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ABSTRAK 

Nama : Wahyudi Wahab 

Nim 70200119060 

Judul  : Kadar PM10 Dan PM2,5 Di Udara Terhadap Keluhan Subjektif 

Ispa Pada Pekerja Industri Phinisi Di Kecamatan Bonto Bahari 

Kabupaten Bulukumba. 
 

Particulat Matter (PM) merupakan debu yang memiliki ukuran 0,25-10 mm 

yang dengan mudahnya masuk ke saluran pernafasan melalui hidung hingga alveoli 

yang menyebabkan ganguan keluhan subjektif Infeksi Saluran Pernafasan Akut 

(ISPA) selain kadar debu, karakteristik pekerja juga berpengaruh terhadap keluhan- 

keluhan yang dialami pekerja. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran 

kadar debu PM10, PM2,5 dan karakteristik pekerja serta keluhan subejktif ISPA 

terhadap pekerja di industri phinisi, Kec Bonto Bahari, Kab Bulukumba. Jenis 

penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif.. Sampel penelitian 

adalah pekerja kapal phinisi yang aktif minimal 6 bulan sebelum penelitian ini 

dilakukan. 

Hasil penelitian menunjukkan responden terbanyak dengan usia rentan dari 

32-48 tahun sebanyak 23 (32.9%) responden,sedang lama kerja pling banyak rentan 

dari 1-3 tahun dengan jumlah 60,0%,gambaran penggunaan APD sebanyak 32,9% 

yang menggunakan dan status aktif merokok sebanyak 82,9% yang merokok. 

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa keluhan yang dimiliki oleh 

responden bisa disebabkan oleh usia serta lamanya paparan akan tetapi persoalan 

merokok dan penggunaan APD adanya responden yang tidak mengalami keluhan 

disebabkan karena pola hidup serta gizi yang seimbang. 

Kata Kunci : PM10 dan PM2,5 , karakteristik pekerja, keluhan subjektif 

ISPA. 
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ABSTRACT 

Name : Wahyudi Wahab 

Reg. Number : 70200119060 

Tittle  : PM10 and PM2.5 levels in the air on subjective complaints of acute 

respiratory infections in Phinisi industrial workers in Bonto Bahari 

District, Bulukumba Regency. 

 

 

Particulate Matter (PM) is dust measuring 0.25-10 mm which easily enters the 

respiratory tract through the nose to the alveoli which causes subjective complaints of 

Acute Respiratory Infections (ARI). Apart from dust levels, worker characteristics also 

influence complaints. complaints experienced by workers. The aim of this research is to 

determine the description of PM10, PM2.5 dust levels and worker characteristics as well 

as subjective ISPA complaints against workers in the phinisi industry, Bonto Bahari 

District, Bulukumba District. This type of research is quantitative with a descriptive 

approach. The research sample is phinisi ship workers who were active for at least 6 months 

before this research was conducted. 

The results of the study showed that the most vulnerable respondents were 32-48 

years old, 23 (32.9%) respondents, while the length of work was most vulnerable from 1-3 

years with a total of 60.0%, a description of the use of PPE was 32.9% who used and active 

smoking status as many as 82.9% smoke. 

The conclusion of this research is that the complaints that respondents have can be caused 

by age and length of exposure, but the issue of smoking and the use of PPE is that there 

are respondents who do not experience complaints due to a balanced lifestyle and 

nutrition. 

Keywords: PM10 and PM2.5, worker characteristics, subjective complaints of ISPA. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Udara merupakan hal yang sangat vital bagi kelangsungan hidup makhluk 

hidup. Tanpa adanya udara, makhluk hidup tidak akan bisa bertahan hidup lama, 

bahkan hanya beberapa menit saja (Wardhani,2015). Udara adalah campuran gas 

yang terdapat pada lapisan yang mengelilingi bumi. Komponen yang 

konsentrasinya paling bervariasi yaitu uap air dan CO2. Kegiatan yang berpotensi 

menaikkan konsentrasi CO2 seperti pembusukan sampah tanaman, pembakaran 

atau sekumpulan massa manusia di dalam ruangan terbatas yaitu karena proses 

pernapasan. Penyebab pencemaran udara biasanya bersumber dari kegiatan 

manusia, meningkatnya pembangunan kota dan pusat-pusat industri dan lain 

sebagainya (Adriana 2021) 

Pencemaran udara merupakan dampak dari kerusakan yang terjadi di muka 

bumi dan menjadi masalah lingkungan utama yang berisiko terhadap kesehatan. 

Pencemaran terjadi karena rusaknya keseimbangan lingkungan yang menimbulkan 

berbagai masalah kesehatan di masyarakat. Dengan mengurangi tingkat polusi 

udara, negara dapat mengurangi berbagai beban penyakit. Semakin rendah tingkat 

polusi udara di suatu daerah, semakin baik kesehatan kardiovaskuler dan 

pernapasan penduduknya, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek 

(World Health Organization, 2016). 

Perubahan kualitas udara pada dasarnya disebabkan oleh zat-zat pencemar 

yang masuk ke dalam udara yang biasanya berbentuk gas-gas dan partikel kecil atau 
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aerosol. Masuknya zat pencemar ini dapat terjadi secara alamiah seperti kebakaran 

hutan, debu meteorit, pancaran garam dari laut dan letusan gunung api. Pencemaran 

udara juga sebagian besar diakibatkan oleh aktivitas manusia, seperti aktivitas 

transportasi, industri, pembuangan sampah yang terdekomposisi maupun yang 

dibakar serta kegiatan rumah tangga lainnya (Adriana 2021). 

Di dunia, Infeksi Saluran Pernapasan Akut / ISPA merupakan penyebab utama 

morbiditas dan mortalitas penyakit menular dimana tercatat sebanyak 156 juta 

kasus baru per tahunnya dan 96,7% kasus tersebut terjadi di negara berkembang 

(Kementerian Kesehatan, 2016). Deskripsi Prevalensi ISPA tahun 2018 di 

Indonesia menurut diagnosa tenaga kesehatan (dokter, bidan atau perawat) dan 

gejala yang dialami sebesar 9,3% (Kementerian Kesehatan, 2018. Penyakit ini 

merupakan infeksi saluran pernapasan akut dengan gejala demam, batuk kurang 

dari 2 minggu, pilek/hidung tersumbat dan/atau sakit tenggorokan. Data ILO 

mengungkapkan bahwa penyebab kematian yang berhubungan dengan pekerjaan 

sebesar 34% akibat penyakit kanker, 25% akibat kecelakaan, 21% penyakit saluran 

pernafasan, 15% penyakit kardiovaskuler dan 5% disebabkan oleh faktor lain. 

Kematian pekerja akibat saluran pernafasan menempati urutan ke 3 setelah 

kecelakaan kerja (ILO, 2018). Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Direktorat 

Jenderal PPM & PL, di Indonesia Penyakit Paru-paru Obstructive Kronis (PPOK) 

menempati urutan pertama penyumbang angka kesakitan (35%), diikuti dengan 

asma bronchial (33%), kanker paru-paru (30%), dan lainnya (2%) (Yulianto, Sahira, 

& Putra, 2021). 
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Penyakit pada saluran pernafasan merupakan salah satu penyakit akibat kerja 

yang disebabkan oleh paparan debu pada lingkungan tempat kerja (Suma’mur, 

2009). Salah satu faktor kimia yang sering terdapat dan berbahaya di tempat kerja 

adalah debu. berdasarkan hasil Riskesdas (2018) prevalensi ISPA di Indonesia 

sebesar 9,3% diantaranya 9,0% berjenis kelamin laki-laki dan 9,7% berjenis 

kelamin perempuan (Kementerian Kesehatan RI, 2018). Prevalensi ISPA tertinggi 

terjadi pada kelompok umur satu sampai empat tahun yaitu sebesar 13,7% 

(Kementerian Kesehatan RI, 2018). Kasus ISPA terbanyak di Indonesia yaitu 

terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur 15,4%, Papua 13,1%, Banten 11,9%, Nusa 

Tenggara Barat 11,7%, Bali 9,7% (Kementerian Kesehatan RI, 2018). Sulawesi 

selatan sendiri merupakan provinsi dengan penderita ispa sebanyak 50.127 (1,85%), 

dan Kabupaten Bulukumba terdapat 2392 (2,85%) penderita penderita ISPA . 

(Kementerian Kesehatan RI, 2018). 

ISPA sendiri disebabkan oleh beberapa faktor seperti biologis dan lingkungan 

sekitar. Faktor biologis seperti bakteri, virus, dan jamur. Selain virus, bakteri, 

rickettsia dan jamur, faktor yang dapat memicu timbulnya ISPA adalah pencemaran 

udara. (Kementerian Kesehatan 2012) menyebutkan bahwa beberapa faktor yang 

dapat menyebabkan ISPA diantaranya ialah asap rokok, asap pembakaran di rumah 

tangga, gas buang sarana transportasi dan industri, kebakaran hutan, dan lain 

sebagainya. 

Kelurahan Tanah Lemo, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba 

merupakan salah satu industri kayu terbesar dan terkenal di dunia. Phinisi yang 

merupakan warisan nenek luhur yang diakui UNESCO berpusat di kecamatan 
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bonto bahari salah satunya di kelurahan tanah lemo. Dengan persentase 24,73% 

berprofesi sebagai pembuat kapal phinisi dengan jam kerja ± 7 jam/hari dalam 7 

hari dengan durasi pembuatan kapal paling cepat tiga bulan (Kantor Kelurahan 

Tanah Lemo, 2018). Dilihat dari lama kerja yang tidak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan tenaga kerja tahun 2003, semakin lama masa kerja maka 

semakin besar pula potensi terkena paparan PM10 dan PM2,5 dari limbah industri 

kapal phinisi. 

Ada beberapa penelitian terkait PM10 dan PM2,5 seperti Mengkarakterisasi 

variasi spasial peningkatan konsentrasi PM10 dan PM2.5 di seluruh kota 

menggunakan pemantauan seluler berbasis taksi (Yu Ting Yu et al, 2022), Prediksi 

jangka pendek materi partikulat PM10 dan PM2.5 di Seoul, Korea Selatan 

menggunakan algoritma pembelajaran mesin berbasis pohon (Bu-Yo Kim et al, 

2022), dan Variasi dan penyebaran PM10 dan PM2.5 selama lockdown COVID-19 

di kota metropolitan Kolkata, India diselidiki melalui model HYSPLIT (Biswajit 

Bera, 2022), dan Gambaran kadar PM10 dan karakteristik pekerja terhadap keluhan 

subjektif gangguan pernasafan akut pada pekerja industri phinisi di Tanah Lemo 

Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba (Andi Rini, 2019). Penelitian ini 

akan melengkapi penelitian sebelumnya dengan meneliti PM10 dan PM2,5 tempat 

pembuatan perahu Phinisi di Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang yang Telah Saya Uraikan Diatas, Maka 

Permasalahan yang Dikaji Dalam Penelitian Ini Adalah “Bagaimana Kadar 

Konsentrasi PM10 dan PM2,5 Pada Limbah Serbuk Kayu Terhadap Keluhan ISPA 
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Pada Pekerja Industri Phinisi Tahun 2023 Di Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten 

Bulukumba”? 

C. Definisi Operasional Dan Kriteria Objektif 

 

A. PM10 adalah padatan atau cairan di udara dalam bentuk asap ataupun debu 

atau uap yang tinggal di udara dalam waktu lama dan berukuran dari 10 

mikron dengan ketentuan yang telah ditetapkan menggunakan alat Hazard- 

Dust EPAM 5000 

Kriteria Objektif: 

a. Melebihi nilai ambang batas apabila >150g/m3 

 

b. Tidak melebihi nilai ambang batas apabila ≤150g/m3 

 

B. PM2,5 adalah padatan atau cairan di udara dalam bentuk asap ataupun debu 

atau uap yang tinggal di udara dalam waktu lama dan berukuran dari 2,5 

mikron dengan ketentuan yang telah ditetapkan menggunakan alat Hazard- 

Dust EPAM 5000 

Kriteria Objektif: 

a. Melebihi nilai ambang batas apabila >65g/m3 

 

b. Tidak melebihi nilai ambang batas apabila ≤65g/m3 

C. Usia yaitu lama hidup responden sejak lahir sampai penelitian ini dilakukan 

dalam satuan tahun. 

Kriteria Objektif: 

 

a. Apabila usia responden >40 tahun berisiko terkena ISPA 

 

b. Apabila usia responden ≤40 tahun kurang berisiko terkena ISPA 
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D. Masa kerja adalah lamanya waktu bekerja dalam satuan tahun dan terhitung 

sejak pertama kali bekerja sampai penelitian ini. 

Kriteria Objektif: 

 

a. Apabila masa kerja >10 tahun berisiko terkena ISPA 

 

b. Apabila masa kerja ≤10 tahun kurang berisiko terkena ISPA 

 

E. Penggunaan APD yaitu tindakan berulang menggunakan masker secara 

berulang dan secara disiplin selama jam kerja 9 jam. 

Kriteria Objektif: 

 

a. Lebih berisiko terkena ISPA apabila tidak menggukan APD (Masker) 

 

b. Kurang berisiko terkena ISPA apabila menggukan APD (Masker) 

 

F. Status merokok responden adalah kategori atau kebiasaan pada saat bekerja 

ataupun tidak bekerja dihitung sejak 6 bulan sebelum penelitian ini 

dilakukan. 

Kriteria Objektif: 

 

a. Perokok lebih berisiko terkena ISPA 

b. Bukan perokok kurang berisiko terkena ISPA 
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D. Kajian Pustaka 

 

Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu Terkait Gambaran Kadar Konsentrasi PM10 dan PM2,5 Pada Limbah Serbuk Kayu Terhadap Keluhan 

Subjektif ISPA Pada Warga Sekitar Industri Phinisi Tahun 2023 Di Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba 

 

No Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Metode Penelitian Variabel Hasil 

1 Ibnu Sri 

Fuqoha.201 

7 

Hubungan paparan 

debu kayu dengan 

kejadian infeksi 

saluran pernafasan 

akut (ISPA) pada 

pekerja mebel di PT 
X jepara 

deskriptif analitik 

dengan metode 

kuantitatif dengan 

pendekatan cross 

sectional. 

Variabel dependen ( 

lama paparan) 

Independen : 

(umur, APD, kebiasaan 

merokok,riwayat 

penyakit) 

Pekerja yang lebih lama terpapar debu 

lebih banyak yang mengalamai insfeksi 

pernafasan akut. 

2 Yulina 

Purnama 

Sari.2016 

Hubungan antara 

paparan  debu 

dengan kejadian 

gangguan  saluran 

pernafasan   pada 

masyarakat 

kelurahan   kairagi 

satu lingkungan 3 
kota Manado. 

penelitian analitik 

dengan penelitian 

cross sectional 

Variabel Dependen ( 

kadar paparan debu) 

Independen (   Umur, 

jenis   kelamin, 

pendidikan,   keadaan 

lingkungan) 

Tidak ada hubungan antara paparan debu 

dengan kejadian ISPA. 
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No Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Metode Penelitian Variabel Hasil 

3 Yolanda 

Muthiara 

Cristina 

2016 

Hubungan 

Konsentrasi PM10 

dan  Karakteristik 

Pekerja  terhadap 

keluhan  subyektif 

ISPA pada pekerja 

di area basement 

parkir BLOK M 

penelitian analitik 

observasional 

dengan rancangan 

studi   cross 

sectional. 

. 

Variabel    Dependen 

keluhan subjektif 

saluran pernafasan akut 

pada pekerja 

Variabel Independen 

(umur, kebiasaan 

merokok, lama paparan, 

lama kerja, usia, 

penggunaan  APD  dan 
status merokok). 

konsentrasi PM10 pada petugas dengan 

keluhan subyektif gangguan pernapasan 

akut lebih besar dari pada petugas yang 

tidak memiliki keluhan subyektif 

gangguan pernapasan akut. 

4 Nailul 

Hikmi, 2023 

Hubungan masa 

kerja, kebiasaan 

merokok dan PM10 

dengan kejadian 

ISPA pada pekerja 

di industri mebel 

kayu di kelurahan 

sungai apih 

Kecamatan Kuranji 

Kota Padang 

penelitian 

kuantitatif  dengan 

desain peneliti 

cross sectional. 

Dengan sampel 55 

pekerja. Analisis 

data menggunakan 

analisis univariat 

dan analisis privat 
melalui uji 

Variabel Independen : 

Lama paparan, 

penggunaan  APD, 

Kebiasaan Merokok. 

Variabel Dependen 

Kejadian ISPA pada 

pekerja industri mebel 

di Kecamatan Kuranji, 

Kota Padang. 

Hasil penelitian dengan analisis univariat 

didapatkan distribusi frekuensi ISPA 

(74,5%) pekerja dengan kejadian ISPA , 

kadar debu kayu 
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No Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Metode Penelitian Variabel Hasil 

5 Aryanto 

Purnomo 

dan Taufik 

Anwar, 

2015 

Pajanan debu kayu 

(PM10) gejala 

penyakit saluran 

pernafasan  pada 

pekerja mebel 

sektor informal. 

observasional 

dengan    desain 

penelitian cross 

sectional . Populasi 

pekerja dalam 

penelitian semua 

pekerja mebel 

sektor informal di 

wilayah kota 

Pontianak sebanyak 

25 industri mebel. 

Untuk mengetahui 

hubungan variabel 

dependen  dan 

independen  yang 

berbentuk 

kategorik 

menggunakan chi- 

square dan yang 

berbentuk numeric 

menggunakan   uji 

mann-whitney. 

Variabel Independen 

Pajanan debu kayu PM10 

Variabel dependen 

penyakit saluran 

pernafasan pada pekerja 

mebel. 

Hasil penelitian tersebut sesuai juga 

dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Holmes, 

(1989) 

dari 50 pekerja furniture, ditemukan 

konsentrasi PM10 

109 μg/m3 menyebabkan terjadinya faal 

paru pekerja 

sebanyak 31% (Jeyaratman,1997). 

PM10 yang mengandung 

virus, bakteri, zat kimia dan materi 

lainnya 

dapat masuk ke dalam saluran 

pernafasan, selanjutnya 

menyebabkan peradangan dan iritasi. 

Hal ini 

sesuai dengan hasil penelitian Smith 

(2002), bahwa 

partikel di udara ambien yang 

terinhalasi selanjutnya 

akan menyebabkan terjadinya 

peradangan lokal pada 
paru-paru. 
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No Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Metode Penelitian Variabel Hasil 

6 ZhenzhouY 

ang, 2018 

Characterization of 

PM10 surrounding 

a cement plant with 

integrated facilities 

for co-processing of 

hazardous wastes 

Observasional, 

dengan 

mengumpulkan 

materi di lokasi 

Variabel independen 

unsur-unsur volatil pada 

semen 

menunjukkan bahwa unsur-unsur volatil 

(Zn, As, Se, Sc, Cd, Sb dan Pb) yang 

melimpah di dalam limbah dapat sangat 

kaya akan PM10 dibandingkan dengan 

tanah setempat, yang mencerminkan 

pengaruh dari produksi semen. 

7 Emy 

Nkhama, 

2017 

Effects of Airborne 

Particulate   Matter 

on Respiratory 

Health  in a 

Community near a 

Cement Factory in 

Chilanga, Zambia: 

Results from a 
Panel Study 

Metode yang 

digunakan adalah 

longitudinal 

Variabel independen 

PM2,5, PM10, suhu, RH 

Temuan dari penelitian ini menambah 

pengetahuan bahwa bahkan orang yang 

tampaknya sehat pun 

terpengaruh akibat paparan PM pada 

tingkat rendah. PM meningkatkan 

kemungkinan menderita gejala 

pernapasan dan menurunkan indeks 

fungsi paru-paru. 
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E. Tujuan Penelitian 

 

1. Tujuan Umum 

 

Untuk mengetahui kadar konsentrasi PM10 dan PM2,5 pada limbah serbuk 

kayu terhadap keluhan ISPA pada pekerja industri phinisi di Kecamatan Bonto 

Bahari Kabupaten Bulukumba. 

2. Tujuan Khusus 

 

a. Untuk mengetahui gambaran konsentrasi PM10 dan PM2,5 area industri 

Phinisi Di kecamatan bonto bahari kabupaten Bulukumba. 

b. Untuk mengetahui karakteristik pekerja industri Phinisi di kecamatan 

bonto bahari kabupaten Bulukumba. 

c. Untuk mengetahui keluhan Subjektif ISPA pada pekerja industri Phinisi 

di kecamatan bonto bahari kabupaten Bulukumba. 

F. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Praktis 

 

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak Pemerintah dan 

warga setempat khususnya di kecamatan bonto bahari kabupaten Bulukumba 

agar para pekerja lebih mengutamakan kesehatannya lagi sehingga tugas yang 

diemban dapat terlaksana secara efisien dan efektif. 



12 
 

 

 

2. Manfaat Ilmiah 

 

Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang Kesehatan 

Masyarakat terkait Gambaran Kadar Konsentrasi PM10 dan PM2,5 Pada Limbah 

Serbuk Kayu serta dapat dipakai sebagai bahan referensi dalam penelitian lebih 

lanjut atau dapat menjadi data awal bagi penelitian selanjutnya. Serta Hasil 

penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi, tambahan data, dan 

menjadi bahan studi pustaka bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin 

Makassar 

3. Manfaat Bagi Peneliti 

 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai media pembelajaran secara praktis 

untuk mengembangkan teori-teori yang telah dipelajari dan member 

pengalaman yang berarti dalam menghadapi sebuah masalah dilapangan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Limbah Serbuk Kayu 

1. Pengertian Limbah 

 

Limbah adalah sisa dari suatu usaha maupun kegiatan yang mengandung 

bahan berbahaya atau beracun yang karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya, 

baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan 

lingkungan, kesehatan, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup 

lainnya. Bahan yang sering ditemukan dalam limbah antara lain senyawa 

organik yang dapat terbiodegradasi, senyawa organik yang mudah menguap, 

senyawa organik yang sulit terurai (Rekalsitran), logam berat yang toksik, 

padatan tersuspensi, nutrien, mikroba, pathogen, dan parasit (Dirgantoro 2017). 

Menurut (Dirgantoro 2017), berdasarkan wujud limbah yang dihasilkan, 

limbah terbagi 3 yaitu: 

1. Limbah padat Limbah padat adalah limbah yang memiliki wujud padat 

yang bersifat kering dan tidak dapat berpindah kecuali dipindahkan. 

Limbah padat ini biasanya berasal dari sisa makanan, sayuran, potongan 

kayu, ampas hasil industri, dan lain-lain. 

2. Limbah cair Limbah cair adalah limbah yang memiliki wujud cair. 

Limbah cair ini selalu larut dalam air dan selalu berpindah (kecuali 

ditempatkan pada wadah/bak). Contoh dari limbah cair ini adalah air 

bekas cuci pakaian dan piring, limbah cair dari industri, dan lain-lain. 

 

 

 

 

13 



14 
 

3. Limbah gas Limbah gas adalah limbah yang berwujud gas. Limbah gas 

bisa dilihat dalam bentuk asap dan selalu bergerak sehingga 

penyebarannya luas. Contoh dari limbah gas adalah gas buangan 

kendaraan bermotor, buangan gas dari hasil industri. 

Limbah cair merupakan gabungan atau campuran dari air dan bahan-bahan 

pencemar yang terbawa oleh air, baik dalam keadaan terlarut maupun 

tersuspensi yang terbuang dari sumber domestik (perkantoran, perumahan, dan 

perdagangan), sumber industri, dan pada saat tertentu tercampur dengan air 

tanah, air permukaan, ataupun air hujan (Dirgantoro 2017). 

2. Pengertian Serbuk Kayu 

 

Serbuk gergaji adalah butiran kayu yang dihasilkan dari proses menggergaji 

(Aisyah 2023). Serbuk-serbuk gergaji ini dapat diperoleh dari beragam sumber, 

seperti limbah pertanian dan perkayuan. Jumlah serbuk gergaji yang dihasilkan 

dari eksploitasi/pemanenan dan pengolahan kayu bulat sangat banyak. 

Produksi total kayu gergajian Indonesia mencapai 2,6 juta m3 per tahun, 

dengan asumsi bahwa jumlah limbah yang terbentuk 54,24% dari produksi 

total. Oleh karena itu, maka dihasilkan limbah penggergajian kayu sebanyak 

1,4 juta m 3 per tahun dan angka ini cukup besar karena mencapai sekitar 

separuh dari produksi kayu gergajian (Pari 2002). Balai Penelitian Hasil Hutan 

(BPHH) pada kilang penggergajian di Sumatera dan Kalimantan serta Perum 

Perhutani di Jawa menunjukkan bahwa rendemen rata-rata penggergajian 

adalah 45%, sisanya 55% berupa limbah. Sebanyak 10% dari limbah 

penggergajian tersebut merupakan serbuk gergaji (C. Wibowo 1990). 
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Serbuk kayu adalah limbah yang diperoleh dari hasil penggergajian kayu 

yang menggunakan mesin maupun manual. Industri penggergajian kayu tentu 

akan menghasilkan limbah kayu yang berupa serbuk kayu dan potongan kayu 

(Krisdianto, Wijianto, and Pramuko 2016) 

. Limbah yang dihasilkan dari industri penggergajian kayu masih belum 

termanfaatkan secara maksimal. Sementara ini penanganan limbah serbuk kayu 

hanya dibiarkan membusuk, ditumpuk dan dibakar yang kesemuanya 

berdampak negatif terhadap lingkungan. Salah satu solusinya adalah 

memanfaatkan limbah tersebut menjadi produk yang bernilai tambah dengan 

teknologi sederhana (Saptari et.al, 2016). 

Limbah serbuk kayu akan terus meningkat jumlahnya apabila tidak 

dimanfaatkan atau ditangani. Selama ini penanganan limbah serbuk kayu yang 

tidak termanfaatkan banyak dilakukan hanya dengan cara dibakar, yang akan 

menimbulkan masalah baru bagi lingkungan, terutama karena hasil 

pembakaran itu akan menimbulkan polusi dan juga pembakaran secara 

percuma hanya akan membuang banyak energi yang harusnya masih dapat 

dimanfaatkan. Serbuk kayu memiliki kandungan yang sebagian besar terdiri 

dari selulosa (40-50%), hemiselulosa (20-30%), lignin (20-30%) (2), dan 

sejumlah kecil bahan-bahan anorganik serta nilai kalor sekitar 4491,2 kal/gr. 

(Angga, 2005). Komponen ini yang memungkinkan serbuk kayu dapat 

dijadikan bahan bakar biomassa sebagai bahan bakar padat alternatif. 
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B. Tinjauan Umum Keluhan Subyektif Saluran Pernafasan 

1. Pengertian Keluhan Subjektif Saluran Pernafasan 

Udara mempunyai arti yang sangat penting di dalam kehidupan makhluk 

hidup. Sehingga udara merupakan sumber daya alam yang harus dilindungi 

untuk hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini berarti 

bahwa pemanfaatannya harus dilakukan secara bijaksana dengan 

memperhitungkan kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Untuk 

mendapatkan udara sesuai dengan tingkat kualitas yang diinginkan maka 

pengendalian pencemaran udara menjadi sangat penting untuk dilakukan. 

Pencemaran udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi dan atau 

komponen lainnya kedalam udara oleh kegiatan manusia sehingga mutu udara 

turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan atau mempengaruhi 

kesehatan manusia. Partikel yang berterbangan di udara akan menempel 

dimana saja di sekitar lingkungan, yang paling berbahaya ialah yang terhisap 

oleh paru paru. Setiap menit manusia menghirup udara antara 15-17 kali. Setiap 

menghirup udara di kota besar akan terhisap pula sekitar 60.000 partikel 

kedalam paru paru, di luar kota mungkin separuhnya (Adriana 2021). 

Data subyektif merupakan data yang didapatkan dari klien sebagai suatu 

pendapat terhadap suatu situasi dan kejadian. Informasi tersebut tidak dapat 

ditentukan oleh tenaga medis seperti perawat ataupun lainnya secara 

independen melainkan melalui suatu interaksi atau komunikasi (Coker et al. 

2018). Maka dari itu, data subyektif merupakan data yang diperoleh bukan 

berdasarkan hasil pengukuran, melainkan data yang diperoleh berdasarkan 
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interaksi tentang pendapat atau persepsi klien (dalam hal ini penderita/pasien). 

Maka dari itu, keluhan subyektif dapat diartikan sebagai sebuah keluhan yang 

dirasakan oleh penderita atau pasien yang dirasakan berdasarkan persepsi 

orang tersebut. 

Pernafasan (respirasi) adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang 

mengandung O2 (oksigen) ke dalam tubuh serta menghembuskan udara yang 

banyak mengandung CO2 (karbondioksida) sebagai sisa dari oksidasi keluar 

tubuh. Peristiwa menghidupkan udara ini disebut inspirasi dan 

menghembuskannya disebut ekspirasi. Respirasi eksternal adalah proses 

pertukaran gas antara darah dan atmosfer sedangkan respirasi internal adalah 

proses pertukaran gas antara darah sirkulasi dan sel jaringan (Molenaar, 

Rampengan, and Marunduh 2014). 

Saluran pernapasan atau tractus respiratorius (respiratory tract) adalah 

bagian tubuh manusia yang berfungsi sebagai tempat lintasan dan tempat 

pertukaran gas dalam proses pernapasan. Saluran ini berpangkal pada hidung 

atau mulut dan berakhir pada paru-paru. Dalam buku (D. S. Wibowo 2009), 

udara yang dihirup pada waktu menarik napas (inspirasi) biasanya masuk 

melalui hidung. Kemudian, udara disaring oleh bulu hidung yang terdapat di 

bagian dalam lubang hidung. Setelah itu udara pernapasan masuk ke dalam 

rongga hidung kiri dan kanan. Rongga hidung dipisahkan oleh sekat atau 

septum nasi. Septum ini dibentuk oleh tulang di bagian sebelah dalam dan oleh 

tulang rawan di sebelah luar. 
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Saluran pernafasan terdiri dari rongga hidung, rongga mulut, faring, laring, 

trakea, dan paru. Laring membagi saluran pernapasan menjadi 2 bagian, yaitu 

saluran pernafasan atas dan saluran pernapasan bawah. Pada pernapasan yang 

melalui paru-paru atau pernapasan external, oksigen dihirup melalui hidung 

dan mulut. Kemudian oksigen masuk melalui trakea dan pipa bronkial ke 

alveoli dan erat hubungannya dengan darah didalam kapiler pulmonalis. 

Terdapat membran alveoli yang memisahkan oksigen dan darah oksigen 

menembus membran ini dan dipungut oleh hemoglobin sel darah merah dibawa 

ke jantung(D. S. Wibowo 2009). 

Kemudian akan dipompa ke dalam arteri di semua bagian tubuh. Darah 

meninggalkan paru-paru pada tekanan oksigen 100 mmHg dimana pada tingkat 

ini hemoglobinnya 95%. Adanya tekanan antara udara luar dan udara dalam 

paru-paru menyebabkan udara dapat masuk ataupun keluar. Perbedaan tekanan 

terjadi akibat perubahan besar kecilnya rongga dada, rongga perut, dan rongga 

alveolus. Perubahan besarnya rongga ini terjadi karena pekerjaan otot-otot 

pernafasan, yaitu otot antara tulang rusuk dan otot pernafasan tersebut 

(Permadi 2017). 

Menurut (Ayu Pratiwi 2019) keluhan utama pada sistem pernapasan ialah 

batuk, batuk berdarah, produksi sputum berlebih, sesak nafas, dan nyeri dada. 

a. Batuk 

 

Batuk merupakan suatu respon imunologi dari sistem pernapasan bagian 

bawah terhadap benda asing yang masuk kedalam saluran pernapasan. 

Refleks protektif ini timbul akibat adanya iritasi percabangan 



19 
 

trakeabronkia pada laring.  Batuk juga pernapasan yang meliputi hidung 

hingga ke alveolus tanpa adanya merupakan gejala yang paling umum dari 

gangguan saluran pernafasan lainnya. 

Beberapa allergen yang menimbulkan rangsangan batuk diantaranya 

ialah akibat inhalasi debu, asap, serta benda-benda asing kecil lainnya. 

Batuk juga dapat mengindikasikan adanya suatu proses peradangan hingga 

tumor dalam sistem pernapasan. Batuk bermula ketika suatu zat asing 

mencapai salah satu reseptor batuk di hidung, tenggorokan atau dada. 

Reseptor tersebut kemudian menyampaikan pesan ke saraf pusat bahwa 

terdapat benda asing masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan dan 

selanjutnya otak akan memberi perintah untuk batuk. Selanjutnya hidung 

menghirup napas sementara epiglotis dan pita suara menutup rapat sehingga 

udara terperangkap dalam paru-paru. Otot perut dan dada kemudian 

berkontraksi dengan kuat sambil menekan sekat rongga tubuh. Epiglotis dan 

pita suara akan terbuka dan udara yang terperangkap tadi kemudian keluar 

sambil membantu mengeluarkan benda asing tersebut (Arifuddin, Rau, and 

Hardiyanti 2019). 

Batuk dapat dibedakan menjadi dua yaitu batuk berdahak dan batuk 

kering. Batuk berdahak disebabkan karena adanya sekret pada tenggorokan. 

Batuk ini terjadi karena adanya allergen seperti paparan debu ataupun 

karena kelembaban berlebih. Sedangkan batuk kering terjadi karena adanya 

iritasi pada tenggorokan sehingga timbul rasa sakit namun tidak 

menghasilkan sekresi dahak. 
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b. Sesak nafas 

 

Sesak nafas merupakan gejala yang paling sering ditemukan lainnya di 

samping batuk. Sesak napas mengindikasikan bahwa sedang adanya 

gangguan pada trakeobronkial, parenkim paru, ataupun rongga pleura. 

Sesak napas terjadi akibat adanya peningkatan kerja pernapasan akibat 

bertambahnya resistensi elastisitas paru akibat pneumonia, atelaktasis, 

penyakit pleura, atau meningkatnya resistensi non elastisitas (emfisema, 

asma, bronchitis).Beberapa faktor yang dapat menyebabkan timbulnya 

sesak nafas ialah faktor psikis(keadaan emosi tertentu), faktor peningkatan 

kerja pernapasan (biasa disebabkan karena adanya penyakit paru), otot 

pernapasan. 

c. Nyeri dada 

Nyeri dada merupakan gejala yang timbul akibat adanya infeksi pada 

pleura. Nyeri yang dirasakan seperti teriris benda tajam yang kemudian 

diperberat oleh batuk, bersin, napas yang dalam/sesak napas. 

d. Nyeri tenggorokan 

 

Sakit tenggorokan disebabkan karena adanya peradangan pada 

tenggorokan karena adanya infeksi bakteri, virus atau alergi lainnya. Tanda- 

tanda adanya sakit tenggorokan ialah adanya kemerahan pada lapisan 

permukaan bagian tenggorokan dan pembesaran pada kelenjar sekitar leher. 

e. Pilek 

 

Pilek merupakan reaksi yang timbul dari sistem unologis tubuh akibat 

adanya zat asing yang masuk pada saluran pernapasan pertama (hidung). 
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Respon imunologis tersebut keluar dari rongga hidung berupa lendir 

berwarna bening untuk mengeluarkan zat asing tersebut. Setelah 2-3 hari, 

lendir yang keluar berubah warna menjadi putih atau kekuningan karena sel- 

sel kekebalan tubuh mulai melawan. Kemudian lendir akan berubah kembali 

menjadi kehijauan ketika bakteri /flora normal pada hidung kembali 

tumbuh. Terdapat 200 virus penyebab pilek dimana yang tersering adalah 

Rhinovirus (khususnya pada orang dewasa) (Christina 2016). 

2. Sistem Pernafasan 

 

a. Anatomi dan Fisiologi Sistem Respirasi 

 

Sistem respirasi adalah sistem yang memiliki fungsi utama untuk 

melakukan respirasi dimana respirasi merupakan proses mengumpulkan 

oksigen dan mengeluarkan karbondioksida. Fungsi utama sistem respirasi 

adalah untuk memastikan bahwa tubuh mengekstrak oksigen dalam jumlah 

yang cukup untuk metabolisme sel dan melepaskan karbondioksida (Peate 

and Nair 2011). 

 

Gambar 2.1 Organ respirasi tampak depan (Tortora & Derrickson, 2014) 

Sistem respirasi terbagi menjadi sistem pernafasan atas dan sistem 
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pernafasan bawah. Sistem pernafasan atas terdiri dari hidung, faring 

dan laring. Sedangkan sistem pernafasan bawah terdiri dari trakea, bronkus 

dan paru-paru (Peate and Nair 2011). 

1. Hidung 

 

Masuknya udara bermula dari hidung. Hidung merupakan organ 

pertama dalam sistem respirasi yang terdiri dari bagian eksternal 

(terlihat) dan bagian internal. Di hidung bagian eksternal terdapat rangka 

penunjang berupa tulang dan hialin kartilago yang terbungkus oleh otot 

dan kulit. Struktur interior dari bagian eksternal hidung memiliki tiga 

fungsi : (1) menghangatkan, melembabkan, dan menyaring udara yang 

masuk; (2) mendeteksi stimulasi olfaktori (indra pembau); dan (3) 

modifikasi getaran suara yang melalui bilik resonansi yang besar dan 

bergema. Rongga hidung sebagai bagian internal digambarkan sebagai 

ruang yang besar pada anterior tengkorak (inferior pada tulang hidung; 

superior pada rongga mulut); rongga hidung dibatasi dengan otot dan 

membrane mukosa (Tortora and Derrickson 2014). 

2. Faring 

 

Faring atau tenggorokan adalah saluran berbentuk corong dengan 

panjang 13 cm. Dinding faring disusun oleh otot rangka dan dibatasi oleh 

membrane mukosa. Otot rangka yang berelaksasi membuat faring dalam 

posisi tetap sedangkan apabila otot rangka kontraksi maka sedang terjadi 

proses menelan. Fungsi faring adalah sebagai saluran untuk udara dan 

makanan, menyediakan ruang resonansi untuk suara saat berbicara, dan 
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tempat bagi tonsil (berperan pada reaksi imun terhadap benda asing) 

(Tortora and Derrickson 2014). 

3. Laring 

 

Laring tersusun atas 9 bagian jaringan kartilago, 3 bagian tunggal dan 

 

3 bagian berpasangan. 3 bagian yang berpasangan adalah kartilago 

aritenoid, cuneiform, dan corniculate. Aritenoid adalah bagian yang 

paling signifikan dimana jaringan ini mempengaruhi pergerakan 

membrane mukosa (lipatan vokal sebenarnya) untuk menghasilkan suara. 

3 bagian lain yang merupakan bagian tunggal adalah tiroid, epiglottis, 

dan cricoid. Tiroid dan cricoid keduanya berfungsi melindungi pita suara. 

Epiglotis melindungi saluran udara dan mengalihkan makanan dan 

minuman agar melewati esofagus (Peate and Nair 2011). 

4. Trakea 

 

Trakea atau batang tenggorokan merupakan saluran tubuler yang 

dilewati udara dari faring menuju paru-paru. Trakea juga dilapisi oleh 

epitel kolumnar bersilia sehingga dapat menjebak zat selain udara yang 

masuk lalu akan didorong ke atas melewati esofagus untuk ditelan atau 

dikeluarkan lewat dahak. Trakea dan bronkus juga memiliki reseptor 

iritan yang menstimulasi batuk, memaksa partikel besar yang masuk 

kembali ke atas (Peate and Nair 2011). 

5. Bronkus 

 

Bronkus merupakan percabangan antara trakea dengan paru-paru kiri 

maupun paru-paru kanan. Cabang bronkus dinamakan bronkiolus. 
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Rongga bronkiolus masih memiliki silia.Pada bronkiolus yang paling 

ujung dinamakan bronkiolus respirasi. Dimana pada bronkiolus respirasi 

tersebut terdapat gelembung paru yang disebut alveoli. Jumlah alveoli 

berkisar ± 300 juta. Dinding alveoli sangatlah tipis dan elastis serta terdiri 

dari satu lapis sel yang diliputi pembuluh darah kapiler. Di dalam alveoli 

lah tempat terjadinya pertukaran gas. Oksigen di udara akan berdifusi 

kedalam darah, kemudian karbon dioksida dan uap air dari darah 

berdifusi ke udara. Karena alveolus merupakan tempat pertukaran gas, 

maka alveoli tidak dilindungi oleh mukus dan silia. Sistem pertahanan 

pada alveoli ialah menggunakan sel fagosit / makrofag alveoli (Christina 

2016) . 

6. Paru-Paru 

Paru-paru terletak pada rongga dada bagian atas. Paru-paru terdiri dari 

dua bagian (kanan-kiri). Paru-paru kanan terdiri dari tiga gelambir, 

sedangkan paru-paru kiri terdiri dari dua gelambir. Keduanya dibungkus 

dengan selaput tipis disebut pleura. 

 

 

 

 

3. Mekanisme Pernapasan 

 

Saat bernapas, terdapat dua mekanisme yang bekerja yakni mekanisme 

inspirasi/penghirupan udara dan fase ekspirasi/penghembusan udara. pada saat 

inspirasi otot-otot dada dan diafragma saling berkontraksi dan rongga dada 

membesar, kemudian paru-paru menggembung, disitulah udara masuk ke paru- 
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paru. Setelah udara berada dalam paru-paru selama beberapa detik selanjutnya 

diafragma dan otot-otot pernapasan berelaksasi dan rongga dada kembali 

normal. Disitulah udara keluar dari paru-paru dan dinamakan fase ekspirasi . 

Ketika oksigen masuk ke tubuh, oksigen dalam alveolus akan berdifusi 

menuju kapiler darah. Di kapiler darah, oksigen akan mengikat haemoglobin 

kemudian dibawa ke jantung dan diedarkan ke seluruh tubuh. Sel-sel dalam 

tubuh akan mengambil oksigen pada darah, dan darah akan menerima karbon 

dioksida (CO2). Sebelum oksigen menuju jaringan, oksigen akan didifusikan 

terlebih dulu dengan ke dalam cairan interstisial (cairan penghubungan antar 

sel). Kemudian sel akan masuk ke jaringan dengan adanya perbedaan tekanan. 

Karbon dioksida yang dikeluarkan berasal dari kapiler yang ada di alveolus, 

dimana gas CO2 akan menembus membran alveolus dan akhirnya dikeluarkan 

melalui hidung dan mulut. Kurang lebih sebanyak 250 mL oksigen masuk 

kedalam tubuh per menit dan karbondioksida diekskresikan sebanyak 250 mL 

dalam satu kali pernapasan (Karmana 2007). 

 

 

 

 

a. Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) 

 

1. Pengertian ISPA 

 

Infeksi saluran pernapasan akut sering disalah artikan sebagai infeksi 

saluran pernapasan atas. Yang benar adalah ISPA merupakan singkatan dari 

Infeksi Saluran Pernapasan Akut. Infeksi Saluran Pernapasan Akut meliputi 

saluran pernapasan bagian atas dan saluran pernapasan bagian bawah 
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(Departemen Kesehatan R.I, 2006). Infeksi saluran pernapasan akut adalah 

infeksi saluran pernapasan yang berlangsung sampai 14 hari. Yang dimaksud 

dengan saluran pernapasan adalah organ mulai dari hidung sampai gelembung 

paru, beserta organ-organ di sekitarnya seperti: sinus, ruang telinga tengah dan 

selaput paru (Departemen Kesehatan RI, 2006). 

Penyakit ISPA khususnya pneumonia masih merupakan penyakit utama 

penyebab kesakitan dan kematian bayi dan balita. Keadaan ini berkaitan erat 

dengan berbagai kondisi yang melatarbelakanginya seperti malnutrisi juga 

kondisi lingkungan baik polusi di dalam rumah berupa asap maupun debu dan 

sebagainya (Departemen Kesehatan RI, 2006). Infeksi saluran pernapasan akut 

yang diadaptasi dari istilah dalam Bahasa Inggris yaitu Acute Respiratory 

Infection (ARI) mempunyai pengertian sebagai berikut (Departemen 

Kesehatan RI, 2005): 

Maka dapat disimpulkan bahwa ISPA merupakan penyakit yang menyerang 

organ pada saluran pernapasan mulai dari hidung hingga alveoli akibat 

masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh yang berlangsung sampai dengan 

14 hari. ISPA biasanya hanya bersifat infeksi ringan dan dapat sembuh dengan 

sendirinya sehingga tidak terlalu membutuhkan intervensi medis lebih lanjut. 

Tetapi, jika tidak ditangani dengan baik dan dibiarkan sakit terus 

menerus,dapat menyebar ke seluruh sistem pernapasan. Titik akhir yang lebih 

serius dari penyakit ini adalah perawatan di rumah sakit dan kematian (Hafiyya 

2018). 

2. Klasifikasi dan gejala ISPA 
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Klasifikasi ISPA berdasarkan gejala yang timbul menurut Ditjen P2MPL 

(2009) ialah dikelompokan kedalam tiga kategori yakni ISPA ringan , ISPA 

sedang dan ISPA berat. 

a. ISPA ringan: meliputi satu atau beberapa gejala seperti batuk (tanpa 

pernapasan cepat < 40 kali / menit), pilek / keluarnya lendir dari rongga 

hidung, serak (suara parau) yang disertai atau tanpa disertai demam (suhu 

tubuh > 37oC), keluarnya cairan dari telinga tanpa rasa sakit. 

b. ISPA sedang: gejala yang timbul meliputi satu atau beberapa gejala 

ringan disertai gejala tambahan seperti suhu tubuh ≥ 39oc, pernapasan > 50 

kali / menit pada bayi usia ≤ 1 tahun, dan 40 kali / menit pada balita (usia 

1-5 tahun), telinga mengeluarkan cairan disertai rasa sakit, kemerahan pada 

tenggorokan, serta timbulnya suara mendengkur saat bernafas. 

c. ISPA berat: gejala yang timbul meliputi gejala-gejala pada ISPA ringan 

dan sedang ditambah dengan gejala tambahan seperti ada penarikan dada ke 

dalam saat napas, kesadaran mulai menurun, nadi cepat ( ≥ 160 / menit) 

serta sulit teraba, nafsu makan menurun, bibir dan ujung nadi membiru 

(sianosis), dehidrasi dan gelisah. 

3. Diagnosa ISPA 

Gejala ISPA biasanya muncul kurang lebih 3 (tiga) hari setelah seseorang 

terkena infeksi dan kemudian mereda setelah 7 – 12 hari atau hingga 14 hari. 

Diagnosis ISPA ditegakkan oleh dokter dengan tahapan sebagai berikut 

(Christina 2016). 
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1. Mendengarkan keluhan yang dirasakan oleh penderita dan 

memeriksa badan terutama daerah hidung dan tenggorokan. 

2. Pemeriksaan swab hidung atau tenggorokan. 

 

3. Pemeriksaan sputum atau dahak dapat dilakukan. 

 

4. Pemeriksaan rontgen biasanya dilakukan apabila ada kecurigaan 

infeksi di daerah sinus atau bila dicurigai ISPA tersebut tidak sembuh 

dan berlanjut menginfeksi paru. 

4. Faktor Resiko ISPA 

 

Selain virus, bakteri, rickettsia dan jamur, faktor yang dapat memicu 

timbulnya ISPA adalah pencemaran udara. (Kementerian Kesehatan RI 2012) 

menyebutkan bahwa beberapa faktor risiko ISPA yang dapat menyebabkan 

ISPA diantaranya ialah asap rokok, asap pembakaran di rumah tangga, gas 

buang sarana transportasi dan industri, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. 

Sedangkan faktor karakteristik individu yang menjadi faktor risiko ISPA 

diantaranya ialah usia, jenis kelamin, perilaku merokok, masa kerja, lama 

pajanan dan penggunaan masker yang berfungsi sebagai alat pelindung diri dari 

debu (Christina 2016). 

C. Tinjauan Umum Sumber Pencemaran Udara 

1. Pengertian Pencemaran Udara 

 

Pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur 

berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan 

lingkungan sehingga menurunkan kualitas lingkungan. Dengan demikian akan 

terjadi gangguan pada kesehatan manusia. Terdapat dua jenis sumber 
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pencemaran udara, yang pertama adalah pencemaran akibat sumber alamiah 

(natural sources) seperti letusan gunung berapi dan yang kedua berasal dari 

kegiatan manusia (anthropogenic sources) seperti yang berasal dari 

transportasi, emisi pabrik, dan lain-lain. 

Pencemaran udara dapat terjadi dimana-mana, seperti di dalam rumah, 

sekolah, dan kantor. Pencemaran seperti ini sering disebut dengan pencemaran 

dalam ruangan (indoor pollution). Sedangkan pencemaran di luar ruangan 

(outdoor pollution) berasal dari emisi kendaraan bermotor, industri, 

perkapalan, dan proses alami makhluk hidup (Hadi 2021). Sedangkan menurut 

PP No. 1 Tahun 1999 Pencemaran udara itu sendiri adalah masuk atau 

dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke udara 

ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien tidak dapat 

memenuhi fungsinya. 

2. Sumber Pencemaran 

 

Industri dianggap sebagai sumber pencemar karena aktivitas industri 

merupakan kegiatan yang sangat tampak dalam pembahasan berbagai senyawa 

kimia ke lingkungan. Sebagian jenis gas dapat dikategorikan sebagai pencemar 

udara apabila konsentrasi gas tersebut melebihi tingkat konsentrasi normal dan 

dapat berasal dari sumber alami seperti gunung api, rawa-rawa, kebakaran 

hutan dan nitrifikasi biologi serta berasal dari kegiatan manusia (anthropogenic 

sources) seperti pengangkutan, transportasi, kegiatan rumah tangga, industri, 

pembangkitan daya menggunakan bahan bakar fosil, pembakaran sampah, 

pembakaran sisa pertanian, pembakaran hutan dan pembakaran bahan bakar 
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(Rifel 2017). Sumber pencemar dikelompokkan ke dalam 3 kelompok besar 

yaitu: 

a. Sumber pencemar udara menetap (point sources) seperti asap pabrik, 

instalasi pembangkit tenaga listrik, asap dapur, pembakaran sampah 

rumah tangga dan lain sebagainya. 

b. Sumber pencemar udara yang tidak menetap (non point sources), seperti 

gas buang kendaraan bermotor, pesawat udara, kereta api dan kegiatan 

kegiatan lain yang menghasilkan gas emisi dengan kondisi berpindah 

pindah. 

c. Sumber pencemar udara campuran (compound are source) yang berasal 

dari titik tetap dan titik tidak tetap seperti bandara, terminal, pelabuhan 

dan kawasan industri (Joviana 2019). 

D. Tinjauan Umum Particulate Matter (PM10) 

 

1. Particulate Matter (PM10 ) 

PM10 adalah partikulat padat dan cair yang melayang di udara dengan nilai 

media ukuran diameter aerodinamik 10 mikron. Partikulat 10 mikron 

mempunyai beberapa nama lain, yaitu PM10 sebagai inhalable particles, 

respirable particulate, respirable dust, dan inhalable dust. PM10 merupakan 

kelompok partikulat yang dapat di inhalasi, tetapi karena ukurannya, PM10 

lebih spesifik merupakan partikulat yang respirable dan predictor kesehatan 

yang baik (Koren and Bisesi 2008). 

Menurut (Gertrudis T. 2013) PM10 merupakan iritan dan partikulat dengan 

risiko kesehatan terbesar di antara ukuran partikel lainnya. PM10 merupakan 
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indikator yang paling cocok untuk pengukuran tingkat pencemaran partikulat 

yang dikaitkan dengan efek terhadap gangguan saluran pernapasan sehingga 

kadarnya harus tetap dijaga. Efek pajanan singkat / akut terhadap partikel ini 

diantaranya ialah dapat mempengaruhi reaksi radang paru, ISPA ataupun 

gangguan pernapasan lainnya, gangguan pada sistem kardiovaskular, iritasi 

mata, kanker hingga kematian (Lindawaty 2010). Dari hasil penelitian yang 

dilakukan (Hafiyya 2018) jarak radius PM10 tertinggi terdapat pada jarak 200 

M yaitu sebesar 2,2 µg/Nm3 dan terendah pada jarak 1000 M yaitu sebesar 

1,02 µg/Nm3, artinya semakin dekat jarak dengan sumber pencemaran semakin 

tinggi kadar PM10 ambient. 

2. Sifat Particulate Matter (PM10) 

Partikulat (PM10) ada yang berbentuk cair maupun padat. Disamping itu ada 

pula yang berinti padat dan dikelilingi oleh cairan. Partikulat ini terdiri dari ion 

organic, senyawa logam, elemen karbon, senyawa organic dan senyawa 

lainnya. Beberapa partikel tersebut bersifat higroskopis dan berisi partikulat 

yang terikat air. Particulate organic terutama yang berbentuk kompleks, berisi 

ratusan sampai ribuan senyawa organik. Partikel primer secara langsung 

diemisikan dari sumber, sedangkan partikulat sekunder terbentuk dari gas 

melalui reaksi kimia dalam atmosfer (Agency 2004). 

3. Sumber Particulate Matter (PM10) 

Partikulat PM10 secara alami berasal dari tanah, bakteri, virus, ragi, serbuk 

sari, dan evaporasi air laut. Sedangkan dari (Agency 2004) aktivitas manusia, 

partikulat  ini  dihasilkan  dari  penggunaan  kendaraan  bermotor,  hasil 
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pembakaran, proses industri, dan tenaga listrik. Secara lebih rinci menyebutkan 

sumber partikulat berdasarkan ukuran diameternya, diantaranya sebagai 

berikut: 

a. Partikel sangat halus /ultrafine (d ≤ 0,1µm) bersumber dari hasil 

pembakaran, hasil reaksi SO2 dengan zat-zat organik di atmosfer serta 

hasil proses kimia pada suhu tinggi. 

b. Partikulat mode akumulasi (d= 0,1µm - 3 µm) bersumber dari hasil 

pembakaran batu bara, minyak, bensin, solar dan kayu bakar, dan hasil 

proses industri pada suhu tinggi (misal: peleburan logam atau proses 

industri pabrik baja). 

c. Partikel Kasar / coarse particulate (d > 3 µm) bersumber dari suspensi 

partikel industri, kegiatan konstruksi dan penghancuran, pembakaran 

minyak dan batubara yang tidak terkendali. 

4. Mekanisme PM10 Masuk Ke Tubuh Manusia 

 

Ketika manusia bernapas, PM10 di udara akan terbawa sampai masuk ke 

saluran pernapasan manusia. Di dalam saluran tersebut partikel-partikel 

tersebut akan berkumpul. Dengan ukuran yang sangat kecil maka partikel 

tersebut dapat dengan mudah sampai ke alveoli. Partikel berukuran 5-30 µm 

akan mengendap pada saluran pernapasan bagian atas seperti hidung dan 

tenggorokan. Sedangkan partikel berdiameter 3-5 µm akan terkumpul di 

saluran pernapasan bagian bawah seperti trakea, bronkus dan bronkiolus. 

Partikel dengan ukuran 1-3 mikron mampu mencapai di permukaan alveoli. 

Sementara itu partikel dengan ukuran 0,5-1 mikron hingga di permukaan 
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alveoli dan dapat menyebabkan fibrosis paru. Dan partikel dengan ukuran lebih 

kecil yaitu 0,1-0,5 mikron dapat melayang di permukaan alveoli. Pada saluran- 

saluran tersebutlah partikel akan mengendap dan menimbulkan iritasi. Jika 

tidak, sistem pertahanan oleh mukosiliar akan membawanya masuk terserap di 

saluran pencernaan. Partikel yang lebih halus lagi dengan ukuran dibawah 1 

µm dapat mencapai alveolus dengan mudah dan tertimbun disana. Sementara 

dalam alveolus endapannya dapat diabsorpsi menuju sistem sirkulasi maka dari 

itu paparan partikulat matter ini juga dapat menimbulkan gangguan pada sistem 

kardiovaskular. Pada alveolus ini, sistem pertahanan tubuh yang ada ialah sel- 

sel fagosit / makrofag yang dapat memakan atau menghancurkan partikel 

tersebut (Lindawaty 2010). Sementara itu partikel yang jauh lebih halus lagi 

akan keluar dari saluran pernapasan saat nafas dihembuskan. 

5. Nilai Ambang Batas / NA BPM10 
 

Standard PM10 dalam udara ambien berdasarkan (U.S. EPA 2012) ialah 

150µg / m3 (0,15 mg / m3). Sedangkan standar occupational berdasarkan 

OSHA menyebutkan bahwa batas paparan yang diizinkan pada tempat kerja / 

Permissible Exposure Limit(PEL) ialah sebesar 5000 µg / m3, ekivalen dengan 

5 mg / m3. Di Indonesia sendiri, standar yang telah ditetapkan berdasarkan 

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup / Permen Lh No. 12 tahun 2010 

untuk Baku Mutu Udara Ambien / BMUA Nasional adalah sebesar 150 µg / 

Nm3 (0,15 mg / m3). 

6. Keterkaitan limbah serbuk kayu dengan PM10 
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Sumber potensial pencemar yang menghasilkan debu PM10 berasal dari 

kegiatan produksi pengolahan kayu itu sendiri yaitu proses pengetaman & 

penggergajian, dan pengamplasan kayu. Adanya gesekan-gesekan permukaan 

kayu akan menghasilkan debu di industri. Redi Perabot dan Interior. Pencemar 

udara dapat digolongkan kedalam tiga kategori yang pertama adalah 

pergesekan permukaan, kedua ialah penguapan, dan yang ketiga adalah 

pembakaran. Pergesekan permukaan adalah penyebab utama pencemaran 

partikel padat di udara dan ukurannya dapat bermacam-macam. 

Penggergajian, pengeboran, atau pengasahan barang-barang seperti kayu, 

minyak, aspal, dan baja memberikan banyak partikel ke udara.Tahapan 

produksi yang paling banyak menghasilkan debu adalah pada tahapan 

pengamplasan. Jenis debu yang dihasilkan yaitu debu kayu yang termasuk 

dalam debu padat atau solid. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sentosa, Riviwanto, and Seno 

2022) diperoleh hasil konsentrasi PM10 di bagian area ketam dan penggergajian 

1,56 mg/m3, dan pada bagian pengamplasan 1,19 mg/m3. Hasil pengukuran 

menunjukkan bahwa konsentrasi PM10 di bagian area ketam & penggergajian 

dan bagian pengamplasan berada diatas nilai ambang batas kadar maksimum 

yaitu 1 mg/m3, menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 05 Tahun 

2018 tentang K3 Lingkungan Kerja. Kadar debu PM10 diatas NAB dikarenakan 

lokasi pemotongan kayu dekat dengan tumpukan serbuk kayu, jauh dari 

ventilasi, tidak terdapat exhaust, APD yang disediakan tidak sesuai standar, 
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serta dipengaruhi oleh perilaku pekerja yang tidak menggunakan masker pada 

saat bekerja. 

Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Sentosa, Riviwanto, and Seno 

2022) menunjukkan kadar debu terhirup yang melebihi NAB ( >1 mg/m3) 

sebanyak 19 responden (63,3%) dengan kadar debu perorangan dibawah NAB. 

kadar debu tertinggi yaitu 5,426 mg/m3 dan terendah yaitu 0,775 mg/m3, nilai 

rata-rata 2,506 mg/m3. Pengukuran fungsi paru diketahui ada sebanyak 17 

responden (56,7%) dengan gangguan fungsi paru dan sebanyak 13 responden 

(43,3%) dengan tidak ada gangguan fungsi paru. Hal ini sejalan dengan 

penelitian Prasetiani (2016) bahwa terdapat pengaruh paparan debu dengan 

kapasitas vital paru pada pekerja di PT. Utama Core Albasia Kecamatan 

Cangkringan Tahun 2016 dengan nilai p value 0.026 dengan OR 14.091. 

E. Tinjauan Umum Particulate Matter (PM2,5) 

1. Particulate Matter (PM2,5 ) 

Polusi udara adalah campuran kompleks partikel (PM), gas dan molekul- 

molekul yang terus berinteraksi satu sama lain di atmosfer. Particulate matter 

(PM) itu sendiri adalah campuran dari beberapa senyawa (misalnya, organik 

dan unsur karbon, logam transisi, nitrat dan sulfat) mulai dari ukuran beberapa 

nanometer sampai yang berdiameter >10 mm (Ahmad 2017). Particulate matter 

(PM) adalah salah satu parameter polutan udara (Coker et al. 2018). Particulate 

matter 2,5 (debu partikulat 2,5) adalah partikel dengan diameter aerodinamik 

lebih kecil dari 2,5 µm. Unsur partikulat ini dapat mempengaruhi kesehatan 
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manusia sebagai reseptor terutama menyebabkan gangguan pada sistem 

respirasi. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Novirsa and Achmadi 2012) hasil 

penelitian konsentrasi PM2,5 terlihat tinggi pada jarak antara 1 km hingga 

2,5km. Selain itu, kondisi geografis kawasan industri pada jarak sekitar 2.000 

meter dari pusat industri terletak di daerah perbukitan juga memengaruhi 

besarnya konsentrasi PM2,5. Hal ini menyebabkan konsentrasi polutan menjadi 

terakumulasi di permukaan dan tidak mampu mencapai permukaan yang lebih 

tinggi. Jika ini terjadi dalam 2 sampai 3 hari, konsentrasi polutan dapat naik 10 

hingga 20 kali lebih besar. Inilah yang mempengaruhi besarnya konsentrasi 

PM2,5 di kawasan pabrik pada radius 500 _ 2.500 meter. 

2. Sifat Particulate Matter (PM2,5 ) 

Partikulat (PM2,5) ada yang berbentuk cair maupun padat. Disamping itu ada 

pula yang berinti padat dan dikelilingi oleh cairan. Partikulat ini terdiri dari ion 

organic, senyawa logam, elemen karbon, senyawa organic dan senyawa 

lainnya. Beberapa partikel tersebut bersifat higroskopis dan berisi partikulat 

yang terikat air. Particulate organic terutama yang berbentuk kompleks, berisi 

ratusan sampai ribuan senyawa organik. Partikel primer secara langsung 

diemisikan dari sumber, sedangkan partikulat sekunder terbentuk dari gas 

melalui reaksi kimia dalam atmosfer (Agency 2004). 

3. Sumber Particulate Matter (PM2,5) 

Sumber PM2,5 secara alamiah adalah dari debu tanah kering yang terbawa 

angin, abu dan bahan-bahan vulkanik yang terlempar ke udara akibat letusan 
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gunung berapi, dan semburan uap air panas di sekitar daerah sumber panas 

bumi. Sementara sumber PM2,5 akibat perbuatan manusia adalah sebagian 

besar berasal dari pembakaran batubara, proses industri, kebakaran hutan, dan 

gas buangan alat transportasi. Jenis industri yang berpotensi sebagai sumber 

PM2,5 adalah industri besi dan baja, industri semen, industri petrokimia, 

industri kertas dan pulp, pabrik tepung, industri tekstil, pabrik asbes, pabrik 

insektisida, dan industri elektronika (Ahmad 2017) . 

Industri dapat menghasilkan limbah berupa limbah padat dan gas. Sebagai 

contoh adalah proses pembakaran batubara di bagian boiler menghasilkan 

limbah gas berupa gas COx, NOx, SOx, dan H2O dan limbah padat berupa fly 

ash dan bottom ash. Fly ash dan bottom ash dimasukkan ke dalam kantong dan 

kemudian 6 ditimbun sementara di tempat penimbunan yang tidak jauh dari 

boiler. Tempat penyimpanan yang terbuka seperti ini dapat memungkinkan fly 

ash, bottom ash, dan batubara sebagai sumber debu PM2,5 terbawa angin 

semakin tinggi dan menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Pekerja bagian 

boiler adalah kelompok yang berisiko tinggi untuk terpapar debu PM2,5 karena 

bekerja di dekat sumber debu PM2,5 (Kurnia and Keman 2014). 

4. Mekanisme PM2,5 Masuk Ke Tubuh Manusia 

PM2,5 merupakan suatu polutan di udara yang memiliki diameter ≤2,5 

mikrometer. Jalur pajanan PM2,5 ke dalam tubuh manusia yaitu melalui udara 

(saluran pernapasan). Sistem pernapasan memiliki beberapa pertahanan yang 

berperan untuk mencegah masuknya partikel-partikel, baik berbentuk padat 

maupun berbentuk cair, ke dalam paru-paru. Ketika manusia bernapas, tidak 
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hanya oksigen yang masuk ke dalam tubuh tetapi juga terdapat debu, bakteri, 

virus, spora jamur, dan lain-lain. 

Sistem pernapasan bermula dari hidung, tenggorokan, bronkus, cabang- 

cabang bronkiolus hingga alveoli telah dilengkapi oleh sistem pertahanan 

tubuh. Bulu-bulu hidung akan mencegah masuknya partikel-partikel berukuran 

besar, sedangkan partikel-partikel yang lebih kecil akan dicegah masuk oleh 

membran mukosa yang terdapat di sepanjang sistem pernapasan (Putri 2012). 

Namun, pada beberapa bagian sistem pernapasan terdapat bulu-bulu halus 

(silia) yang bergerak ke depan dan ke belakang bersama dengan mukosa 

sehingga menyebabkan partikel yang ditangkap oleh mukosa terlepas keluar 

dari sistem pernapasan menuju tenggorokan dan akhirnya tertelan. 

Partikel yang berukuran > 5 mikron perjalanannya akan terhenti pada bagian 

hidung dan tenggorokan. Meskipun ada beberapa partikel yang bisa masuk ke 

paru paru tetapi tidak pernah lebih jauh dari pipa-pipa cabang (bronchi), bahkan 

partikel tersebut dapat segera dikeluarkan oleh gerakan silia. Sedangkan, 

partikel yang berukuran 0,5-5 mikron dapat masuk ke paru-paru bahkan 

beberapa partikel ada yang bisa mencapai alveolus. Pengeluaran partikel kecil 

yang terdapat pada alveoli sangat lambat dan tidak sempurna sehingga partikel 

dalam alveoli tersebut dapat mengendap. 

Apabila terjadi ketidaksesuaian selama proses pernapasan berlangsung 

maka manusia akan mengalami gangguan dalam sistem pernapasannya. 

Gangguan pada saluran pernapasan muncul dalam beberapa bentuk gejala yang 

berbeda seperti iritasi, kegagalan mucociliary transport, sekresi lendir yang 
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berlebihan, dan penyempitan saluran pernapasan. 

 

 

5. Nilai Ambang Batas / NA BPM2,5 
 

Nilai Ambang Batas (NAB) adalah Batas konsentrasi polusi udara yang 

diperbolehkan berada dalam udara ambien. NAB PM2.5 = 65 µgram/m3 

(BMKG 2022). 

BMKG membagi level polusi udara PM2.5 di Indonesia yaitu: Level baik: 0- 

15 µgram/m3. Level sedang: 16-65 µgram/m3. Tidak sehat: 66-150 µgram/m3. 

Sangat tidak sehat: 151-250 µgram/m3. Level berbahaya: >250 µgram/m3. 

6. Keterkaitan limbah serbuk kayu dengan PM2,5 

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 

tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Kimia di Tempat 

Kerja , bahwa kadar debu PM2.5 maksimal di tempat kerja adalah 3 mg/m32 . 

Pencemaran udara yang terjadi di area industri dapat berpengaruh terhadap 

kualitas udara.Salah satu pencemar udara yang dapat menimbulkan masalah 

kesehatan adalah partikel debu halus atau Partikulat Matter 2.5. 

Masalah kesehatan yang disebabkan oleh faktor lingkungan masih menjadi 

salah satu hal utama yang harus diperhatikan. Salah satu bahaya di lingkungan 

kerja adalah adanya debu organik termasuk debu kayu. Debu organik yang 

beterbangan di udara mampu mengganggu kesehatan para pekerja melalui 

saluran pernapasan. Debu kayu yang dihasilkan berisiko menyebabkan 

gangguan status faal paru pada pekerja. Salah satu faktor berbahaya dari 

pekerjaan mebel adalah debu kayu yang dihasilkan melalui proses mekanik 
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seperti penggergajian, penyerut, penghalusan dan pengamplasan. Debu kayu di 

udara dapat terhirup ke dalam saluran pernapasan dan mengendap di berbagai 

tempat dalam organ pernapasan. Risiko kesehatan dari paparan debu PM2.5 

antara lain jangka pendek berupa peradangan pada saluran pernapasan dengan 

gejala batuk berdahak, pilek, demam, dan iritasi pada mata. Sedangkan risiko 

jangka panjang paparan debu adalah penyakit paru obstruksi kronis hingga 

kanker paru (Anjelicha, Riviwanto, and Wijayantono 2022). 

Maka diambil kesimpulan bahwa sumber kegiatan potensial yang terdapat 

unsur debu PM2.5 berasal dari pergesekan kayu dari proses penggergajian dan 

pengamplasan kemudian debu yang dihasilkan oleh proses pengecatan. 

Konsentrasi debu PM2.5 pada proses penggergajian dan pengamplasan adalah 

0,067 mg/m3 , pada dan proses pengecatan kadar debu PM2.5 0,32 mg/m3 . 

F. Tinjauan Umum Karakteristik kerja 

 

1. Usia 

 

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar / Riskesdas pada tahun 2013, 

karakteristik penduduk dengan ISPA tertinggi terjadi pada kelompok umur 1- 

4 tahun (balita). Pada kelompok pekerja, penelitian yang dilakukan oleh (Noer 

&Martiana 2013) telah menyebutkan usia merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kejadian ISPA (p=0,017). Berdasarkan penelitiannya, pekerja 

dengan usia ≥ 40 tahun memiliki risiko lebih besar untuk terkena ISPA. Hal 

tersebut terjadi dikarenakan semakin bertambahnya usia seseorang maka 

kerentanan terhadap efek paparan semakin meningkat. 
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Semakin meningkat usia seseorang,fungsi organ tubuh akan semakin 

menurun. Sejalan dengan penelitian(Christina 2017), kelompok pekerja 

berusia diatas 15 tahun lebih banyak menderita sakit ISPA dibandingkan 

dengan umur dibawah 15 tahun. Meskipun dalam range yang berbeda namun 

dibuktikan bahwa semakin meningkatnya usia seseorang maka semakin 

meningkat pula risiko seseorang terhadap ISPA. Diasumsikan bahwa seorang 

pekerja yang semakin tua maka kapasitas vital parunya akan semakin menurun 

karena adanya kemunduran fungsi organ sehingga lebih rentan terhadap 

paparan polutan yang berakibat pada timbulnya gangguan pernapasan (Irwan, 

Nakoe, and Musa 2022). 

2. Jenis Kelamin 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Departemen 

Kesehatan RI, disebutkan bahwa faktor risiko ISPA terjadi pada anak yang 

berjenis kelamin laki-laki (Christina 2017). Hal yang serupa disebutkan oleh 

Nelson & William dimana disebutkan bahwa risiko laki-laki menderita ISPA 

lebih besar dibandingkan perempuan karena kebutuhan oksigen laki-laki lebih 

banyak dibanding perempuan (Christina 2017). hal Supraptini, Hananto, & 

Hapsari (2010) menyebutkan bahwa laki-laki lebih berisiko terkena ISPA 

sebesar 1.038 kali dibandingkan perempuan. Laki- laki juga memiliki lebih 

banyak aktivitas diluar rumah lebih banyak dibandingkan perempuan sehingga 

cenderung mendapatkan pajanan yang lebih besar terhadap agen penyakit 

(Public and Security 2007). 

3. Masa kerja 
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Semakin lama seseorang bekerja maka semakin banyak dia terpapar oleh 

bahaya yang ditimbulkan oleh lingkungan kerja tersebut. Hal tersebut 

dibuktikan oleh Noer & Martiana (2013) (p=0,017) dan Yusnabeti, Wulandari, 

& Luciana (2010) (p=0,010). Menurut(Christina 2017), pekerja yang bekerja 

≥ 10 tahun lebih berisiko terkena ISPA dibandingkan dengan pekerja yang 

bekerja < 10 tahun. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Noer and Martiana 2013). 

4. Lama paparan 

 

(Christina 2017) salah satu faktor yang mempengaruhi gangguan 

pernapasan ialah intensitas dan lama paparan. Serupa dengan yang 

disampaikan oleh (Suma’mur 1995) bahwa lama pajanan debu merupakan 

faktor seseorang mengalami gangguan pernapasan .Mengacu pada Undang- 

Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, 

bekerja selama 7 jam / hari dan 40 jam / minggu untuk 6 hari dalam seminggu. 

Sedangkan kerja selama 8 jam/hari dan 40 jam / minggu untuk 5 hari dalam 

seminggu. 

5. Kebiasaan Merokok 

 

Berdasarkan penelitian, didapatkan hubungan yang bermakna antara 

pajanan asap rokok dengan kejadian ISPA. Menurut (Wahyuni and Kurniawati 

2021) kebiasaan merokok dapat meningkatkan risiko terjadinya ISPA hingga 

2,2 kali. (Christina 2017) menyebutkan bahwa rokok dapat meningkatkan 

kelainan paru dimana iritasi yang persisten pada saluran pernapasan akibat 

rokok dapat menyebabkan adanya perubahan pada struktur jaringan paru-paru. 
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Perubahan tersebut jika dibiarkan akan menyebabkan perubahan fungsi paru 

dan menjadi dasar terjadinya obstruksi paru menahun (PPOK). Menurut World 

Health Organization, seseorang dapat dikatakan sebagai perokok (aktif) 

apabila mereka merokok setiap hari dalam waktu minimal 6 bulan hingga saat 

survei dilakukan (WHO 2019). 

6. Menggunakan APD 

 

Masker merupakan suatu alat pelindung diri yang fungsinya untuk 

melindungi dari paparan polutan inhalable (yang mudah terhirup) seperti debu 

/ PM10 dan PM2,5. APD tidaklah sempurna dapat melindungi tubuh, tetapi akan 

dapat mengurangi atau memperlambat tingkat pajanan yang terjadi (Christina 

2017). 

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa kebiasaan penggunaan APD 

seperti masker merupakan faktor risiko terjadinya ISPA akibat paparan debu. 

(Yusnabeti and Luciana 2010) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa 

terdapat 43 pekerja yang mengalami ISPA dan hampir semua pekerja tersebut 

tidak menggunakan APD seperti masker. Dalam penelitiannya, (Wahyuni and 

Kurniawati 2021) menyebutkan bahwa pekerja yang tidak menggunakan APD 

seperti masker akan mempunyai peluang berisiko 3 kali lebih besar mengalami 

gejala ISPA dibandingkan pekerja yang menggunakan APD. N95 merupakan 

jenis masker yang direkomendasikan oleh NIOSH untuk paparan partikulat 

PM10 dan PM2,5 (Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 2017). 

Kelas  filter  ini memiliki spesifikasi yaitu untuk perlindungan terhadap 
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paparan partikulat non oil dan 95% dapat menyaring partikulat hingga ukuran 

0,3 mikron (Glaser 1997). 

G. Integrasi Keislaman 

 

Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S.Ar-Ruum /30:41 

 ظَهَرَ  الْفسََادُ  فِى الْبَر ِ  وَالْبَحْرِ  بمَِا كَسَبتَْ  ايَْدِى النَّاسِ  لِيذُِيْقهَُمْ  بعَْضَ  الَّذِيْ عَمِلوُْا لعََلَّهُمْ  يَرْجِعوُْنَ 
Terjemahnya: 

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 

tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari 

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” 

  

Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S.Al-A’Raf/ 7:56 

 

نَ  الْمُحْسِنيِْنَ  طَمَعًا   اِنَّ  رَحْمَتَ  اٰللِّ  قَرِيْب   مِ  وَلَْ  تفُْسِدوُْا فِى الَْْرْضِ  بعَْدَ  اِصْلََحِهَا وَادْعُوْهُ  خَوْفًا وَّ

 

Terjemahnya: 

 

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) 

dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. 

Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat 

kebaikan” 

 

 Firman Allah dalam Q.S.Al-Yunus / 10:57 

 

رَحْمَة   لِ لْمُؤْمِنيِْنَ  دوُْرِ   وَهُدىً وَّ ب كُِمْ  وَشِفَاۤء   لِ مَا فِى الصُّ نْ  رَّ وْعِظَة   مِ  ٰٓايَُّهَا النَّاسُ  قَدْ  جَاۤءَتْكُمْ  مَّ ي 

'

Terjemahnya: 

 

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 

tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari 

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. 
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H. Kerangka Teori 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Teori 

Teori Simpul (Achmadi and Wulandari 2017) 
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I. Kerangka Konsep 

 

 

Karakteristik Individu 

Usia  

Masa Kerja 

Lama Paparan 

 

Penggunaan APD 

Kebiasaan Merokok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 

: Variabel Independen 

 

: Variabel Dependen 

 

Gambar 2.3 Kerangka Konsep 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan melihat 

gambaran kadar limbah serbuk kayu PM10 dan PM2,5 terhirup oleh pekerja 

industri phinisi (usia, jenis kelamin, masa kerja, lama paparan, penggunaan 

APD (masker), status merokok) dengan menggunakan pendekatan deskriptif 

untuk mendeskripsikan setiap variabel di kec Bonto Bahari, kab Bulukumba. 

2. Lokasi Penelitian 
 

 

Gambar 3.1 Peta Kecamatan Bonto Bahari 
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Gambar 3.2 Peta Industri Phinisi Di Pantai Bira 

Gambar 3.3 Peta Industri Phinisi Di Pantai Mandala 
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Gambar 3.4 Peta Industri Phinisi Di Kelurahan Tanah Lemo 

 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

 

1. Populasi Penelitian 

 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyomo, 

2016). Populasi penelitian ini adalah pekerja perahu phinisi yang berjumlah 

230 orang di, Kecamatan Bonto bahari, Kab Bulukumba. 

2. Sampel Penelitian 

Sampel penelitian ini adalah para pekerja di Kec. Bonto bahari. Yang terpapar 

radius PM10 dan PM2,5 Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik 

Purposive sampling yakni pengambilan sampel tidak secara acak dimana 

peneliti mengambil sampel dengan menetapkan ciri-ciri khusus sesuai dengan 
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tujuan penelitian. (Arikunto,2006).Untuk menentukan jumlah sampel sendiri 

dihitung dengan menggunakan sampel minimal size. 

 
N 

𝑛 = 
1 + N (e2) 

Keterangan: 

 

n: Ukuran sampel/jumlah responden 

N: Ukuran Populasi 

e: Persentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel 

 
230 

𝑛 = 
1 + 230 (10%2) 

230 
𝑛 = 

3,35 

𝑛 = 70,14 (dibulatkan menjadi 70) 

 

Sehingga di peroleh jumlah sampel sebanyak 70 orang. 

 

a. Kriteria Inklusi 

1. Beraktivitas dalam radius PM10 dan PM2,5 

2. Berusia minimal 15 tahun 

3. Pekerja yang tinggal selama 1 di Kecamatan Bonto Bahari 

 

4. Bersedia diwawancarai dan mengikuti prosedur penelitian. 

 

b. Kriteria Eksklusi 

 

1. Tidak beraktivitas dalam radius PM10 dan PM2,5 

 

2. Belum berusia 15 tahun 

 

3. Pekerja yang tidak tinggal selama 1 tahun di Kecamatan Bonto Bahari 
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4. Tidak bersedia diwawancarai dan mengikuti prosedur penelitian 

Dari sampel udara yang didapatkan adalah sebagai berikaut: 

1. Pantai Bira: 

 

Suhu udara = 29,2oc , Kecepatan angina = 2,9 m/s , Kelembaban 

Udara = 84,1% RH 

2. Pantai Mandala 

 

Suhu udara = 29,6oc , Kecepatan angina = 2,7 m/s , Kelembaban 

Udara = 75,2% RH 

3. Kelurahan Tanah Lemo 

 

Suhu udara = 31,2oc , Kecepatan angina = 1,9 m/s 

Kelembaban Udara = 72,9% RH 

C. Metode pengumpulan Data 

 

1. Data Primer 

 

Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer. Data 

primer didapatkan berdasarkan hasil wawancara untuk identitas responden, 

variabel karakteristik Pekerja (usia, jenis kelamin, lama paparan, masa kerja, 

status merokok, kebiasaan menggunakan masker) dan variabel keluhan 

subjektif gangguan pernapasan akut. Selain itu, data primer juga didapatkan 

melalui pengukuran langsung untuk variabel konsentrasi PM10. 

2. Data Sekunder 

 

Merupakan data yang didapatkan dari profil kelurahan tanah lemo serta 

beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian. 
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B. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen penelitian yang digunakan Dalam mengukur konsentrasi 

PM10 dan PM2,5 digunakan alat pengukuran MiniVol TAS Portable Air 

Sampler, untuk mengukur suhu, kelembaban, dan kecepatan angin 

menggunakan alat Anemometer. Sedangkan data keluhan subjektif ispa, 

data karakteristik pekerja diperoleh dari hasil kuesioner dalam bentuk 

pertanyaan-pernyataan terstruktur telah tervalidasi. yang berisi tentang 

variabel yang diteliti, dalam proses pembuatan peta dalam penelitian ini 

menggunakan ArcGIS. 

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan 

 

Pengolahan data dilakukan melalui tahap – tahap sebagai berikut: 

 

a. Data Editing (Mengedit Data) 

 

Tahap ini dilakukan pemeriksaan data yang terkumpul untuk memastikan 

data yang diperoleh terisi dan dapat dibaca dengan baik. 

b. Coding (Pemberian data) 

 

Pada Tahap ini peneliti mengubah data berbentuk kalimat atau huruf 

menjadi angka atau bilangan secara manual. Perbaikan kode ini sangat 

berguna dalam memasukkan data (Data Entry). 

c. Data Entry (Memasukan Data) 

Data yang telah lengkap dimasukkan ke dalam program software 

Microsoft Excel untuk dilakukan analisis. 
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d. Data Cleaning (Membersihkan Data) 

 

e. Pada tahap ini, dilakukan pemeriksaan kembali pada data yang telah 

dimasukkan ke program untuk memastikan data tersebut tidak ada yang 

salah dan siap untuk dianalisis. 

f. Penyajian Data 

 

Data yang telah diolah akan disajikan dalam bentuk tabel dan narasi 

 

2. Teknik Analisis Data 

 

Analisis ini dilakukan untuk mendeskripsikan dari masing-masing variabel 

dependen maupun independen yang diteliti menggunakan tabel distribusi 

frekuensi. Variabel yang diikutsertakan dalam penelitian ini adalah keluhan 

subjektif gangguan pernapasan akut, konsentrasi PM10,serta variabel 

karakteristik individu pekerja meliputi usia, jenis kelamin, lama paparan, masa 

kerja, penggunaan APD masker, serta kebiasaan merokok. 



 

 

BAB IV 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 

1. Kabupaten Bulukumba 

 

Secara kewilayahan, Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat 

dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki Gunung Bawakaraeng – 

Lompobattang, dataran rendah, pantai dan laut lepas. 

Kabupaten Bulukumba terletak di ujung bagian selatan ibu kota Provinsi 

Sulawesi Selatan, terkenal dengan industri perahu phinisi yang banyak 

memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah. 

Luas wilayah Kabupaten Bulukumba 1.154,67 Km2 dengan jarak tempuh dari 

Kota Makassar sekitar 153 Km. 

Kabupaten Bulukumba terletak dibagian selatan dari jazirah Sulawesi 

Selatan dan berjarak 153km dari Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi 

Selatan). Luas wilayah Kabupaten Bulukumba 1.154,67 km² atau 1,85 % dari 

luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. 

Kabupaten Bulukumba terdiri dari 10 Kecamatan yaitu Kecamatan 

Ujung bulu (Ibukota Kabupaten), Kecamatan Gantarang, Kecamatan 

Kindang, Kecamatan Rilau Ale, Kecamatan Bulukumpa, Kecamatan Ujung 

loe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan 

Kecamatan Herlang. 
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Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara 

5°20” sampai 5°40” Lintang Selatan dan 119°50” sampai 120°28” Bujur 

Timur (Sulestiani 2019). 
 

 

Batas-batas wilayah Kabupaten Bulukumba sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara : Kabupaten Sinjai 

b. Sebelah Selatan : Laut Flores 

c. Sebelah Timur : Teluk Bone 

d. Sebelah Barat : Kabupaten Bantaeng 

 

Mitologi penamaan "Bulukumba", konon bersumber dari dua kata 

dalam bahasa Bugis yaitu "Bulu’ku" dan "Mupa" yang dalam bahasa 

Indonesia berarti "masih gunung milik saya atau tetap gunung milik saya" 

(Sofiah 2019). 

Mitos ini pertama kali muncul pada abad ke–17 Masehi ketika terjadi 

perang saudara antara dua kerajaan besar di Sulawesi yaitu Kerajaan Gowa 

http://id.wikipedia.org/wiki/Mitologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Bugis
http://id.wikipedia.org/wiki/Mitos
http://id.wikipedia.org/wiki/Masehi
http://id.wikipedia.org/wiki/Gowa
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dan Kerajaan Bone. Di pesisir pantai yang bernama "Tana Kongkong", di 

situlah utusan Raja Gowa dan Raja Bone bertemu, mereka berunding secara 

damai dan menetapkan batas wilayah pengaruh kerajaan masing-masing 

(Sofiah 2019). 

Bangkeng Buki' (secara harfiah berarti kaki bukit) yang merupakan 

barisan lereng bukit dari Gunung Lompobattang diklaim oleh pihak Kerajaan 

Gowa sebagai batas wilayah kekuasaannya mulai dari Kindang sampai ke 

wilayah bagian timur. Namun pihak Kerajaan Bone berkeras 

mempertahankan Bangkeng Buki' sebagai wilayah kekuasaannya mulai dari 

barat sampai ke selatan.Berawal dari peristiwa tersebut kemudian tercetuslah 

kalimat dalam bahasa Bugis "Bulu'kumupa" yang kemudian pada tingkatan 

dialek tertentu mengalami perubahan proses bunyi menjadi 

"Bulukumba".Konon sejak itulah nama Bulukumba mulai ada dan hingga saat 

ini resmi menjadi sebuah kabupaten(Sofiah 2019). 

Pijakan kebudayaan bulukumba telah tampil menjadi sebuah "legenda 

modern" dalam kancah percaturan kebudayaan nasional, melalui industri 

budaya dalam bentuk perahu, baik itu perahu jenis phinisi, padewakkang, 

lambo, pajala, maupun jenis lepa–lepa yang telah berhasil mencuatkan nama 

Bulukumba di dunia internasional. Kata layar memiliki pemahaman terhadap 

adanya subjek yang bernama perahu sebagai suatu refleksi kreativitas 

masyarakat Bulukumba. Begitu pula dengan Pijakan Keagamaan masyarakat 

Bulukumba telah bersentuhan dengan ajaran agama Islam sejak awal abad ke– 

17 Masehi yang diperkirakan tahun 1605 M (Sofiah 2019). Ajaran agama 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bone
http://id.wikipedia.org/wiki/Legenda
http://id.wikipedia.org/wiki/Internasional
http://id.wikipedia.org/wiki/Agama
http://id.wikipedia.org/wiki/Islam
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Islam ini dibawa oleh tiga ulama besar (waliyullah) dari Pulau Sumatera yang 

masing–masing bergelar Dato Tiro (Bulukumba), Dato Ri bandang 

(Makassar) dan Dato Patimang (Luwu). Ajaran agama Islam yang berintikan 

tasawwuf ini menumbuhkan kesadaran religius bagi penganutnya dan 

menggerakkan sikap keyakinan mereka untuk berlaku zuhud, suci lahir batin, 

selamat dunia dan akhirat dalam kerangka tauhid "mappasewang" (meng-Esa- 

kan Allah SWT) (Sulestiani 2019). 

2. Industri Kerajinan Perahu Phinisi 

 

Sejak dahulu, suku Bugis di Sulawesi Selatan terkenal sebagai pelaut 

yang ulung. Mereka sangat piawai dalam mengarungi lautan dan samudera 

luas hingga ke berbagai kawasan di Nusantara dengan menggunakan perahu 

Pinisi (Ayu Pratiwi 2019). 

Perahu Pinisi termasuk alat transportasi laut tradisional masyarakat 

Bugis yang sudah terkenal sejak berabad-abad yang lalu. Menurut cerita di 

dalam naskah Lontarak I Babad La Lagaligo, Perahu Pinisi sudah ada sekitar 

abad ke-14 M. Menurut naskah tersebut, Perahu Pinisi pertama kali dibuat 

oleh Sawerigading, Putra Mahkota Kerajaan Luwu. Bahan untuk membuat 

perahu tersebut diambil dari pohon welengreng (pohon dewata) yang terkenal 

sangat kokoh dan tidak mudah rapuh. Namun, sebelum pohon itu ditebang, 

terlebih dahulu dilaksanakan upacara khusus agar penunggunya bersedia 

pindah ke pohon lainnya. Sawerigading membuat perahu tersebut untuk 

berlayar menuju negeri Tiongkok hendak meminang Putri Tiongkok yang 

bernama We Cudai (Sulestiani 2019). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Luwu
http://id.wikipedia.org/wiki/Tasawwuf
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Singkat cerita, Sawerigading berhasil memperistri Puteri We Cudai. 

Setelah beberapa lama tinggal di Tiongkok, Sawerigading rindu kepada 

kampung halamannya. Dengan menggunakan perahunya yang dulu, ia 

berlayar ke Luwu. Namun, ketika perahunya akan memasuki pantai Luwu, 

tiba-tiba gelombang besar menghantam perahunya hingga pecah. Pecahan- 

pecahan perahunya terdampar ke 3 (tiga) tempat di wilayah Kabupaten 

Bulukumba, yaitu di Kelurahan Ara, Tana Beru, dan Lemo-lemo. Oleh 

masyarakat dari ketiga kelurahan tersebut, bagian-bagian perahu itu kemudian 

dirakit kembali menjadi sebuah perahu yang megah dan dinamakan Perahu 

Pinisi (Sulestiani 2019). 

Hingga saat ini, Kabupaten Bulukumba masih dikenal sebagai produsen 

Perahu Pinisi, dimana para pengrajinnya tetap mempertahankan tradisi dalam 

pembuatan perahu tersebut, terutama di Kelurahan Tanah Beru Kabupaten 

Bulukumba (Sulestiani 2019). 

Ketika berada di Pusat Kerajinan Perahu Pinisi di Tanah Beru, para 

pengunjung akan berdecak kagum melihat kepiawaian para pengrajinnya 

membuat Perahu Pinisi. Mereka mampu membuat perahu yang sangat kokoh 

dan megah hanya berdasarkan pada pengalaman dan pengetahuan yang 

diperoleh dari nenek moyang mereka, tanpa menggunakan gambar atau 

kepustakaan tertulis. Sejarah membuktikan bahwa Perahu Pinisi Nusantara 

telah berhasil berlayar ke Vancouver Kanada, Amerika Serikat, pada tahun 

1986.  Oleh  karena  kepiawaian  para  pengrajin  tersebut,  Kabupaten 
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Bulukumba dijuluki sebagai Butta Panrita Lopi, yaitu bumi atau tanah para 

ahli pembuat Perahu Pinisi (Ayu Pratiwi 2019). 

Pembuatan Perahu Pinisi cukup unik, karena proses pembuatannya 

memadukan keterampilan teknis dengan kekuatan magis. Tahap pertama 

dimulai dengan penentuan hari baik untuk mencari kayu (bahan baku). Hari 

baik untuk mencari kayu biasanya jatuh pada hari ke-5 dan ke-7 pada 

bulan yang sedang berjalan. Angka 5 menyimbolkan naparilimai dalle‘na, 

yang berarti rezeki sudah di tangan, sedangkan angka 7 menyimbolkan 

natujuangngi dalle‘na, yang berarti selalu mendapat rezeki. Tahap selanjutnya 

adalah menebang, mengeringkan dan memotong kayu. Kemudian kayu atau 

bahan baku tersebut dirakit menjadi sebuah perahu dengan memasang lunas, 

papan, mendempul nya, dan memasang tiang layar. Tahap terakhir adalah 

peluncuran perahu ke laut (Ayu Pratiwi 2019). 

Tiap-tiap tahap tersebut selalu diadakan upacara-upacara adat tertentu. 

Sebelum perahu Pinisi diluncurkan ke laut, terlebih dahulu dilaksanakan 

upacara maccera lopi (mensucikan perahu) yang ditandai dengan 

penyembelihan binatang. Jika Perahu Pinisi itu berbobot kurang dari 100 ton, 

maka binatang yang disembelih adalah seekor kambing, dan jika bobotnya 

lebih dari 100 ton, maka binatang yang disembelih adalah seekor sapi 

(Sulestiani 2019). 
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B. Hasil penelitian 

 

a. Karakteristik dan waktu kerja responden 

 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data mengenai karakteristik 

responden sebagai berikut. 

Tabel 4.1 karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, 

perokok, dan pengguna masker 
Karakteristik Responden Jumlah % 

Jenis Kelamin Laki-Laki 100 100 
 28-34 12 17,1 
 35-41 18 25,7 

Usia 
42-48 23 32,9 

49-55 12 17,1 
 66-62 4 5,7 
 63-69 1 1,4 

Perokok Ya 58 82,9 
 Tidak 12 17,1 

Penggunaan Masker Sering 23 32,9 
 Kadang-kadang 47 67,1 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa seluruh responden 

berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 100 (100%) responden, berdasarkan 

karakteristik usia, usia responden paling banyak pada usia 41-42 tahun dengan 

jumlah 23 (32,9%) responden, sedangkan usia paling sedikit pada usia 63-69 

tahun, yaitu sebanyak 1 (1,4%) responden. Diketahui bahwa responden yang 

merokok sebanyak 58 (82,9%) responden, dan yang tidak merokok sebanyak 

12 (17,1%) responden. Menurut karakteristik responden , diketahui bahwa 

responden yang menggunakan masker dikategori sering sebanyak 23 (32,9%), 

sedangkan kategori kadang-kadang sebanyak 47 (67,1%) responden. 
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Tabel 4.2 karakteristik lokasi kerja dan waktu kerja responden 
Karakteristik Responden Jumlah % 

Tempat Kerja Pantai Bira 26 37,1 
 Tanah Lemo 22 31,4 
 Pantai Mandala 22 31,4 

Lama Kerja 1-3 Tahun 42 60,0 
 4-6 Tahun 16 22,9 
 7-9 Tahun 12 17,1 

Jam Kerja 6 Jam 4 5,7 
 7 Jam 23 32,9 
 8 Jam 31 44,3 

 9 Jam 12 17,1 

Hari Kerja 5 Jam 4 5,7 
 6 Jam 29 41,4 
 7 Jam 37 52,9 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa banyaknya responden yang 

bekerja di pantai bira berjumlah 26 (37,1%) responden, banyaknya responden 

yang bekerja di tanah lemo berjumlah 22 (31,4%) responden, dan sebanyak 

22 (31,4%) responden bekerja dipantai mandala. Berdasarkan karakteristik 

lama kerja, responden dengan lama kerja 1-3 tahun sebanyak 42 (60,0) 

responden, lama kerja 4-6 tahun sebanyak 16 (22,9%), dan responden dengan 

lama kerja 7-9 tahun sebanyak 12 (17,1%) responden. Berdasarkan 

karakteristik jam kerja, diketahui bahwa jam kerja paling banyak pada 8 jam 

berjumlah 31 (44,3%) responden, sedangkan jam kerja paling sedikit pada 6 

jam berjumlah 4 (5,7%) responden. Adapun berdasarkan hari kerja, diketahui 

bahwa responden dengan 5 hari kerja berjumlah 4 (5,7) responden, pada 6 

hari kerja berjumlah 29 (41,4) responden, dan pada 7 hari kerja berjumlah 37 

(52%) responden. 
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Tabel 4.3 Karakteristik responden berdasarkan keluhan responden 
Gejala ISPA  Jumlah % 

Batuk Ya 48 68,8 
 Tidak 22 31,4 

Pilek Ya 32 44,3 
 Tidak 39 55,7 

Suara Serak Ya 23 32,9 
 Tidak 47 67,1 

Keluar Cairan Di telinga Ya 26 37,1 
 Tidak 44 62,9 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dijelaskan bahwa responden yang 

mengalami keluhan batuk sebanyak 48 (68,8%) responden, sedangkan yang 

tidak mengalami keluhan batuk sebanyak 22 (31,4%) responden. Diketahui 

responden yang mengalami keluhan pilek sebanyak 32 (44,3%) responden, 

sedangkan yang tidak mengalami pilek sebanyak 39 (55,7%) responden. 

Kemudian responden yang mengalami keluhan suara serak berjumlah 23 

(32,9%) responden, dan yang tidak mengalami keluhan suara serak berjumlah 

47 (67,1%) responden. Adapun untuk responden yang mengalami keluhan 

keluar cairan di telinga berjumlah 26 (37,1%) responden, dan yang tidak 

mengalami keluhan keluar cairan di telinga berjumlah 44 (62,9%) responden. 

b. Konsentrasi PM10 dan PM2,5 di lokasi pembuatan perahu Phinisi 

Data konsentrasi PM10 dan PM2,5 di lokasi penelitian diperoleh dari hasil 

pengukuran dengan menggunakan alat Hazard Dust Epam-5000. Pengukuran 

dilakukan pada setiap titik area kerja pekerja. Pengukuran. 

Hasil pengukuran konsentrasi PM10 dan PM2,5 pada area pembuatan 

kapal phinisi adalah sebagai berikut : 



65 
 

 

 

 

 
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Konsentrasi PM10 dan PM2,5 Di Area 

 Kerja Industri Perahu Phinisi Di, Kec. Bonto Bahari, Kab Bulukumba 

 

Titik pengukuran 

 

Pengukuran 

Rata-rata 

Konsentrasi PM10 

dan PM2,5 (g/m3) 

NAB 

150 g/m3 dan 
65 g/m3

 

  TMS/MS 

Pantai Bira 
PM10 4,02 TMS 

PM2,5                  <0,1 TMS 

Tanah Lemo PM10 10,2 TMS 
 PM2,5 0,91 TMS 

Pantai Mandala 
PM10 9,18 TMS 

PM2,5                  0,94 TMS 

Sumber : Data Primer 2023 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai ambang batas konsentrasi 

PM10 adalah 150g/m3 dan PM2,5 adalah 65g/m3, di Pantai Bira dengan kadar 

PM10 sebesar 4,02g/m3 dan kadar PM2,5 sebesar <0,1g/m3 dimana kadar 

tersebut tidak melebihi nilai ambang batas, pada Kelurahan Tanah Lemo 

dengan kadar PM10 sebesar 10,2g/m3 dan kadar PM2,5 sebesar 0,91g/m3 dimana 

kadar PM10 di lokasi tersebut tidak melebihi nilai ambang batas, pada Pantai 

Mandala dengan kadar PM10 sebesar 9,18g/m3 dan kadar PM2,5 sebesar 

0,94g/m3 dimana kadar PM di lokasi tersebut tidak melebihi nilai ambang 

batas. 

c. Gambaran Usia Pekerja Dengan Keluhan ISPA 

 

Tabel 4.5 Gambaran Usia Pekerja Dengan Keluhan ISPA 

KARAKTERISTIK 

RESPONDEN 

 KELUHAN ISPA  

YA % TIDAK % Total 
 28-34 9 75 3 25 12 
 35-41 13 72,2 5 27,8 18 

Umur 
42-48 12 52,2 11 47,8 23 

49-55 11 91,7 1 8,3 12 
 56-62 2 50 2 50 4 
 63-69 1 100 0 0 1 

Jenis Kelamin Laki-Laki 48 68,6 22 31,4 70 

Sumber : Data Primer, 2023 
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Berdasarkan Tabel 4.5 usia pekerja terbanyak rentang usia antara 35-41 

tahun dengan jumlah 13 orang dengan presentasi (72,2%). Hasil dari 

penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa usia pekerja yang 

memenuhi syarat atau yang tidak berisiko sebanyak 11 orang (47,8%). 

d. Gambaran kebiasaan merokok dengan keluhan ISPA 

 

Tabel 4.6 Gambaran Kebiasaan Merokok Dengan Keluhan ISPA 

KEBIASAAN MEROKOK 
 KELUHAN ISPA  

YA % TIDAK % Total 

Riwayat 

Merokok 

Ya 48 70,6 20 29,4 68 

Tidak 0 0 2 100 2 

Merokok 
Ya 41 70,7 17 29,3 58 

Tidak 7 58,3 5 41,7 12 
 10 Batang 22 66,7 11 33,3 33 

Jumlah Rokok/ 

Hari 

12 Batang 12 80 3 20 15 

15 Batang 7 63,6 4 36,4 11 

8 Batang 7 77,8 2 22,2 9 
 0 Batang 0 0 2 100 2 
 Tidak Pernah 0 0 2 100 2 
 17 Tahun 8 72,7 3 27,3 11 
 18 Tahun 2 40 3 60 5 
 19 Tahun 8 72,7 3 27,3 11 

Umur Pertama 

Merokok 

20 Tahun 23 79,3 6 20,7 29 

21 Tahun 1 100 0 0 1 
 22 Tahun 3 75 1 25 4 
 23 Tahun 1 50 1 50 2 
 25 Tahun 2 50 2 50 4 
 27 Tahun 0 0 1 100 1 

Sumber : Data Primer, 2023 

 

Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa pekerja yang merokok sebanyak 58 orang 

dan memiliki keluhan ispa sebanyak 41 orang (70,7%) dan yang tidak 

merokok sebanyak 12 orang dan yang memiliki keluhan sebanyak 7 (58,3%), 

terdapat 68 orang yang memiliki riwayat merokok dan sebanyak 48 orang 

(70,6%) orang memiliki keluhan ISPA sedangkan 2 orang yang tidak 

memiliki riwayat merokok tidak memiliki keluhan ISPA, pekerja yang 
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merokok sebanyak 10 batang/ hari memiliki keluhan ISPA tertinggi dengan 

jumlah sebanyak 22 orang (66,7) dari 33 orang dan 11 orang (33,3) tidak 

memiliki Keluhan ISPA, kemudian 23 orang yang memiliki keluhan ISPA 

pada usia 20 tahun pertama kali merokok, angka keluhan ISPA tertinggi 

terdapat pada usia 20 tahun pertama kali merokok. 

e. Gambaran penggunaan masker dan keluhan ISPA 

 

Tabel 4.7 Gambaran Penggunaan Masker Dengan Keluhan ISPA 

PENGGUNAAN 

MASKER 

  KELUHAN ISPA  

YA % TIDAK % Total 

Penggunaan 

Masker 

Ya 15 65,2 8 34,8 23 

Kadang- 

Kadang 

33 70,2 14 
29,8 

47 

Jenis 

Masker 

Kain 33 70,2 14 29,8 47 

Medis 15 65,2 8 34,8 23 

Sumber : Data Primer, 2023 

Jika dilihat tabel diatas maka hampir seluruh pekerja menggunakan 

APD dengan jumlah 40 responden sedangkan yang mengalami keluhan ISPA 

sebanyak 15 (65,2%). Jenis masker juga mempengaruhi jumlah pekerja yang 

memiliki keluhan ISPA, pengguna masker kain lebih rentan terkena ISPA 

dibandingkan pekerja yang menggunakan masker medis, terdapat 33 pekerja 

yang memiliki keluhan ISPA yang menggunakan masker kain dan pengguna 

masker medis terdapat 15 orang yang memiliki keluhan. 

f. Gambaran masa kerja dengan keluhan ISPA 

Tabel 4.8 Gambaran Masa Kerja Dengan Keluhan ISPA 

MASA KERJA 
  KELUHAN ISPA  

YA % TIDAK % Total 
 1-3 Tahun 26 61,9 16 38,1 42 

Tahun Kerja 4-6 Tahun 10 62,5 6 37,5 16 
 7-9 Tahun 12 100 0 0 12 

Sumber : Data Primer, 2023 
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Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa pekerja paling lama 

menggeluti pekerjaan sebagai pengrajin phinisi selama 7-9 tahun sebanyak 12 

orang dan lama kerja paling banyak di rentang 1-3 tahun dengan jumlah 42 

orang dan yang memiliki keluhan sebanyak 26 orang (61,9%). 

g. Gambaran lama paparan dengan keluhan ISPA 

 

Tabel 4.9 Gambaran Lama Paparan Dengan Keluhan ISPA 

LAMA PAPARAN 
 KELUHAN ISPA  

YA % TIDAK % Total 
 5 Hari 3 75 1 25 4 

Hari Kerja 6 Hari 18 62,1 11 37,9 29 
 7 Hari 27 73 10 27 37 
 6 Jam 1 25 3 75 4 

Durasi Kerja 
7 Jam 13 56,5 10 43,5 23 

8 Jam 24 77,4 7 22,6 31 
 9 Jam 10 83,3 2 16,7 12 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan Tabel 4.9. dapat dilihat bahwa pekerja paling lama bekerja 

di lokasi pembuatan perahu phinisi selama 7 hari sebanyak 37 orang dan lama 

kerja paling banyak di 8 jam dengan jumlah 31 orang dan yang memiliki 

keluhan sebanyak 27 orang (73%). 

h. Gambaran Paparan PM dengan Keluhan ISPA 

 

Tabel 4.10 Gambaran Paparan PM Dengan Keluhan ISPA 

PAPARAN PM 
 KELUHAN ISPA  

YA % TIDAK % Total 
 Pantai Bira 17 65,4 9 34,6 26 

PM10 Tanah Lemo 15 68,2 7 31,8 22 
 Pantai Mandala 16 73,7 6 27,3 22 
 Pantai Bira 17 65,4 9 34,6 26 
PM2,5 Tanah Lemo 15 68,2 7 31,8 22 

 Pantai Mandala 16 73,7 6 27,3 22 

Sumber : Data Primer, 2023 
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Berdasarkan Tabel 4.10 . dapat dilihat bahwa pekerja paling banyak di 

lokasi Pantai Bira sebanyak 26 orang dan yang memiliki keluhan sebanyak 17 

orang (65,4%), dimana kadar PM10 dan PM2,5 tertinggi terdapat di Pantai Bira 

dengan kadar PM10 sebesar 167g/m3 dan kadar PM2,5 sebesar 67g/m3. 

C. Pembahasan Penelitian 

 

1. Distribusi Frekuensi Konsentrasi PM Di Are Kerja Pembuatan 

Perahu Phinisi 

Menurut kementrian kesehatan infeksi saluran pernafasan (ISPA) 

merupakan penyakit infeksi yang menyerang saluran pernapasan mulai 

hidung hingga Alveoli. Klasifikasi ISPA berdasarkan tingkat keparahannya 

adalah terbagi menjadi ISPA ringan, ISPA sedang, dan ISPA berat. 

Gejala yang dapat timbul ketika terkena ISPA ringan diantaranya ialah 

batuk (tanpa pernapasan cepat < 40 kali/menit), pilek (keluarnya cairan dari 

rongga hidung), serak (suara parau) yang disertai atau tanpa disertai demam 

(suhu tubuh > 37oC), serta keluarnya cairan dari telinga tanpa rasa sakit 

(Dirjen P2PL, 2009). Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 38 (92.7%) 

responden memiliki keluhan yang sesuai dengan P2PL. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa kemungkinan ada pekerja yang menderita ISPA. 

Sebagaimana ditinjau dari area kerja kapal phinisi terbagi menjadi 3 

wilayah kerja di Pantai Mandala, Pantai Bira, dan Tanah lemo. Hasil 

pengukuran di dapatkan kadar di Pantai Mandala menghasilkan rata-rata 9,18 

g/m3  untuk PM10 dan 0,94 g/m3 untuk PM2,5, di Pantai Bira dengan rata-rata 

PM10 4,02 g/m3  dan <0,1 g/m3 PM2,5
 , dan Tanah Lemo dengan rata-rata 10,2 

g/m3  dan 0,91 g/m3 untuk PM2,5 Adanya perbedaan kandar PM10 dan PM2,5 

disebabkan karena cuaca dan 
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geografis lokasi yang berbeda seperti pada penelitian (Miftaful Munir 2010), 

yang menyatakan bahwa ada hubungan antara kondisi cuaca, letak geografis 

dan kadar PM, dimana periode November hingga Januari atau pada saat 

musim hujan kadar debu mengalami penurunan kadar hal ini disebabkan 

karena semakin tinggi kadar kelembaban maka semakin rendah kadar PM, 

penelitian ini sejalan dengan (Roswiantiri 2007). Jika dilihat dari nilai rata- 

rata kadar PM10 dan PM2,5 di area kerja yang sesuai dengan peraturan 

kementerian lingkungan hidup nomor 12 tahun 2012 bahwa batas maksimum 

kadar PM10 di area kerja sebanyak 150 g/m3 dan 65 g/m3 untuk PM2,5 hanya 

Pantai Mandala yang sesuai dengan Peraturan Kementerian Lingkungan 

Hidup. 

Ketika manusia bernapas, PM10 di udara akan terbawa sampai masuk ke 

saluran pernapasan manusia. Di dalam saluran tersebut partikel-partikel 

tersebut akan berkumpul. Dengan ukuran yang sangat kecil maka partikel 

tersebut dapat dengan mudah sampai ke alveoli. Partikel berukuran 5-30 µm 

akan mengendap pada saluran pernapasan bagian atas seperti hidung dan 

tenggorokan. Sedangkan partikel berdiameter 3-5 µm akan terkumpul di 

saluran pernapasan bagian bawah seperti trakea, bronkus dan bronkiolus. 

Partikel dengan ukuran 1-3 mikron mampu mencapai di permukaan alveoli. 
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Sementara itu partikel dengan ukuran 0,5-1 mikron hingga di 

permukaan alveoli dan dapat menyebabkan fibrosis paru. Dan partikel dengan 

ukuran lebih kecil yaitu 0,1-0,5 mikron dapat melayang di permukaan alveoli. 

Pada saluran-saluran tersebutlah partikel akan mengendap dan menimbulkan 

iritasi. Jika tidak, sistem pertahanan oleh mukosiliar akan membawanya 

masuk terserap di saluran pencernaan. Partikel yang lebih halus lagi dengan 

ukuran dibawah 1 µm dapat mencapai alveolus dengan mudah dan tertimbun 

disana. Sementara dalam alveolus endapannya dapat diabsorpsi menuju 

sistem sirkulasi maka dari itu paparan partikulat matter ini juga dapat 

menimbulkan gangguan pada sistem kardiovaskular. Pada alveolus ini, sistem 

pertahanan tubuh yang ada ialah sel-sel fagosit / makrofag yang dapat 

memakan atau menghancurkan partikel tersebut (Lindawaty 2010). 

Sementara itu partikel yang jauh lebih halus lagi akan keluar dari saluran 

pernapasan saat nafas dihembuskan. 

Jalur pajanan PM2,5 ke dalam tubuh manusia yaitu melalui udara 

(saluran pernapasan). Sistem pernapasan memiliki beberapa pertahanan yang 

berperan untuk mencegah masuknya partikel-partikel, baik berbentuk padat 

maupun berbentuk cair, ke dalam paru-paru. Ketika manusia bernapas, tidak 

hanya oksigen yang masuk ke dalam tubuh tetapi juga terdapat debu, bakteri, 

virus, spora jamur, dan lain-lain. 

Sistem pernapasan bermula dari hidung, tenggorokan, bronkus, cabang- 

cabang bronkiolus hingga alveoli telah dilengkapi oleh sistem pertahanan 

tubuh.  Bulu-bulu  hidung  akan  mencegah  masuknya  partikel-partikel 
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berukuran besar, sedangkan partikel-partikel yang lebih kecil akan dicegah 

masuk oleh membran mukosa yang terdapat di sepanjang sistem pernapasan 

(Putri 2012). Namun, pada beberapa bagian sistem pernapasan terdapat bulu- 

bulu halus (silia) yang bergerak ke depan dan ke belakang bersama dengan 

mukosa sehingga menyebabkan partikel yang ditangkap oleh mukosa terlepas 

keluar dari sistem pernapasan menuju tenggorokan dan akhirnya tertelan. 

Debu yang masuk ke dalam tubuh dapat melalui saluran pernapasan 

menimbulkan reaksi pertahanan dalam tubuh berupa batuk dan bersin. 

Partikel yang berada di udara memberikan efek terhadap kesehatan manusia 

berupa iritasi saluran pernapasan hingga kesulitan bernapas. Iritasi pada 

saluran pernapasan yang dapat menyebabkan gangguan pergerakan silia 

sehingga menjadi lambat dan tidak dapat membersihkan saluran pernapasan 

(Nirmala and Prasasti 2016). Gangguan pernapasan yang dialami oleh 

manusia ditandai dengan adanya keluhan batuk, batuk berdahak, sesak nafas. 

Keluhan kesehatan pada pekerja dapat dipengaruhi oleh faktor dari 

karakteristik pekerja. Faktor yang dapat berpengaruh terhadap keluhan 

kesehatan meliputi jenis kelamin, umur, riwayat penyakit, masa kerja, lama 

kerja, penggunaan APD, kegiatan merokok, status gizi pekerja, dan kegiatan 

olah raga (Nirmala and Prasasti 2016). 

2. Gambaran Usia Pekerja Dengan Keluhan Subjektif ISPA 

Usia merupakan salah satu faktor yang diduga dapat mempengaruhi 

timbulnya keluhan subjektif gangguan pernapasan akut. Usia dapat 

mempengaruhi  seseorang  dalam  aktivitas  yang  dilakukan  pada 
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kesehariannya.Selain itu juga dapat mempengaruhi kondisi fungsi organ paru 

yang ditunjukkan dengan nilai kapasitas vital parunya. 

Data yang didapatkan dari penelitian ini adalah kebanyakan pekerja 

berusia di atas 40 tahun memiliki keluhan subjektif hal ini disebabkan karena 

manusia yang bekerja di atas 40 tahun memiliki resiko penyakit yang lebih 

besar karena fungsi organ vital yang mulai menurun (Fitriyani. 2011). Melalui 

teori tersebut maka diasumsikan bahwa semakin bertambahnya usia seseorang 

maka kerentanan terhadap efek paparan akan semakin meningkat.Jika dilihat 

distribusi frekuensi ada 12 yang di bawah 40 tahun dan memiliki keluhan 

sebanyak 9 orang (75%) serta yang tidak memiliki keluhan sebanyak 3(25 %) 

orang, sedang seluruh usia yang memiliki usia dengan kategori berisiko 

semuanya memiliki keluhan. Hasil penelitian serupa (Riski et al 2019) 

menyimpulkan bahwa umur sangat berpengaruh dengan gangguan pernafasan 

akut yang terjadi bahwa pekerja yang memiliki usia rentan (>40 tahun) sangat 

berisiko terkena ISPA. 

3. Gambaran Lama Paparan Dengan Keluhan Subjektif ISPA 

 

Dalam menghitung suatu pajanan tertentu harus diperhitungkan faktor 

waktu yaitu berapa lama masing-masing individu terpajan oleh zat tertentu 

(Kurniasari, 2013). Dari penelitian ini menyatakan bahwa semua responden 

yang didapatkan peneliti semuanya bekerja mulai pada pukul 07.00-17.00, 

dan istirahat pada pukul 12.00-13.00 yang berarti responden aktif bekerja 

selama 9 jam/hari atau 63 jam/minggu sehingga hasil penelitian ini 

menyatakan pekerja sangat beresiko terkena ISPA hal ini sejalan dengan 



74 
 

 

 

 

 

penelitian dari penelitian (Kiki Amaliyah 2015) menyatakan bahwa semakin 

lama pekerja terpapar maka semakin besar pula resikonya terkena gangguan 

paru. Dalam kasus ini jika dilihat dari peraturan menteri tenaga kerja tahun 

2011 yang menyatakan bahwa jam kerja maksimal yakni 40 jam/minggu 

sehingga di industri phinisi jelas melanggar aturan yang telah ditetapkan 

kemenkes tentang batas maksimal jam kerja. 

Lamanya jam kerja atau waktu terpapar pekerja disebabkan karena 

pekerja diharuskan mencapai target pembuatan kapal, belum lagi cuaca atau 

waktu yang harus dikondisikan untuk menyelesaikan pembuatan kapal 

tersebut. 

Partikel debu di tempat kerja dapat mempengaruhi respiratory tract 

pekerja disebabkan karakteristik dedu yang dapat beterbangan di udara 

dengan kurun waktu tertentu sehingga terhirup saat bernapas (inspirasi). 

Paparan debu tersebut jika berlangsung dalam jangka waktu lama akan 

menyebabkan penurunan fungsi paru (Sunuh and Subagyo 2022). 

Penelitian ini didukung dengan teori (Brown 1996) debu yang masuk 

melalui saluran napas akan menyebabkan resistensi (debu yang masuk dan 

menempel pada saluran pernapasan dapat menyebabkan gangguan pada 

saluran pernapasan). Lamanya paparan debu terhadap tenaga kerja juga 

dianggap sebgai salah satu faktor resiko yang dapat mempengaruhi keparahan 

penyakit gangguan pernapasan yang diderita oleh pekerja. Ketika seseorang 

bekerja dan mengalami paparan debu dalam waktu yang lama akan 

memyebabkan penumpukan debu pada saluran pernapasan yang berdampak 
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pada gangguan obstruktif, mengurangi kemampuan ekspirasi dan gangguan 

restriktif mengurangi kemampuan paru paru dalam menghirup udara, hingga 

dapat mengurangi kemampuan beraktivitas sehari-hari (Sunuh and Subagyo 

2022). 

Penyakit batuk, bronkhitis akut dan kronik, sakit tenggorokan, 

pneumonia, asma, emphysema paru, dan kanker paru merupakan perwujudan 

penyakit saluran pernapasan, sebagai dampak pemajanan atas pencemar udara 

secara terus-menerus dan dalam waktu relatif lama. Pencemaran udara dari 

industri, asap kendaraan, dan debu di dalam maupun luar ruangan adalah salah 

satu penyebab infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) (Sunuh and Subagyo 

2022). 

4. Gambaran Lama Kerja Dengan Keluhan Subjektif ISPA 

 

Dalam penelitian tentang lama kerja ini merupakan pertama kalinya 

pekerja mulai bekerja sebagai pengrajin kapal karena semakin lama seseorang 

bekerja maka semakin besar dan lama pula waktu terpaparnya di area kerja. 

Hasil penelitian yang didapatkan dari 70 responden, pekerja yang 

bekerja selama 7-9 tahun sebanyak 12 orang dengan pekerja yang mengalami 

keluhan sebanyak 12 orang (100%) dan yang tidak mengalami keluhan 0 

(0%), sedang pekerja dengan lama kerja 1-3 tahun sebanyak 42 dengan yang 

mengalami keluhan sebanyak 26 (61,9%) dan yang tidak mengalami keluhan 

sebanyak 16 orang (38,1%), 4-6 tahun sebanyak 16 responden yang 

mengalami keluhan sebanyak 10 orang (62,5%) dan yang tidak mengalami 

keluhan sebanyak 6 orang (37,5%). 
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Berdasarkan hasil penelitian bahwa tidak semua pekerja sudah 

menjalani profesinya di atas 5 tahun dan kebanyakan responden memulainya 

di usia remaja padahal semakin lama seseorang bekerja maka semakin lama 

dan semakin besar pula resiko terpapar debu yang berada di lingkungan 

kerjanya (Suma’mur, 2009). Namun, ada beberapa responden yang tidak 

mengalami keluhan yakni sebanyak 24 responden. 

Adanya responden yang tidak mengalami keluhan disebabkan karena 

perilaku dimana responden yang tidak mengalami keluhan karena tidak 

berstatus merokok serta pola makan dan gizi yang mereka jaga serta usia dari 

responden tersebut, berdasarkan penelitian Aryo Purnomo pada tahun 2015 

tentang Pajanan Debu Kayu terhadap Gejala ISPA dijelaskan bawa lama kerja 

dengan penyebab ISPA penyebabnya bukan hanya sekedar lamanya 

seseorang bekerja tetapi ada juga faktor lain yang dialami oleh individu itu 

sendiri. 

5. Gambaran Status Merokok Dengan Keluhan Subjektif ISPA 

 

Rokok merupakan salah satu faktor resiko gangguan pernafasan 

(Nurrazzakkinah, 2013). Banyaknya kasus akibat rokok sehingga pemerintah 

membuat aturan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) nomor 209 tahun 

2019, sejalan dengan itu Muhamadiyah yang merupakan organisasi islam 

mengeluarkan Fatwa nomor 6/SM/MTT/III/2010 tanggal 22 Rabbiul awal 

1431 H/08 maret 2010 tentang rokok yang merugikan kesehatan dan 

dinyatakan haram. 

Merokok hukumnya adalah haram karena : 
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a. Merokok termasuk kategori perbuatan meralukan khaba‟is yang 

dilarang dalam Q.S. Al-A’raf /7:157. 

 

ىةِ وَ  يَّ الَّذِيْ يَجِدوُْنَهٗ مَكْتوُْبًا عِنْدهَُمْ فِى التَّوْر  سُوْلَ النَّبِيَّ الْْمُ ِ نْجِيْلِ يَأمُْرُهُمْ الََّذِيْنَ يتََّبعِوُْنَ الرَّ الِْْ  

تِ  الطَّي بِ  لهَُمُ  وَيحُِلُّ  الْمُنْكَرِ  عَنِ  ىهُمْ  وَينَْه  عَنْهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ  وَيَضَعُ  ىِٕثَ  الْخَب ۤ عَليَْهِمُ  مُ  وَيحَُر ِ   

النُّ  وَاتَّبعَوُا  وَنَصَرُوْهُ  رُوْهُ  وَعَزَّ بِهٖ  مَنوُْا  ا  فَالَّذِيْنَ  عَليَْهِمْ   كَانتَْ  الَّتِيْ  لَ  وَالَْْغْل  وْرَ اِصْرَهُمْ   

ىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ 
 ࣖ الَّذِيْٰٓ انُْزِلَ مَعَهٰٗٓ  اوُل ۤ

Terjemahnya: “(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi 

yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat 

dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka 

mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan 

yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan 

mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari 

mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. 

Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, 

menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan 

kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung. 

b. Perbuatan merokok mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam 

kebinasaan dan bahkan perbuatan bunuh diri secara perlahan 

sehingga oleh karena itu bertentangan dengan larangan al-Quran 

Q.S. Al-Baqarah /2:195. 

 

ۖ  اِنَّ اٰللَّ يحُِبُّ الۡمُحۡسِنيِۡنَ  ۛ ۖ  وَاحَۡسِنوُۡا  ۛ ۖ   وَانَۡفِقوُۡا فِىۡ سَبيِۡلِ اٰللِّ وَلَْ تلُۡقوُۡا بِايَۡدِيۡكُمۡ اِلَى التَّهۡلكَُةِ 

 

Terjemahnya: 
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“ Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah 

kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat 

baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

berbuat baik. 

c. Perbuatan merokok membahayakan diri dan orang lain yang terkena 

papara asap rokok sebab rokok adalah zat adaktif dan berbahaya 

sebagaimana telah disepakati oleh para ahli medis dan para 

akademisi dan oleh karena itu merokok bertentangan dengan prinsip 

syariah dalam hadits Nabi SAW bahwa tidak ada perbuatan 

membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. 

d. Rokok diakui sebagai zat adikatif dan mengandung unsur racun yang 

membahayakan walaupun tidak seketika melainkan dalam beberapa 

waktu kemudian sehingga oleh karena itu perbuatan merokok 

termasuk kategori melakukan sesuatu yang melemahkan sehingga 

bertentangan dengan hadits Nabi saw yang melarang setiap perkara 

yang memabukkan dan melemahkan. 

e. Oleh kareana merokok jelas membahayakan kesehatan bagi perokok 

dan orang sekitar yang terkena paparan asap rokok, maka 

pepbelanjaan uang untuk rorkok berarti melakukan perbuatan 

mubazir (pemborosan) yang dilarang dalam 

Q.S. Al-Isra’ /17:26. 

 

رْ   ى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبيِْلِ وَلَْ تبَُذ ِ تِ ذاَ الْقرُْب    تبَْذِيْرًاوَا 
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Terjemagnya: “ 

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, 

kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah 

kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. 

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara 

syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”. (PP 

Muhammadiyah 2019) 

Status merokok dalam penelitian ini adalah status konsumsi rokok 

setiap harinya oleh petugas baik saat bekerja maupun tidak bekerja. Kategori 

status merokok pada penelitian ini mengacu pada standar WHO yang 

menghitung status merokok dihitung sejak 6 bulan sebelum penelitian 

Distribusi Frekuensi yang didapatkan dari 58 responden yang merokok 

dan 41 orang (70,7%) mengalami keluhan dan 17 ( 29,3%) yang tidak 

mengalami keluhan dan sebanyak 12 responden yang berstatus tidak merokok 

dengan 7 (58,3%) responden yang mengalami keluhan dan 5 (41,7%) yang 

tidak mengalami keluhan. 

Berdasarkan data penelitian yang didapatkan ada pekerja yang merokok 

tapi tidak mengalami keluhan, setelah wawancara secara mendalam mereka 

tidak merokok secara aktif atau menghabiskan rokok lebih dari setengah 

bungkus perharinya selain itu mereka menjaga gizi dan pola makan seperti 

dalam penelitian yang menyatakan bahwa (Ahyanti, et al 2016) yang 

menyatakan bahwa status gizi sangat berpengaruh terhadap ketahanan tubuh 

manusia.
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Penelitian lainnya menemukan bahwa nilai Arus Puncak Ekspirasi 

(APE) pada orang dengan derajat merokok berat lebih kecil dibandingkan 

nilai APE pada orang dengan derajat merokok ringan (Santosa, Purwito, & 

Widjaja, 2004). Hal tersebut dikarenakan pada perokok berat sudah banyak 

fungsi organ paru yang terganggu yang dipengaruhi oleh lama waktu merokok 

dan jumlah batang rokok per hari yang dikonsumsi, sehingga jalur napas 

mengalami penyempitan akibat iritasi terus menerus pada saluran napas. 

Semakin kecil APE berarti saluran napas menjadi lebih sempit dan 

kemampuan organ pernapasan untuk menjalankan fungsinya semakin 

berkurang. Dengan demikian polutan atau agen infeksius yang terhirup 

semakin sulit untuk dikeluarkan kembali melalui respon imunologis seperti 

batuk atau bersin. Ketika polutan dan infeksius semakin banyak ter- retensi di 

saluran pernapasan maka timbullah gangguan pernapasan lainnya dan dapat 

menimbulkan infeksi sekunder. 

 

 

6. Gambaran Penggunaan APD Dengan Keluhan Subjektif ISPA 

 

Untuk mengurangi dampak bahaya kerja atau hazard terhadap seorang 

pekerja terdapat beberapa cara untuk mengontrol bahaya tersebut yaitu 

dengan mengontrol sumber, kontrol administratif dan penggunaan alat 

pelindung diri (APD) (OSHA, 2003). APD merupakan suatu alat yang 

memiliki kemampuan untuk melindungi seseorang dengan mengisolasi 

sebagian atau seluruh tubuh dari potensi hazard (Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi 2010). APD memang tidaklah dapat melindungi tubuh dari 
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paparan seutuhnya, namun dapat mengurangi atau memperlambat tingkat 

pajanan yang terjadi (Fitriyani, 2011). 

Masker merupakan salah satu jenis APD yang fungsinya adalah untuk 

melindungi sistem pernapasan (Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

2010). Mereka juga mengatakan bahwa kewajiban menggunakan masker 

merupakan salah satu upaya tempat kerja dalam melindungi pekerja dari 

pajanan debu dan potensi bahaya sekitar.Jenis masker yang digunakan harus 

sesuai dengan potensi bahaya dan faktor risiko yang ada di lingkungan kerja. 

kedisiplinan dalam pemakaian APD masker sangat berpengaruh dalam 

mencegah terjadinya gangguan fungsi paru, terutama pada pekerja dengan 

paparan debu. Hal tersebut menunjukan pemakaian masker secara rutin dan 

benar bukan berarti menghentikan paparan debu pada pekerja, namun bisa 

mengurangi paparan debu sehingga risiko gangguan ISPA dapat berkurang 

(Sheila, et al 2022). 

 

Hasil penelitian menyatakan bahwa tentang penggunaan APD dengan 

keluhan subjektif ISPA dari data yang diperoleh 33 (70,2%) responden 

menggunakan APD meskipun dalam kategori kadang-kadang dan yang 

memiliki keluhan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang 

dilakukan, sebagian responden tidak memakai masker dengan alasan tidak 

nyaman,tidak sempat, sudah terbiasa tidak memakai serta ribet ketika 

digunakan saat bekerja terlebih lagi semua responden merokok saat bekerja 

bahkan ada responden yang menggunakan masker tapi digunakan untuk 
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menutup hidung hanya sekedar di ikat di telinga tanpa menutup area mulut 

dan hidung. 

Penggunaan alat pelindung diri termasuk masker sudah diatur dalam 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.8/Men/ VII/2010 

tentang Alat Pelindung Diri bahwa pekerja yang memasuki tempat kerja wajib 

memakai atau menggunakan APD sesuai dengan potensi bahaya dan risiko. 

Saluran pernapasan dari hidung sampai bronchus dilapisi oleh membran 

mukosa bersilia, udara yang masuk melalui rongga hidung disaring, 

dihangatkan dan dilembutkan. Partikel-partikel debu yang kasar dapat 

disaring oleh rambut yang terdapat di dalam hidung, se dangkan partikel debu 

yang halus akan terjeratdalam membran mukosa. Gerakan silia 

mendorongmembran mukosa ke posterior ke rongga hidung dan ke arah 

superior menuju faring. Secara umum efek udara yang buruk terhadap 

pernapasan dapat menyebabkan pergerakan silia hidung menjadi lambat dan 

kaku bahkan dapat berhentisehingga tidak membersihkan saluran pernapasan 

akibat iritasi oleh bahan pencemar. Produksi lendir akanmeningkat sehingga 

menyebabkan penyempitan saliran pernapasan dan makrofage di saluran 

pernapasan. Akibat dari dua hal tersebut akan menyebabkan kesulitan 

bernafas sehingga benda asing tertarik dan bakteri tidak dapat dikeluarkan 

dari saluran pernapasan, hal ini akanmemudahkan terjadinya infeksi saluran 

pernapasan (Mukono, 2008). 

Hasil penelitian lain juga sesuai dengan yang dilakukan oleh Rizki pada 

tahun 2014 yang menganalisis tentang faktor-faktor risiko kejadian ISPA 
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pada pekerja di bagian produksi Block Rubber PT. Sri Trang yang menyatakan 

bahwa penggunaan APD memiliki dampak pada pekerja tentang gangguan 

pernafasan (Sholikhah, 2015). 

Kekuatan dalam penelitian ini dimana peneliti mengukur kadar debu 

PM10 dan PM2,5 di Industri Phinisi yang ada di Kecamatan Bontobahari, yang 

dimana terdapat 3 lokasi pembuatan Perahu Phinisi di Kecamatan 

Bontobahari. Dimana dilakukan pengukuran kadar debu terlebih dahulu 

sebelum melakukan wawancara kepada pekerja. 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah dimana peneliti hanya 

melakukan pengukuran udara di wilayah pembuatan Perahu Phinisi, dan tidak 

melakukan pengukuran dan penelitian di pemukiman sekitar industri. Dimana 

masyarakat di sekirat pembuatan Perahu Phinisi juga berpotensi terkena 

dampak dari kadar PM10 dan PM2,5 yang dihasilkan dari pembuatan perahu 

Phinisi. 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di area Industri Phinisi 

Kecamatan Bonto Bahari, Kab Bulukumba adapun kesimpulan yang didapatkan 

adalah dari 70 responden yang menjadi sampel bahwa kebanyakan pekerja berisiko 

untuk terkena infeksi saluran pernafasan akut hal ini disebabkan jumlah yang 

mengalami keluhan serta gaya hidup dan lama paparan yang dialami pekerja namun 

pekerja yang tidak mengalami keluhan bisa jadi disebabkan karena usia yang masih 

muda serta pola hidup dan gizi yang bagus. 

Dari hasil penelitian di dapatkan kadar di Pantai Mandala menghasilkan rata-rata 9,18 

g/m3  untuk PM10 dan 0,94 g/m3 untuk PM2,5, di Pantai Bira dengan rata-rata PM10 4,02 g/m3  

dan <0,1 g/m3 PM2,5
 , dan Tanah Lemo dengan rata-rata 10,2 g/m3  dan 0,91 g/m3 untuk PM2,5 

dimana kadar PM di lokasi tersebut tidak melebihi nilai ambang batas. 

B. Saran 

 

1. Bagi pekerja di area industri phinisi agar senantiasa menggunakan 

masker setiap bekerja untuk mengurangi risiko karena dengan 

menggunakan masker keluhan gangguan pernafasan kemungkinan bisa 

berkurang. 
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2. Bagi dinas terkait agar lebih sering melakukan sosialisasi tentang 

keamanan dan keselamatan saat bekerja. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan variabel lain 

seperti penyakit jantung ataupun paru-paru, yang berhubungan dengan 

kadar PM10 dan PM2,5 di Industri Phinisi, agar hasil penelitian 

selanjutnya menjadi bandingan untuk hasil penelitian ini. 
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KUESIONER PENELITIAN 

 

Kadar Pm10 Dan Pm2,5 Pada Limbah Serbuk Kayu Terhadap Keluhan 

Subjektif Ispa Pada Pekerja Industri Phinisi Di Kecamatan Bonto Bahari 

Kabupaten Bulukumba 

Assalamu’alaikumwarahmatullahiwabarakatuh 

 

Saya Wahyudi Wahab Mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat, 

Peminatan KesehatanLingkungan, Universitas Islam NegeriAlauddin Makassar. 

Saat ini saya sedang melakukan penelitian Kadar Pm10 Dan Pm2,5 Pada Limbah 

Serbuk Kayu Terhadap Keluhan Subjektif Ispa Pada Pekerja Industri Phinisi Di 

Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba. Data ini digunakan sebagai salah 

satu bahan dalam penyusunan skripsi peneliti. 

Saya berharap saudara/i bersedia menjadi responden penelitian ini dengan 

menjawab pertanyaan yang akan saya ajukan pada kuesioner ini dengan sejujur- 

jujurnya. Informasi yang anda berikan akan saya jaga kerahasiaannya. Jika anda 

bersedia dimohon untuk menandatangani lembar persetujuan yang telah disediakan. 

Dengan ini bersedia menjadi responden pada studi pendahuluan 

penelitian ini. 

Bulukumba,… ............ 2023 

 

 

 

Responden 

 

 

A. IdentitasResponden 

A1 NomorResponden : 

A2 Nama :  

 

A3 
Umur :   

 

A4 
Alamat :  

A5 No. Telephone : - - - 



 

 

A6 Tempat Bekerja :  

A7 JenisKelamin 
1. Laki-laki 

2. Perempuan 

 

B. Karakteristik Masyarakat (Isi dan Lingkari jawaban yang sesuai pertanyaan berikut ini) 

 

 

B1 

 

 

Berapa lama anda di tempat kerja dalam satu hari ? .......... jam 

1. 6 jam 

2. 7 jam 

3. 8 jam 

4. 9 jam 

B2 Berapa hari dalam 1 (satu) minggu anda bekerja ? .......... hari/minggu 

 

B3 

 

Sudah berapa lama anda bekerja di wilayah ini ? ............tahun 

1. 1-3 Tahun 

2. 4-6 Tahu 

3. 7-9 Tahun 

 

B4 Apakah anda memiliki riwayat merokok ? 
1. Ya 

2. Tidak 

 

B5 Apakah anda merokok dalam (minimal) 6 bulan terakhir ? 
1. Ya 

2. Tidak 

 

 

B6 

 

 

Rata-rata berapa batang rokok yang anda hisap perhari ? 

1. 10 Batang 

2. 12 Batang 

3. 15 Batang 

4. Tidak Ada 

B7 Berapa umur anda ketika pertama kali merokok ? ....... tahun 

B8 Berapa umur anda ketika berhenti / tidak merokok sama sekali ? .......... tahun 

 

B9 

 

Selamakeluar rumah, apakah anda terbiasa menggunakan masker? 
1. Selalu 

2. Kadang-kadang 

 

B10 

 

Masker jenis apa yang biasa anda gunakan ? 

1. Masker Kain 

2. Masker Medis 

(warnahijau) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 

 

 

( 

C. Keluhaninfeksisaluranpernapasanakut (ISPA) 

Apakah andamemiliki keluhan gangguan pernafasan seperti dibawah ini dalam 1 bulan terakhir? 

(Lingkarijawaban yang sesuai) 

C1 Batuk (tanpa pernapasan cepat< 40 kali/menit/tanpa disertai sesak) 
1. Ya 

2. Tidak 

C2 Pilek (keluarnya lender dari rongga hidung) 
1. Ya 

2. Tidak 

C3 Suaraserak (parau) yang di sertai atau tanpa disertai demam (>37oC) 
1. Ya 

2. Tidak 

C4 Keluarnya cairan dari telinga tanpa rasa sakit 
1. Ya 

2. Tidak 

C5 Berapa lama anda merasakan keluhan-keluhan tersebut? 
1. > 2minggu 

2. ≤ 2minggu 

D. HasilPengukuran (di isi oleh peneliti) 

D1 Konsentrasidebu PM10 terhirup = ............. mg/m3 

D2 Konsentrasidebu PM2,5 terhirup  = ............. mg/m3 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

Umur SPSS SPSS 
Jenis 

Kelamin 
Tempat Kerja SPSS Jam Kerja SPSS Hari Kerja SPSS 

Lama 
Tinggal SPSS 

Lama 
Kerja 

SPSS 
Rokok 
Perhari 

44 3 1 Laki-Laki Pantai Bira 1 
8 

Jam/hari 
3 

7 
Hari/minggu 

3 
 

10 Tahun 
 

2 
 

2 Tahun 
1 

 
10 Batang 

28 1 1 Laki-Laki Pantai Bira 1 
9 

Jam/hari 
4 

7 
Hari/minggu 

3 
8 Tahun 2 3 Tahun 

1 
12 Batang 

53 4 1 Laki-Laki Pantai Bira 1 
7 

Jam/hari 
2 

7 
Hari/minggu 

3 
12 Tahun 3 8 Tahun 

3 
12 Batang 

54 4 1 Laki-Laki Pantai Bira 1 
8 

Jam/hari 
3 

7 
Hari/minggu 

3 
 

10 Tahun 
 

2 
 

5 Tahun 
2 

 
10 Batang 

35 2 1 Laki-Laki Pantai Bira 1 
8 

Jam/hari 
3 

7 
Hari/minggu 

3 
8 Tahun 2 3 Tahun 

1 
15 Batang 

36 2 1 Laki-Laki Pantai Bira 1 
7 

Jam/hari 
2 

7 
Hari/minggu 

3 
10 Tahun 2 2 Tahun 

1 
8 Batang 

62 5 1 Laki-Laki Pantai Bira 1 
9 

Jam/hari 
4 

7 
Hari/minggu 

3 
 

9 Tahun 
 

2 
 

2 Tahun 
1 

 
10 Batang 

62 5 1 Laki-Laki Pantai Bira 1 
8 

Jam/hari 
3 

7 
Hari/minggu 

3 
8 Tahun 2 2 Tahun 

1 
10 Batang 

39 2 1 Laki-Laki Pantai Bira 1 
8 

Jam/hari 
3 

7 
Hari/minggu 

3 
7 Tahun 2 2 Tahun 

1 
12 Batang 

29 1 1 Laki-Laki Pantai Bira 1 
7 

Jam/hari 
2 

7 
Hari/minggu 

3 
 

7 Tahun 
 

2 
 

3 Tahun 
1 

 
10 Batang 

44 3 1 Laki-Laki Pantai Bira 1 
8 

Jam/hari 
3 

7 
Hari/minggu 

3 
8 Tahun 2 3 Tahun 

1 
7 Batang 

34 2 1 Laki-Laki Pantai Bira 1 
7 

Jam/hari 
2 

7 
Hari/minggu 

3 
9 Tahun 2 5 Tahun 

2 
10 Batang 

34 2 1 Laki-Laki Pantai Bira 1 
7 

Jam/hari 
2 

7 
Hari/minggu 

3 
 

7 Tahun 
 

2 
 

2 Tahun 
1 

 
12 Batang 

28 1 1 Laki-Laki Pantai Bira 1 
8 

Jam/hari 
3 

7 
Hari/minggu 

3 
3 Tahun 1 1 Tahun 

1 
12 Batang 



 

 

45 3 1 Laki-Laki Pantai Bira 1 
9 

Jam/hari 
4 

7 
Hari/minggu 

3 
5 Tahun 1 1 Tahun 

1 
8 Batang 

31 2 1 Laki-Laki Pantai Bira 1 
6 

Jam/hari 
1 

7 
Hari/minggu 

3 
 

8 Tahun 
 

2 
 

1 Tahun 
1 

 
10 Batang 

33 2 1 Laki-Laki Pantai Bira 1 
7 

Jam/hari 
2 

6 
Hari/minggu 

2 
4 Tahun 1 1 Tahun 

1 
10 Batang 

31 2 1 Laki-Laki Pantai Bira 1 
8 

Jam/hari 
3 

6 
Hari/minggu 

2 
5 Tahun 1 2 Tahun 

1 
10 Batang 

44 3 1 Laki-Laki Bira 1 
7 

Jam/hari 
2 

6 
Hari/minggu 

2 
 

7 Tahun 
 

2 
 

1 Tahun 
1 

 
12 Batang 

44 3 1 Laki-Laki Bira 1 
6 

Jam/hari 
1 

6 
Hari/minggu 

2 
8 Tahun 2 3 Tahun 

1 
10 Batang 

44 3 1 Laki-Laki Bira 1 
6 

Jam/hari 
1 

6 
Hari/minggu 

2 
9 Tahun 2 4 Tahun 

2 
10 Batang 

44 3 1 Laki-Laki Bira 1 
8 

Jam/hari 
3 

6 
Hari/minggu 

2 
 

7 Tahun 
 

2 
 

2 Tahun 
1 

 
15 Batang 

28 1 1 Laki-Laki Bira 1 
7 

Jam/hari 
2 

6 
Hari/minggu 

2 
5 Tahun 1 2 Tahun 

1 
15 Batang 

53 4 1 Laki-Laki Bira 1 
8 

Jam/hari 
3 

6 
Hari/minggu 

2 
4 Tahun 1 1 Tahun 

1 
8 Batang 

39 2 1 Laki-Laki Bira 1 
8 

Jam/hari 
3 

6 
Hari/minggu 

2 
 

9 Tahun 
 

2 
 

3 Tahun 
1 

 
10 Batang 

33 2 1 Laki-Laki Bira 1 
8 

Jam/hari 
3 

6 
Hari/minggu 

2 
5 Tahun 1 1 Tahun 

1 
12 Batang 

45 3 1 Laki-Laki Tanah Lemo 2 
9 

Jam/hari 
4 

7 
Hari/minggu 

3 
4 Tahun 1 1 Tahun 

1 
10 Batang 

39 2 1 Laki-Laki Tanah Lemo 2 
7 

Jam/hari 
2 

7 
Hari/minggu 

3 
 

5 Tahun 
 

1 
 

1 Tahun 
1 

 
10 Batang 

28 1 1 Laki-Laki Tanah Lemo 2 
7 

Jam/hari 
2 

7 
Hari/minggu 

3 
6 Tahun 2 2 Tahun 

1 
15 Batang 



 

 

43 3 1 Laki-Laki Tanah Lemo 2 
8 

Jam/hari 
3 

7 
Hari/minggu 

3 
6 Tahun 2 1 Tahun 

1 
8 Batang 

42 3 1 Laki-Laki Tanah Lemo 2 
8 

Jam/hari 
3 

7 
Hari/minggu 

3 
 

9 Tahun 
 

2 
 

5 Tahun 
2 

 
10 Batang 

45 3 1 Laki-Laki Tanah Lemo 2 
7 

Jam/hari 
2 

7 
Hari/minggu 

3 
4 Tahun 1 1 Tahun 

1 
10 Batang 

44 3 1 Laki-Laki Tanah Lemo 2 
6 

Jam/hari 
1 

7 
Hari/minggu 

3 
7 Tahun 2 1 Tahun 

1 
12 Batang 

47 3 1 Laki-Laki Tanah Lemo 2 
8 

Jam/hari 
3 

7 
Hari/minggu 

3 
 

10 Tahun 
 

2 
 

3 Tahun 
1 

 
10 Batang 

33 2 1 Laki-Laki Tanah Lemo 2 
7 

Jam/hari 
2 

6 
Hari/minggu 

2 
10 Tahun 2 6 Tahun 

2 
7 Batang 

40 2 1 Laki-Laki Tanah Lemo 2 
9 

Jam/hari 
4 

6 
Hari/minggu 

2 
15 Tahun 3 8 Tahun 

3 
12 Batang 

37 2 1 Laki-Laki Tanah Lemo 2 
8 

Jam/hari 
3 

6 
Hari/minggu 

2 
 

5 Tahun 
 

1 
 

2 Tahun 
1 

 
10 Batang 

35 2 1 Laki-Laki Tanah Lemo 2 
8 

Jam/hari 
3 

6 
Hari/minggu 

2 
4 Tahun 1 1 Tahun 

1 
7 Batang 

29 1 1 Laki-Laki Tanah Lemo 2 
8 

Jam/hari 
3 

6 
Hari/minggu 

2 
3 Tahun 1 1 Tahun 

1 
10 Batang 

59 4 1 Laki-Laki 
Pantai 

Mandala 
3 

9 
Jam/hari 

4 
6 

Hari/minggu 
2 

 
15 Tahun 

 
3 

 
5 Tahun 

2 
 

12 Batang 

41 3 1 Laki-Laki 
Pantai 

Mandala 
3 

9 
Jam/hari 

4 
6 

Hari/minggu 
2 

11 Tahun 3 4 Tahun 
2 

Tidak 

37 2 1 Laki-Laki 
Pantai 

Mandala 
3 

9 
Jam/hari 

4 
6 

Hari/minggu 
2 

7 Tahun 2 2 Tahun 
1 

8 Batang 

59 4 1 Laki-Laki 
Pantai 

Mandala 
3 

8 
Jam/hari 

3 
6 

Hari/minggu 
2 

 
10 Tahun 

 
2 

 
4 Tahun 

2 
 

10 Batang 

51 4 1 Laki-Laki 
Pantai 

Mandala 
3 

8 
Jam/hari 

3 
6 

Hari/minggu 
2 

12 Tahun 3 6 Tahun 
2 

10 Batang 



 

 

37 2 1 Laki-Laki 
Pantai 

Mandala 
3 

8 
Jbm/hbri 

3 
7 

Hari/minggu 
3 

6 Tahun 2 5 Tahun 
2 

10 Batang 

28 1 1 Laki-Laki 
Pantai 

Mandala 
3 

7 
Jam/hari 

2 
7 

Hari/minggu 
3 

 
5 Tahun 

 
1 

 
3 Tahun 

1 
 

Tidak 

44 3 1 Laki-Laki 
Pantai 

Mandala 
3 

9 
Jam/hari 

4 
7 

Hari/minggu 
3 

7 Tahun 2 4 Tahun 
2 

10 Batang 

67 5 1 Laki-Laki Tanah Lemo 2 
8 

Jam/hari 
3 

7 
Hari/minggu 

3 
15 Tahun 3 5 Tahun 

2 
12 Batang 

52 4 1 Laki-Laki Tanah Lemo 2 
8 

Jbm/hbri 
3 

7 
Hari/minggu 

3 
 

13 Tahun 
 

3 
 

4 Tahun 
2 

 
12 Batang 

44 3 1 Laki-Laki Tanah Lemo 2 
8 

Jam/hari 
3 

7 
Hari/minggu 

3 
12 Tahun 3 2 Tahun 

1 
10 Batang 

42 3 1 Laki-Laki Tanah Lemo 2 
7 

Jam/hari 
2 

6 
Hari/minggu 

2 
12 Tahun 3 4 Tahun 

2 
15 Batang 

52 4 1 Laki-Laki Tanah Lemo 2 
7 

Jam/hari 
2 

6 
Hari/minggu 

2 
 

14 Tahun 
 

3 
 

5 Tahun 
2 

 
8 Batang 

46 3 1 Laki-Laki Tanah Lemo 2 
7 

Jam/hari 
2 

7 
Hari/minggu 

3 
16 Tahun 4 7 Tahun 

3 
10 Batang 

45 3 1 Laki-Laki Tanah Lemo 2 
7 

Jam/hari 
2 

7 
Hari/minggu 

3 
15 Tahun 3 9 Tahun 

3 
10 Batang 

54 4 1 Laki-Laki Tanah Lemo 2 
7 

Jam/hari 
2 

6 
Hari/minggu 

2 
 

15 Tahun 
 

3 
 

9 Tahun 
3 

 
12 Batang 

55 4 1 Laki-Laki Tanah Lemo 2 
7 

Jam/hari 
2 

7 
Hari/minggu 

3 
18 Tahun 4 7 Tahun 

3 
10 Batang 

43 3 1 Laki-Laki 
Pantai 

Mandala 
3 

8 
Jam/hari 

3 
7 

Hari/minggu 
3 

13 Tahun 3 8 Tahun 
3 

7 Batang 

54 4 1 Laki-Laki 
Pantai 

Mandala 
3 

8 
Jam/hari 

3 
6 

Hari/minggu 
2 

 
14 Tahun 

 
3 

 
7 Tahun 

3 
 

10 Batang 

53 4 1 Laki-Laki 
Pantai 

Mandala 
3 

9 
Jam/hari 

4 
6 

Hari/minggu 
2 

10 Tahun 2 4 Tahun 
2 

10 Batang 



 

 

52 4 1 Laki-Laki 
Pantai 

Mandala 
3 

9 
Jam/hari 

4 
7 

Hari/minggu 
3 

15 Tahun 3 7 Tahun 
3 

7 Batang 

48 3 1 Laki-Laki 
Pantai 

Mandala 
3 

9 
Jam/hari 

4 
7 

Hari/minggu 
3 

 
12 Tahun 

 
3 

 
9 Tahun 

3 
 

10 Batang 

40 2 1 Laki-Laki 
Pantai 

Mandala 
3 

8 
Jam/hari 

3 
7 

Hari/minggu 
3 

15 Tahun 3 8 Tahun 
3 

12 Batang 

42 3 1 Laki-Laki 
Pantai 

Mandala 
3 

7 
Jam/hari 

2 
6 

Hari/minggu 
2 

10 Tahun 2 8 Tahun 
3 

12 Batang 

38 2 1 Laki-Laki 
Pantai 

Mandala 
3 

7 
Jam/hari 

2 
5 

Hari/minggu 
1 

 
5 Tahun 

 
1 

 
3 Tahun 

1 
 

8 Batang 

36 2 1 Laki-Laki 
Pantai 

Mandala 
3 

7 
Jam/hari 

2 
6 

Hari/minggu 
2 

5 Tahun 1 3 Tahun 
1 

10 Batang 

45 3 1 Laki-Laki 
Pantai 

Mandala 
3 

7 
Jam/hari 

2 
6 

Hari/minggu 
2 

7 Tahun 2 2 Tahun 
1 

10 Batang 

30 1 1 Laki-Laki 
Pantai 

Mandala 
3 

8 
Jam/hari 

3 
5 

Hari/minggu 
1 

 
4 Tahun 

 
1 

 
2 Tahun 

1 
 

10 Batang 

52 4 1 Laki-Laki 
Pantai 

Mandala 
3 

8 
Jam/hari 

3 
5 

Hari/minggu 
1 

8 Tahun 2 2 Tahun 
1 

8 Batang 

41 3 1 Laki-Laki 
Pantai 

Mandala 
3 

8 
Jbm/hbri 

3 
5 

Hari/minggu 
1 

8 Tahun 2 2 Tahun 
1 

15 Batang 

46 3 1 Laki-Laki 
Pantai 

Mandala 
3 

8 
Jam/hari 

3 
6 

Hari/minggu 
2 

 
10 Tahun 

 
2 

 
3 Tahun 

1 
 

15 Batang 



 

 

 

Frequency Table 

Umur 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 28-34 
Tahun 

12 17.1 17.1 17.1 

35-41 
Tahun 

18 25.7 25.7 42.9 

42-48 
Tahun 

23 32.9 32.9 75.7 

49-55 
Tahun 

12 17.1 17.1 92.9 

56-62 
Tahun 

4 5.7 5.7 98.6 

63-69 
Tahun 

1 1.4 1.4 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

Jenis Kelamin 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid laki-laki 70 100.0 100.0 100.0 

Jam Kerja 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 6 Jam 4 5.7 5.7 5.7 

7 Jam 23 32.9 32.9 38.6 

8 Jam 31 44.3 44.3 82.9 

9 Jam 12 17.1 17.1 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

Hari Kerja 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 5 Hari 4 5.7 5.7 5.7 

6 Hari 29 41.4 41.4 47.1 

7 Hari 37 52.9 52.9 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

Tahun Kerja 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1-3 Tahun 42 60.0 60.0 60.0 

4-6 Tahun 16 22.9 22.9 82.9 

7-9 Tahun 12 17.1 17.1 100.0 

Total 70 100.0 100.0  



 

 

Riwayat Merokok 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Merokok 68 97.1 97.1 97.1 

Tidak Pernah 
Merokok 

2 2.9 2.9 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

 

Merokok 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Ya 58 82.9 82.9 82.9 

Tidak 12 17.1 17.1 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

 

Jumlah Rokok Perhari 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 10 Batang 33 47.1 47.1 47.1 

12 Batang 15 21.4 21.4 68.6 

15 Batang 11 15.7 15.7 84.3 

8 Batang 9 12.9 12.9 97.1 

Tidak 2 2.9 2.9 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

 

Umur Berhenti Merokok 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 38 Tahun 1 1.4 1.4 1.4 

40 Tahun 3 4.3 4.3 5.7 

42 Tahun 3 4.3 4.3 10.0 

43 Tahun 1 1.4 1.4 11.4 

46 Tahun 1 1.4 1.4 12.9 

47 Tahun 1 1.4 1.4 14.3 

Tidak 
Berhenti 

60 85.7 85.7 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

Penggunaan Masker 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Ya 23 32.9 32.9 32.9 

Tidak 47 67.1 67.1 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

Jenis Masker 



 

 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Masker Kain 47 67.1 67.1 67.1 

Masker Medis 23 32.9 32.9 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

 

Keluhan Batuk 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Ya 48 68.6 68.6 68.6 

Tidak 22 31.4 31.4 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

Keluhan Pilek 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Ya 31 44.3 44.3 44.3 

Tidak 39 55.7 55.7 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

Keluhan Sesak 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Ya 23 32.9 32.9 32.9 

Tidak 47 67.1 67.1 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

Keluhan Keluar Cairan di Telinga 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Ya 26 37.1 37.1 37.1 

Tidak 44 62.9 62.9 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

 

Lama Keluhan 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid > 2 
Minggu 

53 75.7 75.7 75.7 

< 2 
Minggu 

17 24.3 24.3 100.0 

Total 70 100.0 100.0  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umur * Keluhan Batuk  
Crosstab 

Keluhan Batuk  

 
Total Ya Tidak 

Umur 28-34 Tahun Count 9 3 12 

% within Umur 75.0% 25.0% 100.0% 

35-41 Tahun Count 13 5 18 

% within Umur 72.2% 27.8% 100.0% 

42-48 Tahun Count 12 11 23 

% within Umur 52.2% 47.8% 100.0% 

49-55 Tahun Count 11 1 12 

% within Umur 91.7% 8.3% 100.0% 

56-62 Tahun Count 2 2 4 

% within Umur 50.0% 50.0% 100.0% 

63-69 Tahun Count 1 0 1 

% within Umur 100.0% 0.0% 100.0% 

Total Count 48 22 70 

% within Umur 68.6% 31.4% 100.0% 

Umur * Keluhan Pilek  
Crosstab 

Keluhan Pilek 
 

 
Total Ya Tidak 

Umur 28-34 Tahun Count 7 5 12 

% within Umur 58.3% 41.7% 100.0% 

35-41 Tahun Count 7 11 18 

% within Umur 38.9% 61.1% 100.0% 

42-48 Tahun Count 7 16 23 

% within Umur 30.4% 69.6% 100.0% 

49-55 Tahun Count 5 7 12 

% within Umur 41.7% 58.3% 100.0% 

56-62 Tahun Count 4 0 4 

% within Umur 100.0% 0.0% 100.0% 



 

 

63-69 Tahun Count 1 0 1 

% within Umur 100.0% 0.0% 100.0% 

Total Count 31 39 70 

% within Umur 44.3% 55.7% 100.0% 

 

Umur * Keluhan Sesak  
Crosstab 

Keluhan Sesak  

 
Total Ya Tidak 

Umur 28-34 Tahun Count 3 9 12 

% within Umur 25.0% 75.0% 100.0% 

35-41 Tahun Count 4 14 18 

% within Umur 22.2% 77.8% 100.0% 

42-48 Tahun Count 9 14 23 

% within Umur 39.1% 60.9% 100.0% 

49-55 Tahun Count 5 7 12 

% within Umur 41.7% 58.3% 100.0% 

56-62 Tahun Count 2 2 4 

% within Umur 50.0% 50.0% 100.0% 

63-69 Tahun Count 0 1 1 

% within Umur 0.0% 100.0% 100.0% 

Total Count 23 47 70 

% within Umur 32.9% 67.1% 100.0% 

Umur * Keluhan Keluar Cairan di Telinga 

Crosstab 

Keluhan Keluar Cairan di Telinga 
 

 
Total Ya Tidak 

Umur 28-34 Tahun Count 2 10 12 

% within Umur 16.7% 83.3% 100.0% 

35-41 Tahun Count 7 11 18 

% within Umur 38.9% 61.1% 100.0% 

42-48 Tahun Count 10 13 23 

% within Umur 43.5% 56.5% 100.0% 

49-55 Tahun Count 5 7 12 

% within Umur 41.7% 58.3% 100.0% 

56-62 Tahun Count 1 3 4 

% within Umur 25.0% 75.0% 100.0% 



 

 

63-69 Tahun Count 1 0 1 

% within Umur 100.0% 0.0% 100.0% 

Total Count 26 44 70 

% within Umur 37.1% 62.9% 100.0% 

 

 

Umur * Lama Keluhan  
Crosstab 

Lama Keluhan  

 
Total > 2 Minggu < 2 Minggu 

Umur 28-34 Tahun Count 10 2 12 

% within Umur 83.3% 16.7% 100.0% 

35-41 Tahun Count 14 4 18 

% within Umur 77.8% 22.2% 100.0% 

42-48 Tahun Count 18 5 23 

% within Umur 78.3% 21.7% 100.0% 

49-55 Tahun Count 7 5 12 

% within Umur 58.3% 41.7% 100.0% 

56-62 Tahun Count 4 0 4 

% within Umur 100.0% 0.0% 100.0% 

63-69 Tahun Count 0 1 1 

% within Umur 0.0% 100.0% 100.0% 

Total Count 53 17 70 

% within Umur 75.7% 24.3% 100.0% 

Jenis Kelamin * Keluhan Batuk 
 

Crosstab 

Keluhan Batuk 
 

 
Total Ya Tidak 

Jenis Kelamin laki-laki Count 48 22 70 

  
% within Jenis Kelamin 68.6% 31.4% 100.0% 

Total Count 48 22 70 

% within Jenis Kelamin 68.6% 31.4% 100.0% 



 

 
Jenis Kelamin * Keluhan Pilek 

 
Crosstab 

Keluhan Pilek 
 

 
Total Ya Tidak 

Jenis Kelamin laki-laki Count 31 39 70 

  
% within Jenis Kelamin 44.3% 55.7% 100.0% 

Total Count 31 39 70 

% within Jenis Kelamin 44.3% 55.7% 100.0% 

Jenis Kelamin * Keluhan Sesak 
 

Crosstab 

Keluhan Sesak 
 

 
Total Ya Tidak 

Jenis Kelamin laki-laki Count 23 47 70 

  
% within Jenis Kelamin 32.9% 67.1% 100.0% 

Total Count 23 47 70 

% within Jenis Kelamin 32.9% 67.1% 100.0% 

Jenis Kelamin * Keluhan Keluar Cairan di Telinga 

Crosstab 

Keluhan Keluar Cairan di Telinga  

 
Total Ya Tidak 

Jenis Kelamin laki-laki Count 26 44 70 

  
% within Jenis Kelamin 37.1% 62.9% 100.0% 

Total Count 26 44 70 

% within Jenis Kelamin 37.1% 62.9% 100.0% 

Jenis Kelamin * Lama Keluhan 
 

crosstab 

Lama Keluhan 
 

 
Total > 2 Minggu < 2 Minggu 

Jenis Kelamin laki-laki Count 53 17 70 

  
% within Jenis Kelamin 75.7% 24.3% 100.0% 

Total Count 53 17 70 

% within Jenis Kelamin 75.7% 24.3% 100.0% 



 

 

Jam Kerja * Keluhan Batuk  
Crosstab 

Keluhan Batuk  

 
Total Ya Tidak 

Jam Kerja 6 Jam Count 1 3 4 

% within Jam Kerja 25.0% 75.0% 100.0% 

7 Jam Count 13 10 23 

% within Jam Kerja 56.5% 43.5% 100.0% 

8 Jam Count 24 7 31 

% within Jam Kerja 77.4% 22.6% 100.0% 

9 Jam Count 10 2 12 

% within Jam Kerja 83.3% 16.7% 100.0% 

Total Count 48 22 70 

% within Jam Kerja 68.6% 31.4% 100.0% 

Jam Kerja * Keluhan Pilek  
Crosstab 

Keluhan Pilek  

 
Total Ya Tidak 

Jam Kerja 6 Jam Count 3 1 4 

% within Jam Kerja 75.0% 25.0% 100.0% 

7 Jam Count 10 13 23 

% within Jam Kerja 43.5% 56.5% 100.0% 

8 Jam Count 14 17 31 

% within Jam Kerja 45.2% 54.8% 100.0% 

9 Jam Count 4 8 12 

% within Jam Kerja 33.3% 66.7% 100.0% 

Total Count 31 39 70 

% within Jam Kerja 44.3% 55.7% 100.0% 

Jam Kerja * Keluhan Sesak  
Crosstab 

Keluhan Sesak  

 
Total Ya Tidak 

Jam Kerja 6 Jam Count 2 2 4 

% within Jam Kerja 50.0% 50.0% 100.0% 

7 Jam Count 4 19 23 

% within Jam Kerja 17.4% 82.6% 100.0% 

8 Jam Count 12 19 31 

% within Jam Kerja 38.7% 61.3% 100.0% 



 

 

9 Jam Count 5 7 12 

% within Jam Kerja 41.7% 58.3% 100.0% 

Total Count 23 47 70 

% within Jam Kerja 32.9% 67.1% 100.0% 

Jam Kerja * Keluhan Keluar Cairan di Telinga 

Crosstab 

Keluhan Keluar Cairan di Telinga  

 
Total Ya Tidak 

Jam Kerja 6 Jam Count 3 1 4 

% within Jam Kerja 75.0% 25.0% 100.0% 

7 Jam Count 11 12 23 

% within Jam Kerja 47.8% 52.2% 100.0% 

8 Jam Count 9 22 31 

% within Jam Kerja 29.0% 71.0% 100.0% 

9 Jam Count 3 9 12 

% within Jam Kerja 25.0% 75.0% 100.0% 

Total Count 26 44 70 

% within Jam Kerja 37.1% 62.9% 100.0% 

Jam Kerja * Lama Keluhan  
Crosstab 

Lama Keluhan  

 
Total > 2 Minggu < 2 Minggu 

Jam Kerja 6 Jam Count 4 0 4 

% within Jam Kerja 100.0% 0.0% 100.0% 

7 Jam Count 16 7 23 

% within Jam Kerja 69.6% 30.4% 100.0% 

8 Jam Count 24 7 31 

% within Jam Kerja 77.4% 22.6% 100.0% 

9 Jam Count 9 3 12 

% within Jam Kerja 75.0% 25.0% 100.0% 

Total Count 53 17 70 

% within Jam Kerja 75.7% 24.3% 100.0% 

Hari Kerja * Keluhan Batuk  
Crosstab 

Keluhan Batuk  

 
Total Ya Tidak 

Hari Kerja 5 Hari Count 3 1 4 

  
% within Hari Kerja 75.0% 25.0% 100.0% 



 

 
 

6 Hari Count 18 11 29 

% within Hari Kerja 62.1% 37.9% 100.0% 

7 Hari Count 27 10 37 

% within Hari Kerja 73.0% 27.0% 100.0% 

Total Count 48 22 70 

% within Hari Kerja 68.6% 31.4% 100.0% 

Hari Kerja * Keluhan Pilek  
Crosstab 

Keluhan Pilek  

 
Total Ya Tidak 

Hari Kerja 5 Hari Count 3 1 4 

% within Hari Kerja 75.0% 25.0% 100.0% 

6 Hari Count 14 15 29 

% within Hari Kerja 48.3% 51.7% 100.0% 

7 Hari Count 14 23 37 

% within Hari Kerja 37.8% 62.2% 100.0% 

Total Count 31 39 70 

% within Hari Kerja 44.3% 55.7% 100.0% 

Hari Kerja * Keluhan Sesak  
Crosstab 

Keluhan Sesak  

 
Total Ya Tidak 

Hari Kerja 5 Hari Count 2 2 4 

% within Hari Kerja 50.0% 50.0% 100.0% 

6 Hari Count 11 18 29 

% within Hari Kerja 37.9% 62.1% 100.0% 

7 Hari Count 10 27 37 

% within Hari Kerja 27.0% 73.0% 100.0% 

Total Count 23 47 70 

% within Hari Kerja 32.9% 67.1% 100.0% 

Hari Kerja * Keluhan Keluar Cairan di Telinga 

Crosstab 

Keluhan Keluar Cairan di Telinga 
 

 
Total Ya Tidak 

Hari Kerja 5 Hari Count 2 2 4 

% within Hari Kerja 50.0% 50.0% 100.0% 

6 Hari Count 10 19 29 

% within Hari Kerja 34.5% 65.5% 100.0% 



 

 

7 Hari Count 14 23 37 

% within Hari Kerja 37.8% 62.2% 100.0% 

Total Count 26 44 70 

% within Hari Kerja 37.1% 62.9% 100.0% 

Hari Kerja * Lama Keluhan  
Crosstab 

Lama Keluhan  

 
Total > 2 Minggu < 2 Minggu 

Hari Kerja 5 Hari Count 2 2 4 

% within Hari Kerja 50.0% 50.0% 100.0% 

6 Hari Count 22 7 29 

% within Hari Kerja 75.9% 24.1% 100.0% 

7 Hari Count 29 8 37 

% within Hari Kerja 78.4% 21.6% 100.0% 

Total Count 53 17 70 

% within Hari Kerja 75.7% 24.3% 100.0% 

Tahun Kerja * Keluhan Batuk 
 

Crosstab 

Keluhan Batuk 
 

 
Total Ya Tidak 

Tahun Kerja 1-3 Tahun Count 26 16 42 

% within Tahun Kerja 61.9% 38.1% 100.0% 

4-6 Tahun Count 10 6 16 

% within Tahun Kerja 62.5% 37.5% 100.0% 

7-9 Tahun Count 12 0 12 

% within Tahun Kerja 100.0% 0.0% 100.0% 

Total Count 48 22 70 

% within Tahun Kerja 68.6% 31.4% 100.0% 

Tahun Kerja * Keluhan Pilek 
 

Crosstab 

Keluhan Pilek 
 

 
Total Ya Tidak 

Tahun Kerja 1-3 Tahun Count 20 22 42 

% within Tahun Kerja 47.6% 52.4% 100.0% 

4-6 Tahun Count 7 9 16 

% within Tahun Kerja 43.8% 56.3% 100.0% 

7-9 Tahun Count 4 8 12 

% within Tahun Kerja 33.3% 66.7% 100.0% 



 

 

Total Count 31 39 70 

% within Tahun Kerja 44.3% 55.7% 100.0% 

Tahun Kerja * Keluhan Sesak 
 

Crosstab 

Keluhan Sesak 
 

 
Total Ya Tidak 

Tahun Kerja 1-3 Tahun Count 13 29 42 

% within Tahun Kerja 31.0% 69.0% 100.0% 

4-6 Tahun Count 6 10 16 

% within Tahun Kerja 37.5% 62.5% 100.0% 

7-9 Tahun Count 4 8 12 

% within Tahun Kerja 33.3% 66.7% 100.0% 

Total Count 23 47 70 

% within Tahun Kerja 32.9% 67.1% 100.0% 

Tahun Kerja * Keluhan Keluar Cairan di Telinga 

Crosstab 

Keluhan Keluar Cairan di Telinga  

 
Total Ya Tidak 

Tahun Kerja 1-3 Tahun Count 16 26 42 

% within Tahun Kerja 38.1% 61.9% 100.0% 

4-6 Tahun Count 9 7 16 

% within Tahun Kerja 56.3% 43.8% 100.0% 

7-9 Tahun Count 1 11 12 

% within Tahun Kerja 8.3% 91.7% 100.0% 

Total Count 26 44 70 

% within Tahun Kerja 37.1% 62.9% 100.0% 

Tahun Kerja * Lama Keluhan 
 

Crosstab 

Lama Keluhan 
 

 
Total > 2 Minggu < 2 Minggu 

Tahun Kerja 1-3 Tahun Count 38 4 42 

% within Tahun Kerja 90.5% 9.5% 100.0% 

4-6 Tahun Count 10 6 16 

% within Tahun Kerja 62.5% 37.5% 100.0% 

7-9 Tahun Count 5 7 12 

% within Tahun Kerja 41.7% 58.3% 100.0% 

Total Count 53 17 70 

% within Tahun Kerja 75.7% 24.3% 100.0% 



 

 
Riwayat Merokok * Keluhan Batuk 

 

Crosstab 

Keluhan Batuk 
 

 
Total Ya Tidak 

Riwayat Merokok Merokok Count 48 20 68 

% within Riwayat Merokok 70.6% 29.4% 100.0% 

Tidak Pernah Merokok Count 0 2 2 

% within Riwayat Merokok 0.0% 100.0% 100.0% 

Total Count 48 22 70 

% within Riwayat Merokok 68.6% 31.4% 100.0% 

Riwayat Merokok * Keluhan Pilek 

 
Crosstab 

Keluhan Pilek 
 

 
Total Ya Tidak 

Riwayat Merokok Merokok Count 31 37 68 

% within Riwayat Merokok 45.6% 54.4% 100.0% 

Tidak Pernah Merokok Count 0 2 2 

% within Riwayat Merokok 0.0% 100.0% 100.0% 

Total Count 31 39 70 

% within Riwayat Merokok 44.3% 55.7% 100.0% 

 
Riwayat Merokok * Keluhan Sesak 

 

Crosstab 

Keluhan Sesak 
 

 
Total Ya Tidak 

Riwayat Merokok Merokok Count 23 45 68 

% within Riwayat Merokok 33.8% 66.2% 100.0% 

Tidak Pernah Merokok Count 0 2 2 

% within Riwayat Merokok 0.0% 100.0% 100.0% 

Total Count 23 47 70 

% within Riwayat Merokok 32.9% 67.1% 100.0% 

Riwayat Merokok * Keluhan Keluar Cairan di Telinga 

 
Crosstab 

Keluhan Keluar Cairan di Telinga 
 

 
Total Ya Tidak 

Riwayat Merokok Merokok Count 26 42 68 

  
% within Riwayat Merokok 38.2% 61.8% 100.0% 



 

 

Tidak Pernah Merokok Count 0 2 2 

% within Riwayat Merokok 0.0% 100.0% 100.0% 

Total Count 26 44 70 

% within Riwayat Merokok 37.1% 62.9% 100.0% 

 
Riwayat Merokok * Lama Keluhan 

 

Crosstab 

Lama Keluhan 
 

 
Total > 2 Minggu < 2 Minggu 

Riwayat Merokok Merokok Count 53 15 68 

% within Riwayat Merokok 77.9% 22.1% 100.0% 

Tidak Pernah Merokok Count 0 2 2 

% within Riwayat Merokok 0.0% 100.0% 100.0% 

Total Count 53 17 70 

% within Riwayat Merokok 75.7% 24.3% 100.0% 

Merokok * Keluhan Batuk  
Crosstab 

Keluhan Batuk  

 
Total Ya Tidak 

Merokok Ya Count 41 17 58 

% within Merokok 70.7% 29.3% 100.0% 

Tidak Count 7 5 12 

% within Merokok 58.3% 41.7% 100.0% 

Total Count 48 22 70 

% within Merokok 68.6% 31.4% 100.0% 

Merokok * Keluhan Pilek  
Crosstab 

Keluhan Pilek  

 
Total Ya Tidak 

Merokok Ya Count 25 33 58 

% within Merokok 43.1% 56.9% 100.0% 

Tidak Count 6 6 12 

% within Merokok 50.0% 50.0% 100.0% 

Total Count 31 39 70 

% within Merokok 44.3% 55.7% 100.0% 

Merokok * Keluhan Sesak 
 

Crosstab  

Keluhan Sesak Total 



 

 

Ya Tidak 
 

Merokok Ya Count 17 41 58 

% within Merokok 29.3% 70.7% 100.0% 

Tidak Count 6 6 12 

% within Merokok 50.0% 50.0% 100.0% 

Total Count 23 47 70 

% within Merokok 32.9% 67.1% 100.0% 

Merokok * Keluhan Keluar Cairan di Telinga 

Crosstab 

Keluhan Keluar Cairan di Telinga  

 
Total Ya Tidak 

Merokok Ya Count 22 36 58 

% within Merokok 37.9% 62.1% 100.0% 

Tidak Count 4 8 12 

% within Merokok 33.3% 66.7% 100.0% 

Total Count 26 44 70 

% within Merokok 37.1% 62.9% 100.0% 

Merokok * Lama Keluhan  
Crosstab 

Lama Keluhan  

 
Total > 2 Minggu < 2 Minggu 

Merokok Ya Count 46 12 58 

% within Merokok 79.3% 20.7% 100.0% 

Tidak Count 7 5 12 

% within Merokok 58.3% 41.7% 100.0% 

Total Count 53 17 70 

% within Merokok 75.7% 24.3% 100.0% 

Jumlah Rokok Perhari * Keluhan Batuk 
 

Crosstab 

Keluhan Batuk 
 

 
Total Ya Tidak 

Jumlah Rokok Perhari 10 Batang Count 22 11 33 

% within Jumlah Rokok Perhari 66.7% 33.3% 100.0% 

12 Batang Count 12 3 15 

% within Jumlah Rokok Perhari 80.0% 20.0% 100.0% 

15 Batang Count 7 4 11 

% within Jumlah Rokok Perhari 63.6% 36.4% 100.0% 

8 Batang Count 7 2 9 



 

 
 

% within Jumlah Rokok Perhari 77.8% 22.2% 100.0% 

Tidak Count 0 2 2 

% within Jumlah Rokok Perhari 0.0% 100.0% 100.0% 

Total Count 48 22 70 

% within Jumlah Rokok Perhari 68.6% 31.4% 100.0% 

Jumlah Rokok Perhari * Keluhan Pilek 
 

Crosstab 

Keluhan Pilek 
 

 
Total Ya Tidak 

Jumlah Rokok Perhari 10 Batang Count 14 19 33 

% within Jumlah Rokok Perhari 42.4% 57.6% 100.0% 

12 Batang Count 7 8 15 

% within Jumlah Rokok Perhari 46.7% 53.3% 100.0% 

15 Batang Count 5 6 11 

% within Jumlah Rokok Perhari 45.5% 54.5% 100.0% 

8 Batang Count 5 4 9 

% within Jumlah Rokok Perhari 55.6% 44.4% 100.0% 

Tidak Count 0 2 2 

% within Jumlah Rokok Perhari 0.0% 100.0% 100.0% 

Total Count 31 39 70 

% within Jumlah Rokok Perhari 44.3% 55.7% 100.0% 

Jumlah Rokok Perhari * Keluhan Sesak 
 

Crosstab 

Keluhan Sesak 
 

 
Total Ya Tidak 

Jumlah Rokok Perhari 10 Batang Count 8 25 33 

% within Jumlah Rokok Perhari 24.2% 75.8% 100.0% 

12 Batang Count 5 10 15 

% within Jumlah Rokok Perhari 33.3% 66.7% 100.0% 

15 Batang Count 6 5 11 

% within Jumlah Rokok Perhari 54.5% 45.5% 100.0% 

8 Batang Count 4 5 9 

% within Jumlah Rokok Perhari 44.4% 55.6% 100.0% 

Tidak Count 0 2 2 

% within Jumlah Rokok Perhari 0.0% 100.0% 100.0% 

Total Count 23 47 70 

% within Jumlah Rokok Perhari 32.9% 67.1% 100.0% 

Jumlah Rokok Perhari * Keluhan Keluar Cairan di Telinga 



 

 
Crosstab 

Keluhan Keluar Cairan di Telinga 
 

 
Total Ya Tidak 

Jumlah Rokok Perhari 10 Batang Count 14 19 33 

% within Jumlah Rokok Perhari 42.4% 57.6% 100.0% 

12 Batang Count 5 10 15 

% within Jumlah Rokok Perhari 33.3% 66.7% 100.0% 

15 Batang Count 3 8 11 

% within Jumlah Rokok Perhari 27.3% 72.7% 100.0% 

8 Batang Count 4 5 9 

% within Jumlah Rokok Perhari 44.4% 55.6% 100.0% 

Tidak Count 0 2 2 

% within Jumlah Rokok Perhari 0.0% 100.0% 100.0% 

Total Count 26 44 70 

% within Jumlah Rokok Perhari 37.1% 62.9% 100.0% 

Jumlah Rokok Perhari * Lama Keluhan 
 

Crosstab 

Lama Keluhan 
 

 
Total > 2 Minggu < 2 Minggu 

Jumlah Rokok Perhari 10 Batang Count 24 9 33 

% within Jumlah Rokok Perhari 72.7% 27.3% 100.0% 

12 Batang Count 12 3 15 

% within Jumlah Rokok Perhari 80.0% 20.0% 100.0% 

15 Batang Count 9 2 11 

% within Jumlah Rokok Perhari 81.8% 18.2% 100.0% 

8 Batang Count 8 1 9 

% within Jumlah Rokok Perhari 88.9% 11.1% 100.0% 

Tidak Count 0 2 2 

% within Jumlah Rokok Perhari 0.0% 100.0% 100.0% 

Total Count 53 17 70 

% within Jumlah Rokok Perhari 75.7% 24.3% 100.0% 

Penggunaan Masker * Keluhan Batuk 
 

Crosstab 

Keluhan Batuk 
 

 
Total Ya Tidak 

Penggunaan Masker Ya Count 15 8 23 

% within Penggunaan Masker 65.2% 34.8% 100.0% 

Tidak Count 33 14 47 



 

 

% within Penggunaan Masker 70.2% 29.8% 100.0% 

Total Count 48 22 70 

% within Penggunaan Masker 68.6% 31.4% 100.0% 

Penggunaan Masker * Keluhan Pilek 
 

Crosstab 

Keluhan Pilek  

 
Total Ya Tidak 

Penggunaan Masker Ya Count 8 15 23 

% within Penggunaan Masker 34.8% 65.2% 100.0% 

Tidak Count 23 24 47 

% within Penggunaan Masker 48.9% 51.1% 100.0% 

Total Count 31 39 70 

% within Penggunaan Masker 44.3% 55.7% 100.0% 

Penggunaan Masker * Keluhan Sesak 
 

Crosstab 

Keluhan Sesak 
 

 
Total Ya Tidak 

Penggunaan Masker Ya Count 4 19 23 

% within Penggunaan Masker 17.4% 82.6% 100.0% 

Tidak Count 19 28 47 

% within Penggunaan Masker 40.4% 59.6% 100.0% 

Total Count 23 47 70 

% within Penggunaan Masker 32.9% 67.1% 100.0% 

Penggunaan Masker * Keluhan Keluar Cairan di Telinga 
 

Crosstab 

Keluhan Keluar Cairan di Telinga 
 

 
Total Ya Tidak 

Penggunaan Masker Ya Count 6 17 23 

% within Penggunaan Masker 26.1% 73.9% 100.0% 

Tidak Count 20 27 47 

% within Penggunaan Masker 42.6% 57.4% 100.0% 

Total Count 26 44 70 

% within Penggunaan Masker 37.1% 62.9% 100.0% 

Penggunaan Masker * Lama Keluhan 
 

Crosstab 

Lama Keluhan 
 

 
Total > 2 Minggu < 2 Minggu 

Penggunaan Masker Ya Count 16 7 23 



 

 
 

% within Penggunaan Masker 69.6% 30.4% 100.0% 

Tidak Count 37 10 47 

% within Penggunaan Masker 78.7% 21.3% 100.0% 

Total Count 53 17 70 

% within Penggunaan Masker 75.7% 24.3% 100.0% 

Jenis Masker * Keluhan Batuk 
 

Crosstab 

Keluhan Batuk 
 

 
Total Ya Tidak 

Jenis Masker Masker Kain Count 33 14 47 

% within Jenis Masker 70.2% 29.8% 100.0% 

Masker Medis Count 15 8 23 

% within Jenis Masker 65.2% 34.8% 100.0% 

Total Count 48 22 70 

% within Jenis Masker 68.6% 31.4% 100.0% 

Jenis Masker * Keluhan Pilek 
 

Crosstab 

Keluhan Pilek 
 

 
Total Ya Tidak 

Jenis Masker Masker Kain Count 21 26 47 

% within Jenis Masker 44.7% 55.3% 100.0% 

Masker Medis Count 10 13 23 

% within Jenis Masker 43.5% 56.5% 100.0% 

Total Count 31 39 70 

% within Jenis Masker 44.3% 55.7% 100.0% 

Jenis Masker * Keluhan Sesak 
 

Crosstab 

Keluhan Sesak 
 

 
Total Ya Tidak 

Jenis Masker Masker Kain Count 10 37 47 

% within Jenis Masker 21.3% 78.7% 100.0% 

Masker Medis Count 13 10 23 

% within Jenis Masker 56.5% 43.5% 100.0% 

Total Count 23 47 70 

% within Jenis Masker 32.9% 67.1% 100.0% 

Jenis Masker * Keluhan Keluar Cairan di Telinga 



 

 
Crosstab 

Keluhan Keluar Cairan di Telinga 
 

 
Total Ya Tidak 

Jenis Masker Masker Kain Count 20 27 47 

% within Jenis Masker 42.6% 57.4% 100.0% 

Masker Medis Count 6 17 23 

% within Jenis Masker 26.1% 73.9% 100.0% 

Total Count 26 44 70 

% within Jenis Masker 37.1% 62.9% 100.0% 

Jenis Masker * Lama Keluhan 
 

Crosstab 

Lama Keluhan 
 

 
Total > 2 Minggu < 2 Minggu 

Jenis Masker Masker Kain Count 36 11 47 

% within Jenis Masker 76.6% 23.4% 100.0% 

Masker Medis Count 17 6 23 

% within Jenis Masker 73.9% 26.1% 100.0% 

Total Count 53 17 70 

% within Jenis Masker 75.7% 24.3% 100.0% 

Umur Pertama Merokok * Keluhan Batuk 
 

Crosstab 

Keluhan Batuk  

 
Total Ya Tidak 

Umur Pertama Merokok 0 Count 0 2 2 

% within Umur Pertama 

Merokok 

0.0% 100.0% 100.0% 

17 Tahun Count 8 3 11 

% within Umur Pertama 

Merokok 

72.7% 27.3% 100.0% 

18 Tahun Count 2 3 5 

% within Umur Pertama 

Merokok 

40.0% 60.0% 100.0% 

19 Tahun Count 8 3 11 

% within Umur Pertama 

Merokok 

72.7% 27.3% 100.0% 

20 Tahun Count 23 6 29 

% within Umur Pertama 

Merokok 

79.3% 20.7% 100.0% 



 

 
 

21 Tahun Count 1 0 1 

% within Umur Pertama 

Merokok 

100.0% 0.0% 100.0% 

22 Tahun Count 3 1 4 

% within Umur Pertama 

Merokok 

75.0% 25.0% 100.0% 

23 Tahun Count 1 1 2 

% within Umur Pertama 

Merokok 

50.0% 50.0% 100.0% 

25 Tahun Count 2 2 4 

% within Umur Pertama 

Merokok 

50.0% 50.0% 100.0% 

27 Tahun Count 0 1 1 

% within Umur Pertama 

Merokok 

0.0% 100.0% 100.0% 

Total Count 48 22 70 

% within Umur Pertama 

Merokok 

68.6% 31.4% 100.0% 

Umur Pertama Merokok * Keluhan Pilek 



 

 
Crosstab 

Keluhan Pilek 
 

 
Total Ya Tidak 

Umur Pertama Merokok 0 Count 0 2 2 

% within Umur Pertama 

Merokok 

0.0% 100.0% 100.0% 

17 Tahun Count 5 6 11 

% within Umur Pertama 

Merokok 

45.5% 54.5% 100.0% 

18 Tahun Count 4 1 5 

% within Umur Pertama 

Merokok 

80.0% 20.0% 100.0% 

19 Tahun Count 6 5 11 

% within Umur Pertama 

Merokok 

54.5% 45.5% 100.0% 

20 Tahun Count 10 19 29 

% within Umur Pertama 

Merokok 

34.5% 65.5% 100.0% 

21 Tahun Count 1 0 1 

% within Umur Pertama 

Merokok 

100.0% 0.0% 100.0% 

22 Tahun Count 2 2 4 

% within Umur Pertama 

Merokok 

50.0% 50.0% 100.0% 

23 Tahun Count 2 0 2 

% within Umur Pertama 

Merokok 

100.0% 0.0% 100.0% 

25 Tahun Count 0 4 4 

% within Umur Pertama 

Merokok 

0.0% 100.0% 100.0% 

27 Tahun Count 1 0 1 

% within Umur Pertama 

Merokok 

100.0% 0.0% 100.0% 

Total Count 31 39 70 

% within Umur Pertama 

Merokok 

44.3% 55.7% 100.0% 



Umur Pertama Merokok * Keluhan Sesak 
 

 
Crosstab 

Keluhan Sesak 
 

 
Total Ya Tidak 

Umur Pertama Merokok 0 Count 0 2 2 

% within Umur Pertama 

Merokok 

0.0% 100.0% 100.0% 

17 Tahun Count 7 4 11 

% within Umur Pertama 

Merokok 

63.6% 36.4% 100.0% 

18 Tahun Count 2 3 5 

% within Umur Pertama 

Merokok 

40.0% 60.0% 100.0% 

19 Tahun Count 4 7 11 

% within Umur Pertama 

Merokok 

36.4% 63.6% 100.0% 

20 Tahun Count 7 22 29 

% within Umur Pertama 

Merokok 

24.1% 75.9% 100.0% 

21 Tahun Count 1 0 1 

% within Umur Pertama 

Merokok 

100.0% 0.0% 100.0% 

22 Tahun Count 1 3 4 

% within Umur Pertama 

Merokok 

25.0% 75.0% 100.0% 

23 Tahun Count 0 2 2 

% within Umur Pertama 

Merokok 

0.0% 100.0% 100.0% 

25 Tahun Count 0 4 4 

% within Umur Pertama 

Merokok 

0.0% 100.0% 100.0% 

27 Tahun Count 1 0 1 

% within Umur Pertama 

Merokok 

100.0% 0.0% 100.0% 

Total Count 23 47 70 

% within Umur Pertama 

Merokok 

32.9% 67.1% 100.0% 



Umur Pertama Merokok * Keluhan Keluar Cairan di Telinga 
 

 

Crosstab 

Keluhan Keluar Cairan di Telinga 
 

 
Total Ya Tidak 

Umur Pertama Merokok 0 Count 0 2 2 

% within Umur Pertama 

Merokok 

0.0% 100.0% 100.0% 

17 Tahun Count 4 7 11 

% within Umur Pertama 

Merokok 

36.4% 63.6% 100.0% 

18 Tahun Count 2 3 5 

% within Umur Pertama 

Merokok 

40.0% 60.0% 100.0% 

19 Tahun Count 3 8 11 

% within Umur Pertama 

Merokok 

27.3% 72.7% 100.0% 

20 Tahun Count 13 16 29 

% within Umur Pertama 

Merokok 

44.8% 55.2% 100.0% 

21 Tahun Count 0 1 1 

% within Umur Pertama 

Merokok 

0.0% 100.0% 100.0% 

22 Tahun Count 0 4 4 

% within Umur Pertama 

Merokok 

0.0% 100.0% 100.0% 

23 Tahun Count 0 2 2 

% within Umur Pertama 

Merokok 

0.0% 100.0% 100.0% 

25 Tahun Count 3 1 4 

% within Umur Pertama 

Merokok 

75.0% 25.0% 100.0% 

27 Tahun Count 1 0 1 

% within Umur Pertama 

Merokok 

100.0% 0.0% 100.0% 

Total Count 26 44 70 

% within Umur Pertama 

Merokok 

37.1% 62.9% 100.0% 



 

 

 
Umur Pertama Merokok * Lama Keluhan 

 

 
Crosstab 

Lama Keluhan  

 
Total > 2 Minggu < 2 Minggu 

Umur Pertama Merokok 0 Count 0 2 2 

% within Umur Pertama 

Merokok 

0.0% 100.0% 100.0% 

17 Tahun Count 9 2 11 

% within Umur Pertama 

Merokok 

81.8% 18.2% 100.0% 

18 Tahun Count 4 1 5 

% within Umur Pertama 

Merokok 

80.0% 20.0% 100.0% 

19 Tahun Count 10 1 11 

% within Umur Pertama 

Merokok 

90.9% 9.1% 100.0% 

20 Tahun Count 23 6 29 

% within Umur Pertama 

Merokok 

79.3% 20.7% 100.0% 

21 Tahun Count 1 0 1 

% within Umur Pertama 

Merokok 

100.0% 0.0% 100.0% 

22 Tahun Count 1 3 4 

% within Umur Pertama 

Merokok 

25.0% 75.0% 100.0% 

23 Tahun Count 2 0 2 

% within Umur Pertama 

Merokok 

100.0% 0.0% 100.0% 

25 Tahun Count 2 2 4 

% within Umur Pertama 

Merokok 

50.0% 50.0% 100.0% 

27 Tahun Count 1 0 1 

% within Umur Pertama 

Merokok 

100.0% 0.0% 100.0% 

Total 
 

Count 53 17 70 



 

 

% within Umur Pertama 

Merokok 

75.7% 24.3% 100.0% 

 
 

 
Paparan PM 10 * Keluhan Batuk 

 
Crosstab 

Keluhan Batuk 
 

 
Total Ya Tidak 

Paparan PM 10 Paparan PM 10 di Pantai Bira Count 17 9 26 

% within Paparan PM 10 65.4% 34.6% 100.0% 

Paparan PM 10 di Tanah Lemo Count 15 7 22 

% within Paparan PM 10 68.2% 31.8% 100.0% 

Paparan PM 10 di Pantai 

Mandala 

Count 16 6 22 

% within Paparan PM 10 72.7% 27.3% 100.0% 

Total Count 48 22 70 

% within Paparan PM 10 68.6% 31.4% 100.0% 

Paparan PM 10 * Keluhan Pilek 
 

Crosstab 

Keluhan Pilek 
 

 
Total Ya Tidak 

Paparan PM 10 Paparan PM 10 di Pantai Bira Count 12 14 26 

% within Paparan PM 10 46.2% 53.8% 100.0% 

Paparan PM 10 di Tanah Lemo Count 8 14 22 

% within Paparan PM 10 36.4% 63.6% 100.0% 

Paparan PM 10 di Pantai 

Mandala 

Count 11 11 22 

% within Paparan PM 10 50.0% 50.0% 100.0% 

Total Count 31 39 70 

% within Paparan PM 10 44.3% 55.7% 100.0% 

Paparan PM 10 * Keluhan Sesak 
 

Crosstab 

Keluhan Sesak 
 

 
Total Ya Tidak 

Paparan PM 10 Paparan PM 10 di Pantai Bira Count 8 18 26 

% within Paparan PM 10 30.8% 69.2% 100.0% 

Paparan PM 10 di Tanah Lemo Count 7 15 22 

% within Paparan PM 10 31.8% 68.2% 100.0% 



 

 

Paparan PM 10 di Pantai 

Mandala 

Count 8 14 22 

% within Paparan PM 10 36.4% 63.6% 100.0% 

Total Count 23 47 70 

% within Paparan PM 10 32.9% 67.1% 100.0% 

Paparan PM 10 * Keluhan Keluar Cairan di Telinga 
 

Crosstab 

Keluhan Keluar Cairan di Telinga 
 

 
Total Ya Tidak 

Paparan PM 10 Paparan PM 10 di Pantai Bira Count 8 18 26 

% within Paparan PM 10 30.8% 69.2% 100.0% 

Paparan PM 10 di Tanah Lemo Count 10 12 22 

% within Paparan PM 10 45.5% 54.5% 100.0% 

Paparan PM 10 di Pantai 

Mandala 

Count 8 14 22 

% within Paparan PM 10 36.4% 63.6% 100.0% 

Total Count 26 44 70 

% within Paparan PM 10 37.1% 62.9% 100.0% 

Paparan PM 10 * Lama Keluhan 
 

Crosstab 

Lama Keluhan 
 

 
Total > 2 Minggu < 2 Minggu 

Paparan PM 10 Paparan PM 10 di Pantai Bira Count 26 0 26 

% within Paparan PM 10 100.0% 0.0% 100.0% 

Paparan PM 10 di Tanah Lemo Count 17 5 22 

% within Paparan PM 10 77.3% 22.7% 100.0% 

Paparan PM 10 di Pantai 

Mandala 

Count 10 12 22 

% within Paparan PM 10 45.5% 54.5% 100.0% 

Total Count 53 17 70 

% within Paparan PM 10 75.7% 24.3% 100.0% 

Paparan PM 2.5 * Keluhan Batuk 
 

Crosstab 

Keluhan Batuk 
 

 
Total Ya Tidak 

Paparan PM 2.5 Paparan PM 2.5 di Pantai Bira Count 17 9 26 

% within Paparan PM 2.5 65.4% 34.6% 100.0% 

Paparan PM 2.5 di Tanah Lemo Count 15 7 22 

% within Paparan PM 2.5 68.2% 31.8% 100.0% 

Paparan PM 2.5 di Pantai 

Mandala 

Count 16 6 22 

% within Paparan PM 2.5 72.7% 27.3% 100.0% 



 

 

Total Count 48 22 70 

% within Paparan PM 2.5 68.6% 31.4% 100.0% 

Paparan PM 2.5 * Keluhan Pilek 
 

Crosstab 

Keluhan Pilek 
 

 
Total Ya Tidak 

Paparan PM 2.5 Paparan PM 2.5 di Pantai Bira Count 12 14 26 

% within Paparan PM 2.5 46.2% 53.8% 100.0% 

Paparan PM 2.5 di Tanah Lemo Count 8 14 22 

% within Paparan PM 2.5 36.4% 63.6% 100.0% 

Paparan PM 2.5 di Pantai 

Mandala 

Count 11 11 22 

% within Paparan PM 2.5 50.0% 50.0% 100.0% 

Total Count 31 39 70 

% within Paparan PM 2.5 44.3% 55.7% 100.0% 

 
Paparan PM 2.5 * Keluhan Sesak 

 

Crosstab 

Keluhan Sesak 
 

 
Total Ya Tidak 

Paparan PM 2.5 Paparan PM 2.5 di Pantai Bira Count 8 18 26 

% within Paparan PM 2.5 30.8% 69.2% 100.0% 

Paparan PM 2.5 di Tanah Lemo Count 7 15 22 

% within Paparan PM 2.5 31.8% 68.2% 100.0% 

Paparan PM 2.5 di Pantai 

Mandala 

Count 8 14 22 

% within Paparan PM 2.5 36.4% 63.6% 100.0% 

Total Count 23 47 70 

% within Paparan PM 2.5 32.9% 67.1% 100.0% 

Paparan PM 2.5 * Keluhan Keluar Cairan di Telinga 
 

Crosstab 

Keluhan Keluar Cairan di Telinga 
 

 
Total Ya Tidak 

Paparan PM 2.5 Paparan PM 2.5 di Pantai Bira Count 8 18 26 

% within Paparan PM 2.5 30.8% 69.2% 100.0% 

Paparan PM 2.5 di Tanah Lemo Count 10 12 22 

% within Paparan PM 2.5 45.5% 54.5% 100.0% 

Count 8 14 22 



 

 

Paparan PM 2.5 di Pantai 

Mandala 

% within Paparan PM 2.5 36.4% 63.6% 100.0% 

Total Count 26 44 70 

% within Paparan PM 2.5 37.1% 62.9% 100.0% 

Paparan PM 2.5 * Lama Keluhan 
 

Crosstab 

Lama Keluhan 
 

 
Total > 2 Minggu < 2 Minggu 

Paparan PM 2.5 Paparan PM 2.5 di Pantai Bira Count 26 0 26 

% within Paparan PM 2.5 100.0% 0.0% 100.0% 

Paparan PM 2.5 di Tanah Lemo Count 17 5 22 

% within Paparan PM 2.5 77.3% 22.7% 100.0% 

Paparan PM 2.5 di Pantai 

Mandala 

Count 10 12 22 

% within Paparan PM 2.5 45.5% 54.5% 100.0% 

Total Count 53 17 70 

% within Paparan PM 2.5 75.7% 24.3% 100.0% 



 

 


