelam  

Penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan  

Kabupaten Sinjai Tahun 2023 

Kedalaman  

Menyelam  

Frekuensi  

(n)  

Persentase  

(%)  

Dalam 55 78.6  

Dangkal 15 21,4 

Total  70 100 

Sumber: Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa dari 70 responden, 

distribusi frekuensi berdasarkan kedalaman menyelam penyelam di Pulau 

Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai, kategori dalam 

sebanyak 55 responden (78,6%), dan kategori dangkal sebanyak 15 

responden (21,4%).  

7) Pengetahuan   

Tabel 4. 9 

Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan Penyelam  

di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan  

Kabupaten Sinjai Tahun 2023 

Pengetahuan  

Penyelam  

Frekuensi 

(n) 

Persentase 

(%) 

Baik  48 68,6 

Kurang 22 32,4 

Total  70 100 

Sumber: Data Primer,2023 
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Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa dari 70 responden, 

distribusi frekuensi berdasarkan pengatahuan penyelam di Pulau Kambuno 

Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai, penyelam yang 

pengatahuannya kategori baik sebanyak 48 responden (68,6%), dan yang 

kategori kurang sebanyak 22 responden (32,4%). 

8) Konsusmsi Alkohol  

Tabel 4. 10 

Distribusi Responden Berdasarkan Konsumsi Alkohol Penyelam  

di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan  

Kabupaten Sinjai Tahun 2023 

Konsumsi  

Alkohol 

Frekuensi  

(n) 

Persentase 

(%) 

 Konsumsi  8 11,4 

Tidak Konsumsi  62 88,6 

Total  70 100 

Sumber: Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa dari 70 responden, 

distribusi frekuensi konsumsi alkohol penyelam di Pulau Kambuno 

Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai, penyelam yang 

mengkonsumsi alkohol sebnayak 8 responden (11,4%), dan yang tidak 

konsumsi sebanyak 62 responden (88,6%).  
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9)  Status Gizi   

Tabel 4.11 

Distribusi  Responden Berdasarkan Status Gizi Penyelam  

di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan  

Kabupaten Sinjai Tahun 2023 

Status Gizi  Frekuensi  

(n) 

Persentase 

(%) 

Tidak Normal 29 41,4 

Normal  41 58,6 

Total  70 1000 

Sumber: Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa dari 70 responden, 

distribusi frekuensi status gizi penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan 

Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai, Penyelam yang memiliki status gizi tidak 

normal sebanyak 29 responden (41,4%) dan yang normal sebanyak 41 

responden (58,6 %).  

10)  Merokok  

 

Tabel 4.12 

Distribusi Responden Berdasarkan Perilaku Merokok Penyelam  

di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan  

Kabupaten Sinjai Tahun 2023 

Perilaku  

Merokok  

Frekuensi  

(n) 

Persentase 

(%) 

Merokok  45 64,3 

Tidak Merokok  25 35,7 

Total  70 100 

Sumber: Data Primer, 2023  
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Berdarsarkan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa dari 70 responden, 

distribusi frekuensi perilaku merokok penyelam di Pulau Kambuno 

Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai, penyelam yang merokok 

sebanyak 45 responden (64,3%) dan yang tidak merokok sebanyak 25 

responden (35,7%) . 

2. Analisis Bivariat  

a. Analisis Lama Menyelam dengan Dekompresi  

Tabel 4.13 

Hubungan Lama Menyelam dengan Kejadian Dekompresi pada  

Penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan  

Kabupaten Sinjai Tahun 2023 

 

Lama 

Menyelam 

Kejadian Dekompresi  

P value Menderita Tidak Menderita Total 

n % n % N % 

Lama 7 58,3 5 41,7 12 100  

0,002 Tidak Lama 8 13,8 50 86,2 58 100 

Total 15 21,4 55 78,6 70 100 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukan dari 12 sampel yang lama menyelam 

terdapat 5 (41,7%) yang tidak menderita dekompresi dan 7 (58,3%) sampel yang 

menderita dekompresi. Sedangkan 58 sampel yang tidak lama menyelam terdapat 

50 (86,2%) yang tidak menderita dekompresi dan 8 (13,8%) sampel yang menderita 

dekompresi.  
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Setelah dilakukan uji Chi Square, diperoleh p-value 0,002 (p < 0,05) 

menggunakan nilai Fisher’s Exact Test karena terdapat 1 sel, atau jumlah harapan 

kurang dari 5 sedangkan jumlah harapan minimum sebesar 2.57. Hal ini 

menyatakan ada hubungan yang signifikan antara lama menyelam dengan kejadian 

dekompresi pada penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan 

Kabupaten Sinjai. 

b. Analisis Standarisasi APD dengan Dekompresi 

Tabel 4.14 

Hubungan Standarisasi APD dengan Kejadian Dekompresi pada  

Penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan  

Kabupaten Sinjai Tahun 2023 

 

Standarisasi  

APD 

Kejadian Dekompresi  

P value Menderita Tidak Menderita Total 

n % n % N % 

Tidak 

Berstandar 

15 30 35 70 50 100  

0,004 

 Berstandar 0 0 20 100 20 100 

Total 15 21,4 55 78,6 70 100 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukan dari 50 sampel penyelam yang APDnya 

tidak berstandar sebanyak 35 (70%) yang tidak menderita dekompresi dan 15 

(30%) yang menderita dekompresi. Sedangkan dari 20 sampel penyelam yang 

APDnya berstandar sebanyak 20 (100%) yang tidak menderita dekompresi dan 0 

(0%) yang menderita dekompresi.  
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Setelah dilakukan uji Chi Square, diperoleh p-value 0.004 (p < 0,05) 

menggunakan nilai Fisher’s Exact Test karena terdapat 1 sel, atau jumlah harapan 

kurang dari 5 sedangkan jumlah harapan minimum sebesar 4.29. Hal ini 

menyatakan ada hubungan yang signifikan antara standarisasi APD dengan 

kejadian dekompresi pada penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau 

Sembilan Kabupaten Sinjai. 

C. Analisis Kedalaman Menyelam dengan Dekompresi 

Tabel 4.15 

Hubungan Kedalaman Menyelam dengan Kejadian Dekompresi pada  

Penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan  

Kabupaten Sinjai Tahun 2023 

 

Kedalaman 

Menyelam 

Kejadian Dekompresi  

P value Menderita Tidak Menderita Total 

n % n % N % 

Dalam 15 27,3 40 72,7 55 100  

0,029 Dangkal  0 0 15 100 15 100 

Total 15 21,4 55 78,6 70 100 

Sumber : Data Primer,2023 

Berdasarkan tabel 4.15 menunjukan dari 55 sampel yang kedalaman 

menyelamnya dalam sebanyak 40 (72,7%) yang tidak menderita dekompresi dan 

15 (27,3%) yang menderita dekompresi. Sedangkan dari 15 sampel yang 

kedalaman menyelamnya dangkal sebanyak 15 (100%) yang tidak menderita 

dekompresi dan 0 (0%) sampel yang menderita dekompresi.  
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Setelah dilakukan uji Chi Square, diperoleh p-value 0,029 (p < 0,05) 

menggunakan nilai Fisher’s Exact Test karena terdapat 1 sel, atau jumlah harapan 

kurang dari 5 sedangkan jumlah harapan minimum sebesar 3.21.  Hal ini 

menyatakan ada hubungan yang signifikan antara kedalaman menyelam dengan 

kejadian dekompresi pada penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau 

Sembilan Kabupaten Sinjai. 

D. Analisis Pengetahuan dengan Dekompresi 

Tabel 4.16 

Hubungan Pengetahuan dengan Kejadian Dekompresi pada  

Penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan  

Kabupaten Sinjai Tahun 2023 

 

Pengetahuan  

Kejadian Dekompresi  

P value Menderita Tidak Menderita Total 

n % n % N % 

Kurang 10 10,3  12 54,5 22 100  

0,003 Baik 5 45,5 43 89,6 48 100 

Total 15 21,4 55 78,6 70 100 

Sumber : Data Primer, 2023 

 

Berdasarkan tabel 4.16 menunjukan dari 22 sampel yang pengetahuannya 

kurang terdapat 12 (54,5%) yang tidak menderita dekompresi dan 10 (45,5%) yang 

menderita dekompresi. Sedangkan dari 48 sampel yang pengetahuannya 

berkategori baik terdapat 43 (89,6%) tidak menderita dekompresi dan 5 (10,3%) 

yang menderita dekompresi.  
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Setelah dilakukan uji Chi Square didapatkan p-value 0,003 (p <  0,05) 

menggunakan nilai Fisher’s Exact Test karena terdapat 1 sel, atau jumlah harapan 

kurang dari 5 sedangkan jumlah harapan minimum sebesar 4.71. Hal ini 

menyatakan ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan kejadian 

dekompresi pada penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan 

Kabupaten Sinjai. 

E. Analisis Konsumsi Alkohol dengan Dekompresi  

Tabel 4.17 

Hubungan Konsumsi Alkohol dengan Kejadian Dekompresi pada  

Penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan  

Kabupaten Sinjai Tahun 2023 

Konsumsi 

Alkohol  

Kejadian Dekompresi  

P value Menderita Tidak Menderita Total 

n % n % N % 

Konsumsi 4 50 4 50 8 100  

0,058 Tidak 

Konsumsi 

11 17,7 51 82,3 62 100 

Total 15 21,4 55 78,6 70 100 

Sumber : Data Primer, 2023  

Berdasarkan tabel 4.17 menunjukan dari 8 sampel yang mengonsumsi alkohol 

terdapat 4 (50,0%) yang tidak menderita dekompresi dan 4 (50,0%) yang menderita 

dekompresi. Sedangkan dari 62 sampel yang tidak mengonsumsi alkohol terdapat 

51 (82,3%) yang tidak menderita dekompresi dan 11 (17,7%) yang menderita 

dekompresi.  
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Setelah dilakukan uji Chi Square  didapatkan p-value  0,058 (p > 0,05) 

menggunakan nilai Fisher’s Exact Test karena terdapat 1 sel, atau jumlah harapan 

kurang dari 5 sedangkan jumlah harapan minimum sebesar 1.71. .Hal ini 

menyatakan tidak ada hubungan yang signifikan antara konsumsi alkohol dengan 

kejadian dekompresi pada penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau 

Sembilan Kabupaten Sinjai.  

F. Analisis Status Gizi dengan Dekompresi  

Tabel 4.18 

Hubungan Status Gizi dengan Kejadian Dekompresi pada  

Penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan  

Kabupaten Sinjai Tahun 2023 

 

Status Gizi  

Kejadian Dekompresi  

P value Menderita Tidak Menderita Total 

n % n % N % 

Tidak Normal 8 27,6 21 72,4 29 100  

0,447  Normal 7 17,1 34 82,9 41 100 

Total 15 21,4 55 78,6 70 100 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.18 menunjukan dari 29 sampel yang status gizinya tidak 

normal terdapat 21 (72,4%) yang tidak menderita dekompresi dan 8 (27,6%) yang 

menderita dekompresi. Sedangkan dari 41 sampel yang status gizinya normal 

teradapat 34 (82,9%) yang tidak menderita dekompresi dan 7 (17,1%) yang 

menderita dekompresi.  
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Setelah dilakukan uji  Chi Square  didapatkan p-value  0,447 (p > 0,05) 

menggunakan nilai Continuity Correction karena terdapat 0 sel, atau jumlah 

harapan kurang dari 5 sedangkan jumlah harapan minimum sebesar 6.21. Hal ini 

menyatakan tidak ada hubungan yang signifikan antara status gizi dengan kejadian 

dekompresi pada penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan 

Kabupaten Sinjai.  

C. Pembahasan  

1. Hubungan Lama Menyelam dengan Kejadian Dekompresi 

Dalam penelitian ini, ditemukan hasil statistik dengan nilai p sebesar 

0,002 (p < 0,05). Nilai ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara lama penyelaman dan kejadian dekompresi pada penyelam di 

Pulau Kambuno, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, pada tahun 

2023. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maharja 

& Ikhsan (2023), diperoleh nilai p sebesar 0,003 yang mengindikasikan adanya 

hubungan antara durasi penyelaman dan gejala penyakit dekompresi pada 

nelayan yang melakukan penyelaman untuk tujuan menangkap ikan, dengan 

signifikansi p < 0,05. Selain itu, penelitian oleh Embuai et al. (2020) juga 

menunjukkan temuan serupa, yakni adanya hubungan signifikan antara durasi 

penyelaman dan kejadian dekompresi, dengan nilai p sebesar 0,000. 

Penelitian yang dilaksanakan oleh Tafui et al., (2021) menghasilkan 

nilai p sebesar 0,002 (p < 0,05), menunjukkan bahwa durasi penyelaman 
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memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian penyakit akibat kerja pada 

nelayan pencari teripang. Temuan dari penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Saranani et al., (2019), diperoleh nilai p sebesar 

0,001, mengindikasikan adanya hubungan antara durasi penyelaman dan 

decompression sickness dalam konteks aktivitas penyelaman menggunakan 

kompresor di Desa Leppe. 

Namun, hasil dari penelitian ini kontrast dengan penelitian yang 

dilaksanakan oleh Sididi & Rahman (2022), di mana ditemukan nilai p sebesar 

0,326. Angka probabilitas ini melebihi nilai α > 0,05, yang menunjukkan bahwa 

tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara lamanya penyelaman dengan 

kejadian dekompresi pada nelayan penyelam tradisional di Pulau Barrang 

Lompo, Kota Makassar. 

Lama penyelaman memengaruhi proses penyerapan dan pelepasan gas 

nitrogen dalam jaringan tubuh, baik yang berespon cepat maupun lambat. 

Temuan dari penelitian ini menunjukkan hubungan yang signifikan antara 

durasi penyelaman dan insiden kecelakaan kerja serta penyakit yang 

berhubungan dengan pekerjaan. Penyelaman singkat namun dalam cenderung 

meningkatkan konsentrasi nitrogen pada jaringan yang berespon cepat. 

Sebaliknya, penyelaman pada kedalaman relatif dangkal (di bawah 10 meter) 

namun dalam jangka waktu yang lama akan menghasilkan distribusi nitrogen 

yang merata antara jaringan yang berespon cepat dan lambat dalam tubuh. 

Meskipun begitu, jaringan darah, yang termasuk dalam kategori yang merespon 
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cepat, memiliki kemampuan lebih baik dalam menghilangkan nitrogen melalui 

paru-paru. Penumpukan nitrogen yang signifikan dapat berkontribusi terhadap 

timbulnya penyakit dekompresi (Tafui et al., 2021).  

Pengaruh durasi atau lamanya waktu penyelaman terhadap insiden 

gangguan kesehatan pada penyelam ditentukan oleh berbagai faktor penyebab 

kondisi kesehatan yang tidak baik pada mereka, yang timbul karena perubahan 

tekanan udara yang signifikan. Waktu penyelaman yang berlangsung lama akan 

memengaruhi mekanisme penyerapan dan pelepasan gas dalam jaringan tubuh 

serta peredaran darah, terutama gas nitrogen. Perubahan dalam komposisi gas 

ini berpotensi untuk memicu perkembangan penyakit dekompresi (Tafui et al., 

2021).  

Temuan dari penelitian mengindikasikan bahwa responden yang terlibat 

dalam penyelaman menggunakan kompresor cenderung membatasi durasi 

penyelaman hingga maksimal 2 jam. Namun, penting untuk dicatat bahwa 

penyelaman dengan kompresor ban yang memiliki durasi tidak terukur dapat 

meningkatkan risiko terkena decompression sickness. Kondisi ini dapat 

mengakibatkan gejala seperti halusinasi dan sensasi mirip mabuk pada para 

penyelam. Apabila tahap ini berlanjut, dapat mengakibatkan hilangnya 

kesadaran. Penumpukan nitrogen yang berlebihan dalam tubuh dapat 

mengganggu pasokan oksigen ke otak, sehingga menyebabkan penyelam 

mengalami gejala seperti mabuk dan halusinasi. 
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Hingga saat ini, pedoman waktu bagi penyelam yang menggunakan 

kompresor lebih sering berkaitan dengan pencapaian target tangkapan. Durasi 

penyelaman bukanlah faktor utama yang diutamakan oleh nelayan dalam 

melaksanakan aktivitas penyelaman. Para nelayan akan terus melakukan 

penyelaman selama mereka merasa mampu untuk mencari ikan pada 

kedalaman tertentu, hingga mereka berhasil mencapai target tangkapan yang 

diinginkan. Namun, penggunaan kompresor tambal ban memiliki risiko yang 

signifikan karena kompresor tersebut tidak memiliki filter penyaring udara, dan 

menggunakan oli sintetis dari minyak bumi sebagai pelumas. Penggunaan 

kompresor tambal ban dalam penyelaman tidak membatasi waktu bagi nelayan, 

karena pasokan udara terus diberikan dari permukaan air. Hal ini pada akhirnya 

dapat berpotensi mengakibatkan risiko dekompresi yang akut bagi nelayan 

(Takalelumang et al., 2018).  

Responden yang melakukan penyelaman dalam waktu singkat namun 

mengalami dekompresi kemungkinan disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, 

seperti penggunaan alat pelindung diri yang tidak sesuai dengan standar. 

Beberapa penyelam mengemukakan bahwa mereka telah terbiasa menjalani 

penyelaman dengan menggunakan alat yang tersedia, seperti masker selam atau 

alat bantu nafas seperti kompresor. Temuan ini mengindikasikan bahwa para 

penyelam tradisional mungkin kurang memprioritaskan dampak dan risiko 

keselamatan selama penyelaman. Mereka telah terbiasa dengan pola 
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penyelaman yang sudah mereka lakukan dan mungkin merasa bahwa faktor 

keselamatan dan kesehatan tidak begitu signifikan bagi mereka. 

Allah Swt Berfirman dalam QS Al- Israa/17 : 26 27  

رۡ تبَۡذِيۡرًا وَلََ  ا اخِۡوَانَ الشَّيٰطِيۡنِ  تبَُذِِّ رِيۡنَ كَانوُۡۤۡ   وَكَانَ الشَّيۡطٰنُ لِرَبِِّهٖ كَفوُۡر    انَِّ الۡمُبَذِِّ

Terjemahnya :  

“dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. 
Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan 
setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.” (Kementerian Agama RI) 
 
Sesungguhnya orang-orang yang menggunakan harta mereka dalam 

kemaksiatan, dan orang-orang yang menghambur-hamburkannya secara boros 

adalah saudara-saudara setan, mereka mentaati segala apa yang diperintahkan 

para setan tersebut berupa sikap boros dan menghambur-hamburkan harta, 

padahal setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya, ia tidak beramal kecuali 

dengan amalan maksiat, dan tidak pula memerintahkan kecuali dengan perintah 

yang mengundang kemurkaan Tuhannya (Al- Mukhtashar, 2023).  

Dalam kutipan tersebut, ajaran Allah Swt mengingatkan manusia untuk 

menghindari perilaku yang berlebihan, karena tindakan berlebihan dianggap 

merugikan. Hal ini relevan dengan konteks penyelaman, di mana penyelam 

yang menggunakan kompresor sering kali melebihi batas yang seharusnya 

diikuti dalam penyelaman yang aman. Akibatnya, banyak dari mereka akhirnya 

mengalami masalah kesehatan terkait penyelaman karena melewati batas yang 

disarankan. 
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2. Hubungan Standarisasi APD dengan Kejadian Dekompresi 

Dari analisis statistik pada penelitian ini, ditemukan nilai p-value 

sebesar 0,004 (p < 0,05), yang mengindikasikan adanya hubungan signifikan 

antara standarisasi APD (Alat Pelindung Diri) dengan kejadian dekompresi 

pada penyelam di Pulau Kambuno, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten 

Sinjai pada tahun 2023. Hasil ini sejalan dengan temuan dari penelitian yang 

dilakukan oleh Embuai et al. (2020), di mana perilaku penggunaan APD 

memiliki kaitan dengan kejadian penyakit dekompresi pada nelayan penyelam 

tradisional di Ambon. Pada penelitian tersebut, persentase nelayan yang 

menggunakan APD dan mengalami penyakit dekompresi dalam kelompok 

kasus mencapai 95,70%, sementara dalam kelompok kasus lain yang tidak 

menggunakan APD mencapai 92,00%, dengan nilai p-value sebesar 0,000. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara 

perilaku penggunaan APD dan kejadian penyakit dekompresi pada nelayan 

penyelam tradisional di Ambon. 

Penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Yossy Mashitoh & Zakkiy Fasya (2022), ditemukan p-value sebesar 0,007 

yang lebih kecil dari nilai α (0,05). Hasil ini mengindikasikan adanya 

hubungan yang signifikan antara penggunaan alat pelindung diri dan Risiko 

Barotrauma Telinga pada nelayan tradisional di Kampung Cumpat. Temuan 

serupa juga terlihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Harisa et al. (2023), 

dimana ditemukan nilai p = 0,040 (p < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa 
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terdapat pengaruh antara penggunaan alat bantu pernapasan dengan 

pengetahuan dan praktik nelayan sebagai upaya pencegahan dekompresi. 

Kompresor memiliki fungsi sebagai alat bantu pernapasan saat berada 

di dalam air, dimana alat ini terkoneksi dengan selang berwarna kuning dengan 

panjang sekitar 50-75 meter. Salah satu ujung dari selang tersebut terhubung 

ke saluran udara pada kompresor ban, sedangkan ujung lainnya dilengkapi 

dengan regulator yang memungkinkan nelayan untuk mengambil napas dari 

udara melalui mulut. Pada satu kompresor, bisa terpasang hingga 4 selang 

yang diikatkan ke tubuh penyelam, biasanya di sekitar pinggang. Tindakan ini 

dilakukan untuk mencegah regulator terlepas dari mulut penyelam akibat 

aliran air yang kuat. Namun, ikatan yang erat ini dapat menghambat aliran 

udara, mengakibatkan udara yang dihirup oleh penyelam sebagian besar 

berasal dari gelembung air yang keluar dari selang yang terhambat tersebut. 

Dalam keadaan darurat seperti kompresor tiba-tiba mati atau kehabisan 

bahan bakar, seorang operator di atas perahu harus segera menarik selang dan 

penyelam ke permukaan air. Dalam situasi semacam ini, sering kali terjadi 

insiden dekompresi dan kecelakaan penyelaman karena penyelam tidak 

memiliki peluang untuk melakukan decompression stop. Decompression stop 

adalah istilah dalam penyelaman yang mengacu pada tindakan berhenti 

sejenak pada kedalaman tertentu saat naik ke permukaan air untuk 

memungkinkan pelepasan gas-gas terlarut dari tubuh penyelam (Rahman et 

al., 2020).  
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Dalam penelitian ini, semua responden yang menggunakan kompresor 

pernah mengalami insiden kecelakaan. Dari hasil tersebut, dapat dilihat bahwa 

penggunaan kompresor memiliki kecenderungan untuk berdampak pada 

terjadinya kecelakaan. Responden yang menggunakan kompresor cenderung 

melakukan penyelaman dengan durasi lebih lama dan kedalaman lebih dalam 

untuk mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak. Oleh karena itu, 

kemungkinan terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan tampak lebih 

besar dibandingkan dengan responden yang melakukan penyelaman tanpa 

menggunakan kompresor. 

3. Hubungan Kedalaman Menyelam dengan Kejadian Dekompresi 

Berdasarkan temuan penelitian, diperoleh hasil uji statistik dengan nilai 

p-value sebesar 0,029 (p < 0,05) hal ini mengindikasikan adanya hubungan 

yang signifikan antara kedalaman penyelaman dan kejadian dekompresi pada 

penyelam di Pulau Kambuno, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai. 

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maharja & 

Ikhsan (2023), yang juga menunjukkan hubungan yang signifikan antara 

kedalaman penyelaman dan dekompresi pada penyelam ikan, dengan nilai p-

value sebesar 0,016 (p < 0,05). Hal serupa juga terlihat dalam penelitian oleh 

Duke et al. (2017), yang mendapatkan nilai p-value sebesar 0,043 (p < 0,05), 

menunjukkan bahwa variabel kedalaman menyelam memiliki pengaruh 

terhadap nilai statistik, sehingga hipotesis terbukti. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa kedalaman penyelaman merupakan faktor risiko yang 
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berkontribusi terhadap terjadinya dekompresi, dengan nilai Odds Ratio (OR) 

sebesar 6,622 dan interval kepercayaan 95% antara 1,125 hingga 16,854. 

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa mayoritas nelayan 

penyelam melakukan penyelaman yang berisiko tinggi yaitu > 10 meter dan 

mengalami gejala dekompresi. Dalamnya tingkat penyelaman yang dilakukan 

oleh penyelam kompressor ini lebih dikarenakan semakin dalamnya tempat 

tinggal teripang dan gurita yang dicari oleh penyelam, padahal kalau dilihat dari 

tingkat kedalaman teripang adalah biota laut yang merayap di dasar laut pada 

kedalaman antara 20 hingga 60 meter. Terjadinya gejala dekompresi bagi 

penyelam yang melakukan penyelaman >10 meter karena semakin dalam 

penyelam melakukan penyelaman maka tubuh akan menerima tekanan yang 

lebih tinggi sehingga tekanan tersebut akan terdistribusi ke sebagian atau 

seluruh organ tubuh. Setiap pertambahan 10 meter terjadi kenaikan 1 atm. 

Nelayan penyelam yang menyelam jauh ke dalam akan mendapatkan tekanan 

atmosfer yang lebih tinggi. Semakin dalam penyelaman, semakin besar 

kemungkinan nelayan penyelam menderita penyakit dekompresi. Selain itu, 

suhu air semakin ke dalam, maka akan semakin dingin sehingga nelayan 

penyelaman akan kehilangan panas tubuh yang berakibat pada terjadinya kram, 

kesemutan, halusinasi, hingga hilang kesadaran. Terdapat pengaruh pada 

kesehatan penyelam seperti trauma/squeese bila terus mendapatkan tekanan 

yang besar akibat kedalaman menyelam (Maharja & Ikhsan, 2023).  
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Hal ini sejalan dengan penelitian dari Saranani et al., (2019) Hasil 

penelitian yang dilakukan pada penyelam yang menggunakan kompresor di 

Desa Leppe Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe membuktikan teori dan 

didukung penelitian terdahulu mengenai kejadian decompression sickness 

bahwa terdapat hubungan kedalaman menyelam dengan kejadian 

decompression sicknes hal ini terjadi karena penyelam yang melakukan 

aktifitas  penyelaman tanpa menentukan batas maksimum kedalaman 

menyelam akan mengakibatkan risiko kejadian Decompression Sickness. 

Responden yang melakukan penyelaman pada kedalaman kurang dari 

10 meter namun mengalami dekompresi mungkin mengalami hal tersebut 

karena adanya faktor-faktor lain yang berperan, seperti pengetahuan yang 

kurang tentang teknik equalisasi atau penyamaan tekanan. Penyelam yang telah 

berpengalaman selama lebih dari 10 tahun dalam penyelaman tradisional sudah 

memiliki kebiasaan dan keterbiasaan dalam menghadapi lingkungan bawah air. 

Di sisi lain, penyelam yang baru atau memiliki pengalaman menyelam yang 

terbatas mungkin akan menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan 

lingkungan sekitar. Dalam hal ini, mereka mungkin tidak terlatih atau tidak 

terbiasa melakukan teknik equalisasi, karena mereka mungkin tidak merasakan 

gangguan pada tubuh mereka saat mereka tidak melakukan teknik equalisasi 

selama penyelaman. 
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Allah Swt Berfirman dalam QS An-Nur/24 : 40  

تُُۢ بَعۡضُهَا   ن فوَۡقهِۦِ سَحَابٞۚ ظُلمَُٰ ن فوَۡقهِۦِ مَوۡجٞ مِِّ يِّٖ يَغۡشَىٰهُ مَوۡجٞ مِِّ تٖ فيِ بحَۡرٖ ل جِِّ  أوَۡ كَظُلمَُٰ

ُ لهَُۥ نوُرٗا فَمَا لهَُۥ مِن ن ورٍ   ٤٠  فوَۡقَ بَعۡضٍ إِذآَْ أخَۡرَجَ يَدهَُۥ لَمۡ يَكَدۡ يرََىٰهَاۗ وَمَن لَّمۡ يجَۡعلَِ ٱللََّّ

Terjemahnya :  

“ Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh 

ombak, yang di atasnya ombak (pula), di atasnya (lagi) awan; gelap 

gulita yang tindih-bertindih, apabila dia mengeluarkan tangannya, 

tiadalah dia dapat melihatnya, (dan) barangsiapa yang tiada diberi 

cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya 

sedikitpun.” (Kementerian Agama RI) 

Atau amalan mereka seperti kegelapan di lautan yang dalam, yang 

diliputi oleh ombak, di atas ombak itu ada ombak lagi, di atasnya lagi ada awan 

yang menghalangi dari petunjuk bintang-bintang; kegelapan yang berlapis-

lapis. Apabila ia mengeluarkan tangannya dalam kondisi gelap ini, ia tidak 

dapat melihatnya lantaran gelapnya. Demikianlah perumpamaan orang kafir 

yang berada dalam kegelapan; kejahilan, kebingungan, dan hatinya terkunci. 

Siapa yang tiada diberi petunjuk dan ilmu tentang kitab-Nya oleh Allah maka 

ia tidak akan mempunyai petunjuk yang bisa menunjukinya, dan tidak pula 

mempunyai kitab yang menerangi jalannya (Al- Mukhtashar, 2023b).  

Pada kedalaman lebih dari 20-30 meter, manusia tidak akan mampu 

menyelam tanpa alat bantu. Karena pada kedalaman 30 meter, tekanan udara 

bisa mencapai empat kali lipat tekanan udara di permukaan bumi. Pada titik ini, 

nitrogen masuk ke dalam darah penyelam dan memengaruhi fungsi otaknya, 



94 
 

 

menyebabkan kehilangan kontrol terhadap gerakannya. Ini mengakibatkan 

penyakit yang dikenal sebagai penyakit penyelam atau dekompresi.  

4. Hubungan Pengetahuan dengan Kejadian Dekompresi 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan nilai p-value sebesar 0,003 (p < 

0,05), yang mengindikasikan adanya hubungan yang signifikan antara tingkat 

pengetahuan dengan kejadian dekompresi pada penyelam di Pulau Kambuno, 

Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai. Temuan ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Ira et al., (2017) yang menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan nelayan tentang 

penyakit dekompresi di Dusun Tanah Goyang RT06, dengan nilai p = 0,020 

yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menandakan bahwa pengetahuan nelayan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kejadian penyakit dekompresi. 

Pengetahuan terbentuk sebagai hasil dari berbagai faktor yang 

memengaruhi pembentukan perilaku. Menurut teori yang dikemukakan oleh 

Notoadmodjo (2010), faktor-faktor yang memainkan peran dalam membentuk 

pengetahuan termasuk tingkat pendidikan, informasi yang diterima, aspek 

budaya, dan pengalaman pribadi. Tingkat pendidikan juga memiliki dampak 

signifikan terhadap perkembangan pengetahuan. Temuan dari penelitian ini 

mengungkapkan bahwa mayoritas responden memiliki pendidikan dasar (SD) 

dengan proporsi sebanyak 56 (80%) dari total responden. Tingkat pendidikan 
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ini memainkan peran penting dalam membentuk pola pikir yang dapat 

menerima informasi baru dengan terbuka. 

Sebelum melakukan penyelaman, para penyelam perlu memiliki 

pemahaman tentang durasi dan kedalaman penyelaman serta melakukan latihan 

yang memadai. Tujuannya adalah untuk mencegah timbulnya gangguan 

kesehatan akibat penyelaman, seperti masalah pendengaran dan dekompresi. 

Pengaturan perubahan kedalaman penyelaman yang lambat dan terkendali, 

ditambah dengan kemampuan mengendalikan daya apung dengan baik, dapat 

mengurangi risiko terjadinya efek buruk seperti barotrauma paru yang dapat 

memengaruhi pendengaran. Dengan memiliki pengetahuan yang memadai 

tentang teknik penyelaman, dampak negatif yang mungkin terjadi dapat ditekan 

sehingga penyelaman menjadi lebih aman (Rahman et al., 2020).  

Penyelam tradisional adalah individu yang memperoleh keterampilan 

menyelam secara informal dari lingkungan sekitar, seperti keluarga atau rekan. 

Mereka tidak mendapatkan pelatihan formal untuk teknik penyelaman yang 

efektif dan cenderung menggunakan peralatan sederhana dalam kegiatannya. 

Menurut temuan dari studi yang dilakukan oleh Dharmawirawan dan Modjo 

(2012) di Kepulauan Seribu, rendahnya tingkat pengetahuan nelayan yang 

menggunakan kompresor mengenai praktik penyelaman yang aman menjadi 

salah satu aspek yang dikenali sebagai faktor potensial dalam mengidentifikasi 

bahaya terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Keterbatasan pengetahuan ini 
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dapat berkontribusi terhadap terjadinya gangguan dan penyakit yang mungkin 

muncul akibat penyelaman yang kurang tepat dilakukan (Rahman et al., 2020).  

Responden yang memiliki pengetahuan tentang penyelaman yang baik 

tetapi mengalami dekompresi dapat disebabkan oleh faktor lain seperti tradisi 

yang mana responden dalam menyikapi permasalahan kesehatan yang 

dialaminya merupakan hal yang biasa, sehingga mereka hanya menggunakan 

pengobatan tradisional dengan menggunakan daun-daun sampai keadaannya 

kritis baru mencari tenaga kesehatan, selain itu karena faktor ekonomi dimana 

pendapatan mereka didapatkan dari hasil melaut. 

Allah Swt Berfirman dalam QS Taa-Haa/ 20 : 114 

 وَلََ تعَۡجَلۡ بٱِلۡقرُۡءَانِ مِن قبَۡلِ أنَ يقُۡضَىْٰٓ إِليَۡكَ وَحۡيهُُ ۥ
ُ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡحَق ۗ لىَ ٱللََّّ  ۖ   فتَعََٰ

 ِ بِّ  ١١٤  زِدۡنيِ عِلۡمٗاوَقلُ رَّ

Terjemahnya :  

“Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenar-benarnya, dan janganlah 
kamu tergesa-gesa membaca Al qur'an sebelum disempurnakan 
mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah: "Ya Tuhanku, 
tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.” (Kementerian Agama RI)  
 
Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sesungguhnya daripada apa yang 

dikatakan oleh orang-orang musyrik (dan janganlah kamu tergesa-gesa 

terhadap Al-Qur'an) sewaktu kamu membacanya (sebelum disempurnakan 

mewahyukannya kepadamu) sebelum malaikat Jibril selesai 

menyampaikannya (dan katakanlah, "Ya Rabbku! Tambahkanlah kepadaku 

ilmu pengetahuan") tentang Al-Qur'an, sehingga setiap kali diturunkan 
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kepadanya Al-Qur'an, makin bertambah ilmu pengetahuannya (Jalalain, 

2023).  

Surat Thaha menjelaskan bahwa Allah telah mengisyaratkan kepada 

manusia untuk memohon ilmu pengetahuan kepada-Nya. Namun tentunya 

ilmu pengetahuan tersebut tak datang secara langsung melainkan harus 

diusahakan diantaranya dengan cara banyak membaca buku, mempraktikkan 

serta mempelajari sesuatu dari pengalaman yang pernah dijalani. Pengetahuan 

sangat berguna bagi kelangsungan hidup manusia, sebab dengan pengetahuan 

manusia dapat membedakan hal yang baik dan buruk serta dapat membantu 

dalam meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Dengan ilmu 

pengetahuan, seseorang dapat menjadi lebih mampu menentukan arah dan 

tujuan hidupnya. Selain itu, ilmu juga pengetahuan dapat mengangkat derajat 

seseorang. 

5. Hubungan Konsumsi Alkohol dengan Kejadian Dekompresi 

Hasil analisis statistik dalam penelitian ini menghasilkan nilai p-value 

sebesar 0,058 (p > 0,05), yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang 

signifikan antara konsumsi alkohol dengan kejadian dekompresi pada 

penyelam di Pulau Kambuno, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai. 

Namun, perlu dicatat bahwa ditemukan nilai odd ratio (OR) perilaku konsumsi 

alkohol sebesar 4.636, hal ini menunjukan penyelam yang mengonsumsi 

alkohol berisiko 4,6 kali mengalami gejala penyakit dekompresi dibandingkan 

penyelam yang tidak mengonsumsi alkohol.  Temuan ini sejalan dengan 
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penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ahmad et al., (2023) yang 

mendapatkan nilai OR sebesar 2.381 dengan interval kepercayaan 95% antara 

0.611 hingga 9.281. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa dalam penelitian 

ini nilai lower limit (LL) < 1 dan upper limit (UL) > 1, yang mengindikasikan 

bahwa secara statistik tidak terdapat hubungan yang signifikan antara konsumsi 

alkohol dan kejadian penyakit dekompresi pada nelayan penyelam. Namun, 

terdapat kecenderungan dua kali lipat untuk berisiko terkena penyakit 

dekompresi. 

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Embuai et al. (2020), yang juga menunjukkan bahwa tidak ada 

hubungan yang signifikan antara perilaku Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(K3) berupa konsumsi alkohol dengan kejadian penyakit dekompresi. Dalam 

penelitian tersebut, ditemukan nilai p-value sebesar 0,093 (> 0,05), yang 

mengindikasikan ketidaksignifikan hubungan antara konsumsi alkohol dan 

kejadian penyakit dekompresi. Meskipun demikian, ditemukan angka odd ratio 

(OR) untuk perilaku K3 (alkohol) sebesar 3,095, yang menunjukkan adanya 

kecenderungan untuk berisiko terkena penyakit dekompresi. 

Mengonsumsi alkohol dalam jangka waktu yang panjang dan dengan 

kadar yang tinggi dapat mengakibatkan berbagai gangguan pada sistem saraf 

seseorang seperti mengalami penurunan fungsi intelektual, fluktuasi emosi 

yang tidak stabil, penurunan kemampuan persepsi, dan bahkan bisa mencapai 

tingkat amnesia. Penting untuk diingat bahwa mengonsumsi minuman 
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beralkohol dapat memiliki dampak berbahaya terutama bagi individu yang akan 

melakukan penyelaman. Aktivitas penyelaman memerlukan konsentrasi dan 

kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam situasi darurat demi 

menjaga keselamatan saat berisiko melakukan penyelaman. 

Responden yang tidak mengonsumsi alkohol namun mengalami 

dekompresi mungkin menghadapi faktor lain yang mempengaruhi, seperti 

melakukan kenaikan ke permukaan dengan cepat tanpa melaksanakan langkah 

safety stop atau deco stop selama 2-5 menit pada kedalaman 10 meter terakhir. 

Pemberhentian ini bertujuan untuk memungkinkan tubuh beradaptasi sehingga 

gelembung gas yang sebelumnya terbentuk dalam sirkulasi dapat difusi keluar 

dari tubuh, dan akhirnya penyelam dapat naik ke permukaan secara perlahan 

dan aman. 

6. Hubungan Status Gizi dengan Kejadian Dekompresi 

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai p-value sebesar 0,447 (p > 0,05), 

yang mengindikasikan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 

status gizi dan kejadian dekompresi pada penyelam di Pulau Kambuno, 

Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai. Meskipun demikian, ditemukan 

odd ratio untuk status gizi sebesar 1.850, hal ini menunjukan penyelam yang 

status gizinya tidak normal berisiko 1,8 kali mengalami gejala penyakit 

dekompresi dibandingkan penyelam yang status gizinya normal.  Temuan ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rais et al., (2020), di mana hasil 

uji Mann-Whitney menunjukkan angka 445,5 dengan nilai p = 0,116 (> 0,05), 
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menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari indeks massa 

tubuh terhadap potensi terjadinya dekompresi pada penyelam tradisional di 

Desa Bajo, Kabupaten Boalemo. 

Penelitian ini menunjukkan hasil yang bertentangan dengan teori bahwa 

gas nitrogen cenderung lebih mudah larut dalam lemak daripada air dalam 

jaringan tubuh. Ini mengimplikasikan bahwa jika persentasi lemak dalam 

jaringan atau organ tubuh lebih besar daripada air, maka risiko dekompresi akan 

meningkat. Mitchell (2005) menjelaskan bahwa nitrogen memiliki tingkat 

kelarutan dalam lemak yang lima kali lebih tinggi dibandingkan dalam air. 

Selanjutnya, keadaan kegemukan atau fat dives juga dapat berdampak pada 

ruang ventilasi paru-paru. Hal ini disebabkan selama proses kontraksi dan 

pembukaan diafragma, terutama pada pernapasan perut, ventilasi ruang tidak 

optimal karena penghalang yang diakibatkan oleh akumulasi lemak dalam 

tubuh. Dampak dari ini adalah penurunan dramatis dalam kapasitas vital paru-

paru (Rais et al., 2020).  

Orang yang memiliki indeks massa tubuh (IMT) antara 25 hingga 27 

masuk dalam kategori kelebihan berat badan, sementara mereka yang memiliki 

IMT lebih dari 27 masuk dalam kategori obesitas. Kelebihan berat badan atau 

obesitas menunjukkan akumulasi lemak dalam jaringan tubuh yang melebihi 

batas normal. Kemungkinan penyebab hasil penelitian ini tidak sesuai dengan 

teori adalah karena jumlah responden yang terbatas dan mayoritas dari mereka 

memiliki IMT dalam kisaran normal. Akibatnya, analisis bivariat antara 
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kejadian dekompresi dan IMT tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. 

Selain itu, faktor lain yang mungkin mempengaruhi kurangnya pengaruh IMT 

terhadap potensi kejadian penyakit dekompresi adalah karena pengukuran IMT 

dilakukan pada saat ini, sedangkan sebagian responden mungkin telah 

mengalami gejala dekompresi beberapa tahun yang lalu. Hal ini dapat 

mengakibatkan penurunan berat badan yang drastis pada beberapa responden, 

yang mungkin memengaruhi hubungan antara IMT dan dekompresi. 

Responden yang memiliki status gizi normal tetapi mengalami 

dekompresi dapat disebabkan oleh faktor lain seperti umur, umur sangat 

berpengaruh terhadap aktifitas menyelam karena mempunyai hubungan dengan 

kesehatan penyelam. Dalam melakukan aktifitas menyelam tidak ada batasan 

umur yang menjadi penentuan jika seseorang ingin melakukan aktifitas 

menyelam. Namun rata-rata umur yang ideal yang disarankan untuk melakukan 

aktfitas menyelam yaitu 16-35 tahun. Umur yang lebih muda memiliki risiko 

yang lebih besar dikarenakan sebelum mencapai usia tertentu, struktur paru-

paru belum mencukupi untuk terpapar tekanan tinggi yang terjadi saat 

menyelam. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah alveoli dalam paru-

paru yang mencapai 12 kali lipat dari saat lahir hingga usia 8 tahun. Dengan 

jumlah alveoli yang lebih sedikit, kapasitas paru-paru menjadi lebih rendah, 

sehingga menyebabkan efisiensi pernapasan yang kurang optimal dan begitu 

pula umur yang sudah menua. 



102 
 

 

D. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan yang dialami peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Jumlah kasus yang terbatas disebabkan tidak lengkapnya data di puskesmas, 

menyebabkan peneliti mengalami kesulitan dalam mencari responden. 

2. Terdapat beberapa pertanyaan yang mungkin tidak dipahami oleh responden, 

yang dapat menyebabkan perbedaan persepsi. Oleh karena itu, peneliti perlu 

menjelaskan isi kuesioner dengan bertanya langsung kepada responden untuk 

memastikan pemahaman yang lebih baik. 

3. Data dikumpulkan secara retrospektif, yang dapat menimbulkan risiko bias 

informasi karena responden mungkin mengalami kesulitan dalam mengingat 

informasi masa lalu. 
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BAB V  

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil yang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :  

1. Terdapat hubungan antara lama menyelam dengan kejadian dekompresi 

pada penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten 

Sinjai Tahun 2023.  

2. Terdapat hubungan antara standarisasi APD dengan kejadian dekompresi 

pada penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten 

Sinjai Tahun 2023. 

3. Terdapat hubungan antara kedalaman menyelam dengan kejadian 

dekompresi pada penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan 

Kabupaten Sinjai Tahun 2023. 

4. Terdapat hubungan antara pengetahuan dengan kejadian dekompresi pada 

penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai 

Tahun 2023. 

5. Tidak terdapat hubungan antara konsumsi alkohol dengan kejadian 

dekompresi pada penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan 

Kabupaten Sinjai Tahun 2023.  
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6. Tidak terdapat hubungan antara status gizi dengan kejadian dekompresi 

pada penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten 

Sinjai Tahun 2023.  

B. Saran  

1. Bagi Responden  

Diharapkan  lebih memperhatikan faktor risiko kerja yang dapat terjadi 

kapan saja dan bukan hanya melihat pekerjaan dari tingginya keuntungan yang 

dapat diperoleh, serta hendaknya memeriksakan kesehatan secara berkala.  

2. Bagi Dinas Kesehatan / Puskesmas  

Diharapkan dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat 

tentang regulasi management K3 pada penyelaman serta mengadakan kegiatan 

screening kesehatan secara rutin dan mengadakan pengadaan alat penyelaman 

yang terstandar bagi penyelam tradisional.  
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KUESIONER PENELITIAN 

DETERMINAN KEJADIAN DEKOMPRESI PADA PENYELAM  

 DI PULAU KAMBUNO KECAMATAN PULAU SEMBILAN  

 KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023 

No. Kuesioner :  

Tanggal Wawancara :  

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian 

A. Karakteristik Responden  

A1  Kabupaten  

A2 Kecamatan  

A3 Kelurahan/ RW  

A4 Nama   

A5 Umur  …….. Tahun  

A6 Pendidikan Terakhir  1. Tidak sekolah 

2. Tidak tamat SD 

3. Tamat SD 

4. Tamat SMP 

5. Tamat SMA 

6. Diploma / sarjana 

A7 Masa Kerja  ……… Tahun 

A8 Identitas Penyelaman   

 B. Kejadian Dekompresi  

B1 Apakah anda menderita penyakit 

dekompresi ?  

a. Ya  

b. Tidak 

B2  

Jika tidak, apakah anda merasakan 

beberapa gejala berikut?  

a. Nyeri Sendi  

b. Gatal – gatal  

c. Bercak darah pada kulit  

d. Kesemutan  



 

 

e. Lumpuh  

 

 C. Lama Penyelaman  

C1 Berapa lama rata-rata waktu yang 

anda gunakan untuk melakukan 

penyelaman dalam satu kali 

menyelam ? 

 

……… Menit 

 D. Penggunaan APD  

D1  Apakah anda menggunakan APD 

yang sesuai SNI ketika 

menyelam? (scuba) 

a. Ya  

b.  Tidak  

D2 Jika tidak, alat pelindung apa 

yang anda gunakan ketika 

melakukan penyelaman? 

  

 E. Kedalaman Menyelam  

E1 Berapa rata-rata kedalaman yang 

sering anda capai setiap 

melakukan penyelaman ? 

 

…….. Meter 

 F. Pengetahuan  

F1  Salah satu persiapan bagi seorang 

penyelam adalah ?  

a. Menggunakan pakaian yang 

pas dan tidak ada kerutannya  

b. Menggunakan pakaian yang 

baru dan ada kerutannya  

c. Menggunakan pakaian yang 

longgar  

d. Menggunakan pakaian yang 

tidak pas dan ada kerutannya  

  

F2 Perubahan tekanan saat menyelam 

akan berakibat terutama pada 

sakitnya gendang telinga, untuk 

itu penyelam harus melakukan 

penyesuaian melalui?  

a. Naik ke permukaan dulu  

b. Menyamakan tekanan/ Teknik 

equalisasi  

c. Tetap di kedalaman  

d. Peregangan Telinga  



 

 

F3 Jika anda mengalami kehabisan 

udara pada saat menyelam dan 

anda tidak dapat melihat keadaan 

sekitar, maka anda harus?  

a. Meluncur naik ke permukaan  

b. Naik ke permukaan sambil 

menahan napas  

c. Naik ke permukaan secara 

terkontrol  

d. Mencari tempat yang bias 

melihat keadaan di sekitar 

dengan jelas  

F4 Jika penyelam yang sedang 

berada di kedalaman dan merasa 

tidak mampu berfikir dengan baik 

dan tidak mampu mengambil 

keputusan dengan cepat maka ini 

adalah gejala?  

a. Keracunan zat kimia  

b. Keracunan air  

c. Keracunan oksigen  

d. Keracunan makanan  

F5 Cara yang baik untuk equalisasi 

(menyamakan tekanan) saat 

menyelam adalah ?  

a. Bernafas terus menerus pada 

saat naik  

b. Tetap bernafas secara bertahap  

c. Pijit hidung dan tutup mulut  

d. Pijit hidung dan tutup mulut 

kemudian hembuskan melalui 

hidung secara wajar  

 G. Konsumsi Alkohol  

G1 Apakah anda mengonsumsi 

alkohol sebelum melakukan 

penyelaman?  

a. Ya  

b. Tidak  

G2 Jenis minuman apa yang biasa 

anda konsumsi?  

 

G3 Seberapa banyak alkohol yang 

biasa anda konsumsi?  

 

…….. Liter 

 H. Status Gizi  

H1  Berapakah ukuran berat badan 

anda?  

…….. Kg  

H2 Berapakah ukuran tinggi anda?  ……..Cm 



 

 

 I. Perilaku Merokok 

I1  Apakah anda merokok sebelum 

melakukan penyelaman?  

a. Ya  

b. Tidak  

I2  Berapa banyak rokok yang anda 

konsumsi sebelum melakukan 

penyelaman?  

 

  



 

 

   

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian 



 

 

 



 

 

  

Lampiran 3 Etik Penelitian 



 

 

   

 

Lampiran 4Surat Keterangan Selesai Penelitian 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 5 Informed Concent 



 

 

Lampiran 6 Master Tabel  

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

Lampiran 7 Analisis Univariat 

Statistics 

 Umur Masa Kerja 

N Valid 70 70 

Missing 0 0 

Mean 41.71 17.64 

Median 41.00 15.00 

Std. Deviation 9.758 9.904 

Minimum 21 3 

Maximum 64 40 

Percentiles 25 34.00 10.00 

50 41.00 15.00 

75 48.00 29.25 

 

Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TIDAK SEKOLAH 6 8.6 8.6 8.6 

TAMAT SD 56 80.0 80.0 88.6 

TAMAT SMP 5 7.1 7.1 95.7 

TAMAT SMA 3 4.3 4.3 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

Identitas Penyelaman 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid IKAN 6 8.6 8.6 8.6 

TERIPANG 54 77.1 77.1 85.7 



 

 

 

 

 

Penyakit 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Menderita 15 21.4 21.4 21.4 

Tidak Menderita 55 78.6 78.6 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

 

Lama Penyelaman 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Lama 12 17.1 17.1 17.1 

Tidak Lama 58 82.9 82.9 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

 

Standarisasi APD 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Berstandar 50 71.4 71.4 71.4 

Berstandar 20 28.6 28.6 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

 

GURITA 10 14.3 14.3 100.0 

Total 70 100.0 100.0  



 

 

 

Kedalaman Menyelam 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Dalam 55 78.6 78.6 78.6 

Dangkal 15 21.4 21.4 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

Pengetahuan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kurang 22 31.4 31.4 31.4 

Baik 48 68.6 68.6 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

 

Konsumsi Alkohol 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Konsumsi 8 11.4 11.4 11.4 

Tidak Konsumsi 62 88.6 88.6 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

 

Status Gizi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Normal 29 41.4 41.4 41.4 



 

 

Normal 41 58.6 58.6 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

 

Merokok 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Merokok 45 64.3 64.3 64.3 

Tidak Merokok 25 35.7 35.7 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 8 Analisis Bivariat 

Lama Menyelam * penyakit Crosstabulation 

 

Penyakit 

Total Menderita Tidak Menderita 

LM Lama Count 7 5 12 

Expected Count 2.6 9.4 12.0 

% within LM 58.3% 41.7% 100.0% 

% of Total 10.0% 7.1% 17.1% 

Tidak Lama Count 8 50 58 

Expected Count 12.4 45.6 58.0 

% within LM 13.8% 86.2% 100.0% 

% of Total 11.4% 71.4% 82.9% 

Total Count 15 55 70 

Expected Count 15.0 55.0 70.0 

% within LM 21.4% 78.6% 100.0% 

% of Total 21.4% 78.6% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exa

ct 

Sig. 

(1-

side

d) 

Pearson Chi-Square 11.715a 1 .001   

Continuity Correctionb 9.219 1 .002   



 

 

Likelihood Ratio 9.903 1 .002   

Fisher's Exact Test    .002 .002 

Linear-by-Linear Association 11.548 1 .001   

N of Valid Cases 70     

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.57. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for LM (Lama / 

Tidak Lama) 

8.750 2.226 34.399 

For cohort penyakit = 

menderita 

4.229 1.897 9.428 

For cohort penyakit = tidak 

menderita 

.483 .246 .951 

N of Valid Cases 70   
 

 

Standarisasi APD * penyakit Crosstabulation 

 

Penyakit 

Total Menderita Tidak Menderita 

StandarAPD Tidak berstandar Count 15 35 50 

Expected Count 10.7 39.3 50.0 

% within StandarAPD 30.0% 70.0% 100.0% 

% of Total 21.4% 50.0% 71.4% 

Berstandar Count 0 20 20 

Expected Count 4.3 15.7 20.0 

% within StandarAPD 0.0% 100.0% 100.0% 



 

 

% of Total 0.0% 28.6% 28.6% 

Total Count 15 55 70 

Expected Count 15.0 55.0 70.0 

% within StandarAPD 21.4% 78.6% 100.0% 

% of Total 21.4% 78.6% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 7.636a 1 .006   

Continuity Correctionb 5.958 1 .015   

Likelihood Ratio 11.655 1 .001   

Fisher's Exact Test    .004 .003 

Linear-by-Linear Association 7.527 1 .006   

N of Valid Cases 70     

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.29. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

For cohort penyakit = tidak 

menderita 

.700 .584 .839 

N of Valid Cases 70   

 



 

 

 

Kedalaman Menyelam * penyakit Crosstabulation 

 

Penyakit 

Total Menderita Tidak Menderita 

KM Dalam Count 15 40 55 

Expected Count 11.8 43.2 55.0 

% within KM 27.3% 72.7% 100.0% 

% of Total 21.4% 57.1% 78.6% 

Dangkal Count 0 15 15 

Expected Count 3.2 11.8 15.0 

% within KM 0.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 0.0% 21.4% 21.4% 

Total Count 15 55 70 

Expected Count 15.0 55.0 70.0 

% within KM 21.4% 78.6% 100.0% 

% of Total 21.4% 78.6% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 5.207a 1 .023   

Continuity Correctionb 3.713 1 .054   

Likelihood Ratio 8.286 1 .004   

Fisher's Exact Test    .029 .016 



 

 

Linear-by-Linear Association 5.132 1 .023   

N of Valid Cases 70     

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.21. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

For cohort penyakit = tidak 

menderita 

.727 .619 .855 

N of Valid Cases 70   

 

Pengetahuan * penyakit Crosstabulation 

 

Penyakit 

Total Menderita Tidak Menderita 

Pengetahuan Kurang Count 10 12 22 

Expected Count 4.7 17.3 22.0 

% within Pengetahuan 45.5% 54.5% 100.0% 

% of Total 14.3% 17.1% 31.4% 

Baik Count 5 43 48 

Expected Count 10.3 37.7 48.0 

% within Pengetahuan 10.4% 89.6% 100.0% 

% of Total 7.1% 61.4% 68.6% 

Total Count 15 55 70 

Expected Count 15.0 55.0 70.0 

% within Pengetahuan 21.4% 78.6% 100.0% 



 

 

% of Total 21.4% 78.6% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 11.000a 1 .001   

Continuity Correctionb 9.017 1 .003   

Likelihood Ratio 10.347 1 .001   

Fisher's Exact Test    .003 .002 

Linear-by-Linear Association 10.843 1 .001   

N of Valid Cases 70     

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.71. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Pengetahuan 

(Kurang / baik) 

7.167 2.054 25.008 

For cohort penyakit = 

menderita 

4.364 1.692 11.255 

For cohort penyakit = tidak 

menderita 

.609 .411 .902 

N of Valid Cases 70   

 

Konsumsi Alkohol * penyakit Crosstabulation 

 

Penyakit 

Total Menderita Tidak Menderita 

KA komsumsi Count 4 4 8 



 

 

Expected Count 1.7 6.3 8.0 

% within KA 50.0% 50.0% 100.0% 

% of Total 5.7% 5.7% 11.4% 

Tidak komsumsi Count 11 51 62 

Expected Count 13.3 48.7 62.0 

% within KA 17.7% 82.3% 100.0% 

% of Total 15.7% 72.9% 88.6% 

Total Count 15 55 70 

Expected Count 15.0 55.0 70.0 

% within KA 21.4% 78.6% 100.0% 

% of Total 21.4% 78.6% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. 

(1-

sided) 

Pearson Chi-Square 4.379a 1 .036   

Continuity Correctionb 2.673 1 .102   

Likelihood Ratio 3.686 1 .055   

Fisher's Exact Test    .058 .058 

Linear-by-Linear Association 4.317 1 .038   

N of Valid Cases 70     

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.71. 

b. Computed only for a 2x2 table 



 

 

 

Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for KA (komsumsi / 

Tidak komsumsi) 

4.636 1.003 21.442 

For cohort penyakit = 

menderita 

2.818 1.174 6.768 

For cohort penyakit = tidak 

menderita 

.608 .301 1.227 

N of Valid Cases 70   

 

Status Gizi * penyakit Crosstabulation 

 

Penyakit 

Total Menderita Tidak Menderita 

SG Tidak normal Count 8 21 29 

Expected Count 6.2 22.8 29.0 

% within SG 27.6% 72.4% 100.0% 

% of Total 11.4% 30.0% 41.4% 

Normal Count 7 34 41 

Expected Count 8.8 32.2 41.0 

% within SG 17.1% 82.9% 100.0% 

% of Total 10.0% 48.6% 58.6% 

Total Count 15 55 70 

Expected Count 15.0 55.0 70.0 

% within SG 21.4% 78.6% 100.0% 

% of Total 21.4% 78.6% 100.0% 



 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1.115a 1 .291   

Continuity Correctionb .578 1 .447   

Likelihood Ratio 1.101 1 .294   

Fisher's Exact Test    .378 .223 

Linear-by-Linear Association 1.099 1 .294   

N of Valid Cases 70     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.21. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for SG (Tidak 

normal / Normal) 

1.850 .585 5.850 

For cohort penyakit = 

menderita 

1.616 .660 3.958 

For cohort penyakit = tidak 

menderita 

.873 .671 1.137 

N of Valid Cases 70   
 

 

Merokok * penyakit Crosstabulation 

 

Penyakit 

Total Menderita Tidak Menderita 

Merokok merokok Count 7 38 45 



 

 

Expected Count 9.6 35.4 45.0 

% within Merokok 15.6% 84.4% 100.0% 

% of Total 10.0% 54.3% 64.3% 

tidak merokok Count 8 17 25 

Expected Count 5.4 19.6 25.0 

% within Merokok 32.0% 68.0% 100.0% 

% of Total 11.4% 24.3% 35.7% 

Total Count 15 55 70 

Expected Count 15.0 55.0 70.0 

% within Merokok 21.4% 78.6% 100.0% 

% of Total 21.4% 78.6% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 2.581a 1 .108   

Continuity Correctionb 1.697 1 .193   

Likelihood Ratio 2.497 1 .114   

Fisher's Exact Test    .134 .098 

Linear-by-Linear Association 2.544 1 .111   

N of Valid Cases 70     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.36. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 



 

 

Lampiran 9 Dokumentasi 

 

                   

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengisian Kuesioner 

 

 

 

 

 

 

 

Melakukan Pengukuran Tinggi Badan dan Berat Badan 

 

 

 

 

 

 

 

Garmin (Alat Pengukur Kedalaman) dan Kompressor 



 

 

Lampiran 10 Riwayat Hidup Peneliti 

RIWAYAT HIDUP PENELITI 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Lengkap 

Nama Panggilan 

Tempat, Tanggal Lahir 

Agama 

Jenis Kelamin 

Nama Orangtua 

Ayah 

Ibu 

Anak Ke 

Alamat 

Email 

Riwayat pendidikan 

 

 

 

Pengalaman Organisasi 

: 

: 

: 

: 

: 

 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

 Muthahara Qalbi Suqri 

 Qalbi 

 Sinjai, 11 Juli 2001 

 Islam 

 Perempuan 

  

 A. Suhartono 

 Qariati 

 Empat  

 Jl. Sawerigading No. 32, Sinjai 

 muthaharaqalbisuqri@gmail.com 

 1. SDN No. 103 Bontompare 

 2. MTs. Muhammadiyah Balangnipa 

 3. MAN 2 Sinjai 

 4. UIN Alauddin Makassar   

(2007-2013) 

(2013-2016) 

(2016-2019) 

(2019-2023) 

HMJ Kesehatan Masyarakat Periode 2021-2022 

  


