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SAMBUTAN REKTOR 

UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

 
 

Alhamdulillah wa Syukrulillah atas segala rahmat 

Allah SWT beserta salawat dan salam kepada Rasulnya 

Muhammad SAW, mengiringi aktivitas keseharian kita dalam 

menjalankan tugas dan tanggungjawab akademik dan peran-

peran kehidupan lainnya sehari-hari. 

Publikasi karya akademik adalah salah satu ruh 

perguruan tinggi, karena perguruan tinggi adalah ruang 

produksi ide dan gagasan yang harus selalu diupdate dan 

diupgrade. Buku adalah salah satu produk akademik yang 

kelahirannya, mesti diapresiasi setinggi-tingginya. Karena 

dibalik proses lahirnya, ada kerja keras yang menguras 

waktu, tenaga dan pikiran. Kerja keras dan upaya sungguh-

sungguh untuk menghadirkan sebuah karya akademik, 

adalah bukti nyata dedikasi serta khidmat seorang insan 

universitas bagi perkembangan ilmu pengetahuan. 

Sebagai kampus yang memiliki visi menjadi pusat 

pencerahan dan transformasi ipteks berbasis peradaban 

Islam, kehadiran buku terbitan Alauddin University Press ini, 

diharapkan menjadi sumbangan berharga bagi desiminasi 

ilmu pengetahun di lingkungan kampus peradaban, 

sekaligus semakin memperkaya bahan bacaan bagi 

penguatan integrasi keilmuan. 

Buku ini tentu jauh dari kesempurnaan, sehingga 

kritik dan masukan dari para pembaca untuk para penulis 
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akan sangat dinantikan. Karena dengan itu, iklim akademik 

kampus akan dinamis dengan tradisi diskursif yang hidup. 

Akhirnya, sebagai Rektor, saya mengapresiasi 

setinggi-tingginya atas penerbitan buku yang menjadi bagian 

dari Program Penerbitan 100 buku Referensi UIN Alauddin 

Makassar tahun 2021 ini. Semoga membawa kemaslahatan 

bagi warga kampus dan masyarakat secara umum. 

 

Makassar, 17 Agustus 2021 

 

 
   Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. 
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PENGANTAR PENULIS 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt. 

karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat 

menyelesaikan buku dengan judul “Pengawasan Kesehatan 

dan Keselamatan Kerja”. Buku ini mengacu pada referensi 

standar kesehatan masyarakat, baik dari hand book 

kesehatan masyarakat maupun berbagai bahan yang dapat 

di akses dari berbagai sumber. 

Buku ini merupakan buku integrasi keilmuan 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Hadirnya buku ini 

diharapkan dapat menjadi referensi baru untuk mahasiswa 

kesehatan masyarakat, khususnya Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja (K3) dalam proses belajar mengajar. 

Buku ini juga dapat dijadikan sumber acuan bagi praktisi K3 

dalam penerapan K3 di tempat kerja. 

Akhirnya, semoga buku ini menjadi sumbangan yang 

berharga dalam membangun pemahaman bersama untuk 

perbaikan pembelajaran menuju pada tata kelola universitas 

yang baik (good university governance). 

Dengan ini diucapkan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah memberikan arahan dan saran dalam 

penulisan buku ini. 

Gowa,    

 

Penulis 
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 BAB I  

PENGAWASAN KESEHATAN DAN 

KESELAMATAN KERJA 

 

1. Dasar Hukum 

a. Undang-undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan 

Kerja 

b. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 50 Tahun 2012 tentang 

penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (SMK3) 

c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Rl Nomor 4 tahun 1987 

tentang Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan 

Kerja 

d. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 2 tahun 1992 

tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban Dan Wewenang 

Ahli Keselamatan Dan Kesehatan Kerja 

e. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Rl Nomor 4 tahun 1995 

tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja 

f. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Rl Nomor 155 Tahun 

1984 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Nomor kep-125/MEN/1982, 

tentang Pembentukan Susunan dan Tata Kerja Dewar; 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasioanal, Dewan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Wilayah dan Panitia 

Pembina 

g. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI 

Nomor 239 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Sertifikasi Kompetensi Calor Ahli Keselamatan dan 

kesehatan Kerja Umum 

h. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI 

Nomor C2 tahun 2011 tentang Peningkatan Pembinaan 
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dan Pengawasan ierhadap Perusahaan Jasa Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (PJK3) 

i. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI 

Nomor 03 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Penunjukan 

Ahli Keselamatan Kega sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor Tahun 1970 yang selanjutnya 

disebut Ahli K3 

j. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan 

Ketenagakeriaan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Bidang 

Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

 

2. Defenisi beberapa istilah 

a. Tempat kerja merupakan suatu lingkungan baik yang 

berupa ruangan atau lapangan, terbuka ataupun tertutup, 

statis ataupun dinamis, dimana tenaga kerja melakukan 

aktivitas pekerjaannya atau area yang menjadi tempat 

tenaga kerja dalam melakukan kegiatan usahanya dan 

tidak terlepas dari risiko sumber ataupun potensial 

bahaya. 

b. Perusahaan adalah suatu badan usaha yang bergerak 

dibidang tertentu dengan tujuan mendapatkan keuntungan 

atau laba dengan mempekerjakan tenaga kerja, baik milik 

negara maupun milik swasta 

c. Pengurus adalah orang atau sekelompok orang yang 

bertugas mengelola dan mengatur suatu badan usaha atau 

tempat kerja sehingga dapat berjalan sesuai dengan 

fungsinya 

d. Kelembagaan K3 ialah sebuah organisasi badan swasta 

nasional yang independent, non pemerintah dan bergerak 

di bidang pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(K3), berupa perusahaan ataupun dunia usaha berbadan 

hukum di Indonesia. Lembaga K3 yang ada di Indonesia 

pada saat ini adalah: P2K3, DK3N dan PJK3 

e. Panitia pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang 

selanjutnya disebut P2K3 ialah badan pembantu di tempat 

kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha 

dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama saling 
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pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan 

keselamatan dan kesehatan kerja 

f. Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional 

(DK3N) ialah suatu lembaga yang dibentuk untuk 

membantu dalam memberikan saran dan pertimbangan 

kepada menteri tentang keselamatan dan kesehatan kerja. 

g. Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(PJK3) ialah suatu badan usaha yang ditunjuk melalui 

surat keputusan penunjukan menteri yang bergerak di 

bidang jasa keselamatan dan kesehatan kerja untuk 

membantu pelaksanaan pemenuhan sysrat-syarat K3 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

h. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja ialah tenaga teknis 

yang mempunyai keahlian khusus dari luar Kementerian 

Ketenagakerjaan yang ditunjuk secara langsung oleh 

Menteri Ketenagakerjaan melalui surat keputusan 

penunjukan menteri untuk mengawasi ditaatinya Undang- 

undang Keselamatan 

 

3. Kelembagaan 

Kelembagaan K3 ialah sebuah organisasi badan swasta 

nasional independent, non pemerintah yang bergerak di 

bidang pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), 

berupa perusahaan atau dunia usaha berbadan hukum di 

Indonesia. Lembaga K3 yang ada di Indonesia pada saat ini 

adalah: P2K3, DK3N dan PJK3. 

a. Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(PJK3) 

Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(PJK3) ialah suatu badan usaha yang ditunjuk melalui 

surat keputusan penunjukan menteri yang bergerak di 

bidang jasa keselamatan dan kesehatan kerja untuk 

membantu pelaksanaan pemenuhan syarat-syarat K3 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
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PJK3 dalam melaksanakan kegiatan jasa K3 harus 

memperoleh keputusan penunjukan menteri c.q. Dirjen 

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan. 

1) Adapun Perusahaan Bidang Jasa K3 Adalah sebagai 

berikut: 

a) Jasa Konsultan 

b) Jasa Pabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi & Instalasi 

Teknik K3 

c) Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Teknik dan atau 

Pelayaran Kesehatan Kerja, adapun jenis 

kegiatannya adalah: 

(1) Pesawat Uap dan Bejana Tekan  

(2) Listrik 

(3) Penyalur Petir dan Peralatan Elektronik  

(4) Lift 

(5) Instalasi Proteksi Kebakaran  

(6) Konstruksi Bangunan  

(7) Pesawat Angkat dan Angkut  

(8) Pesawat Tenaga dan Produksi 

(9) Pengujian merusak (Destructif Test/ DT dan 

tidak merusak (Nor Destructife Test/ NDT) 

d) Jasa Pemeriksaan atau Pengujian dan atau 

Pelayanan Kesehatan Kerja, meliputi bidang: 

(1) Kesehatan Tenaga Kerja  

(2) Lingkungan Kerja 

e) Jasa Audit SMK3 

f) Jasa Pembinaan K3 

Perusahaan jasa pembinaan K3 hanya 

diizinkan melakukan jasa pembinaan seperti 

melakukan pelatihan dan pembinaan ahli k3 umum 

dan khusus. Perusahaan jasa pemeriksaan dan 

pengujian teknik dilarang melakukan kegiatan jasa 

konsultan, jasa pabrikasi, pemeliharaan, reparasi dan 

instalasi teknik K3, jasa audit SMK3 dan jasa 

pembinaan K3 
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2) Persyaratan dan tata cara dalam penunjukan 

Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(PJK3) 

Untuk menjadi Perusahaan Jasa Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (PJK3) harus memenuhi beberapa 

persyaratan sebagai berikut: 

a) Berbadan hukum; 

b) Memiliki ijin usaha perusahaan (SIUP); 

c) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 

d) Memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan; 

e) Memiliki peralatan yang memadai sesuai usaha 

jasanya; 

f) Memiliki Ahli K3 yang sesuai dengan usaha jasanya 

yang bekerja penuh padaperusahaan yang 

bersangkutan. 

g) Untuk Jasa Pabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi & 

instalasi Teknik K3 harus Memiliki tenaga teknis 

Untuk mendapatkan Surat Keputusan 

Penunjukan PJK3 harus mengajukan surat 

permohonan kepada Menteri Ketenagakerjaan c.q 

Direktur Jenderal Pengawasan Pembinaan dan 

Kesehatan Ahli K3 memenuhi persyaratan sebagai 

berikut: 

a) Salinan Akte Pendirian Perusahaan 

b) Salinan Surat ijin Usaha Perusahaan 

c) Surat Keterangan Domisili Perusahaan 

d) Salinan Bukti NPWP Perusahaan 

e) Daftar Peralatan yang dimiliki sesuai jenis usaha 

jasanya 

f) Struktur organisasi perusahaan 

g) Salinan wajib lapor ketenagakerjan 

h) Salinan keputusan penunjukan sebagai Ahli K3 

atau Dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja 

i) Riwayat Hidup Ahli K3 atau Tenaga Teknis yang 

bekerja pada perusahaan yang bersangkutan 

j) Berita Acara Pemeriksaan dari Dinas 

ketenagakerjaan setempat 
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k) Laporan Pemeriksaan teknis oleh Pengawas 

Ketenagakerjaan di Dinas ketenagakerjaan 

setempat 

l) Pas Foto (berwarna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Prosedur dan Tata Cara Penujukan PJK3 

 

3) Tugas pokok dan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (PJK3): 

a) Tugas pokok: 

Membantu melaksanakan dan memenuhi 

persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja 

yang sesuai dengan peraturan perundang 

undangan yang berlaku dalam rangka mencegah 

terjadinya bahaya kecelakaan untuk mencapai nihil 

kecelakaan di tempat kerja 

b) Fungsi 

Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan 

masalah K3 secara terstruktur, mulai dari tahap 

konsultasi, pabrikasi, pemeliharaan, reparasi, 

penelitian, pemeriksaan, pengujian, audit K3 dan 

pembinaan K3 
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4) Hak dan Kewajiban Perusahaan Jasa Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (PJK3) PJK3 yang telah mendapatkan 

Keputusan Penunjukan berhak: 

a) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Keputusan 

Penunjukannya 

b) Mendapatkan imbalan jasa sesuai dengan kontrak 

c) Memperoleh pembinaan dan bantuan teknis dari 

pejabat K3 setempat 

 

PJK3 yang telah mendapatkan Keputusan Penunjukan 

berkewajiban: 

a) Mentaati dan memerapkan semua peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 

b) Mengutamakan pelayanan dalam rangka 

pelaksanaan pemenuhan syarat-syarai K3 

c) Membuat kontrak kerja dengan pemberi kerja yang 

memuat secara jelas hak dan kewajiban 

d) Menyimpan dokumen kegiatan selama 5 tahun 

e) Melaporkan dan berkonsultasi dengan pejabat K3 

setempat sebelum dan sesudah melakukan 

kegiatan dengan menyerahkan laporan teknis 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

5) Perpanjangan Surat Keputusan Penunjukan 

Jika Perusahan sudah mendapatkan Surat Keputusan 

Penunjukan maka dapat diperpanjang, karena masa 

berlakunya hanya 2 (dua) tahun dengan cara 

mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan dengan 

melampirkan semua persyaratan seperti ketika 

pengajuan PJK3 baru dan Laporan Kegiatan selama 

penunjukan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) 

bulan sebelum berakhir masa berlakunya Keputusan 

Penunjukan yang lama. 

b. Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional 

(DK3N) 

Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional 

(DK3N) berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik 

Indonesia dan Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Wilayah (DK3VV) berkedudukan di ibu kota Propinsi yang 
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bersangkutan sedangkan Panitia Pembina Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja di tempat kerja berkedudukan di 

tempat kerja yang bersangkutan. 

1) Tugas Pokok dan Fungsi DK3N adalah: 

a) Tugas Pokok DK3N sebagai suatu lembaga 

pembantu di tingkat nasional adalah memberikan 

saran-saran dan pertimbangan baik diminta 

maupun tidak, kepada Pemerintah cq. Menteri 

Tenaga Kerja, selanjutnya dalam Keputusan ini 

disebut Menteri, mengenai masalah-masalah di 

bidang keselamatan dan kesehatan kerja, serta 

membantu pembinaan keselamatan dan 

kesehatan kerja secara nasional. 

b) DK3N berfungsi menghimpun dan mengolah segala

 data dan/atau permasalahan keselamatan dan 

kesehatan kerja di tingkat nasional dan propinsi-

propinsi yang bersangkutan serta membantu 

Menteri dalam: membina DK3W, melaksanakan 

penelitian, pendidikan, latihan, pengembangan dan 

upaya memasyarakatkan dan membudayakan 

keselamatan dan kesehatan kerja. 

2) Tugas pokok dan fungsi DK3W adaiah : 

a) Tugas pokok DK3W sebagai suatu badan 

pembantu di tingkat propinsi ialah memberikan 

saran-saran dan pertimbangan, balk diminta 

maupun tidak, kepada pemerintah di propinsi cq. 

Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja, 

selanjutnya setiap Keputusan ini disebut 

Ka.Kanwil, mengenai masalah-masalah di bidang 

keselamatan dan kesehatan kerja serta membantu 

pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja di 

propinsi tersebut. 

b) DK3W berfungsi menghimpun dan mengolah 

segala data dan/atau permasalahan keselamatan 

dan kesehatan kerja di propinsi yang bersangkutan 

serta membantu Kepala Kanwil dalam membina 

P2K3. 

3) Keanggotaan 
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a) DK3N 

DK3N beranggotakan unsur-unsur dari : 

(1) Pemerintah 

(2) Organisasi buruh/ karyawan 

(3) Organisasi profesi di bidang K3 / APINDO 

b) DK3W 

DK3W beranggotakan unsur-unsur dari : 

(1) Pemerintah 

(2) Organisasi buruh/ karyawan 

(3) Organisasi profesi di bidang K3 / APINDO 

(4) P2K3 

 

c. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

yang selanjutnya disebut P2K3 merupakan badan 

pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah 

kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk 

mengembangkan kerjasama saling pengertian dan 

partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan 

kesehatan kerja. 

1) Persyaratan pembentukan 

Setiap tempat kerja dengan kriteria tertentu, pengusaha 

atau pengurus wajib membentuk P2K3. Kriteria yang 

dimaksud adalah : 

a) Tempat kerja dimana dipekerjakan 100 (seratus) 

orang atau lebih 

b) Tempat kerja dimana pengusaha/pengurus 

mempekerjakan kurang dari 100 (seratus) orang, 

akan tetapi mengunakan bahan, proses dan 

instalasi yang mempunyai resiko yang besar akan 

terjadi peledakan, kebakaran, keracunan dan 

penyinaran radio aktif. 

2) Prosedur pembentukan P2K3 : 

a) Syarat keanggotaan 



 

 

10 

 

(1) Keanggotaan P2K3 terdiri dari unsur 

pengusahan dan tenaga kerja yang 

susunannya terdiri atas Ketua, Sekretaris, dar 

Anggota 

(2) Sekretaris P2K3 adalah Ahii K3 Umum ti: 

perusahaar: yang bersangkutan 

(3) Ketua P2K3 adalah pimpinan perusahaan atau 

salah satu pimpinan perusahaan yang ditunjuk 

(khusus untuk keiompok perusahaan/sentra 

industri) 

(4) Jumlah dan susunan P2K3 adalah sebagai 

berlkut; 

(a) Perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 

100 (seratus) orang atau lebih, jumlah 

anggota sekurang-kurangnya 12 (dua belas) 

orang terdiri 6 (enam) orang mewakili 

pengusaha/pimpinan dan 6 (enam) orang 

mewakili tenaga kerja 

(b) Perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 

50 (lima puluh) sampai dengan 100 

(seratus) orang, jumlah anggota sekurang- 

kurangnya 6 (enam) orang yang terdiri atas 

3 (tiga) orang mewakili pengusaha dan 3 

(tiga) orang mewakili pekerja 

(c) Perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 

kurang dari 50 (lima puluh) orang dengan 

tingkat resiko bahaya sangai besar jumlah 

anggota sesuai dengan butir b di atas 

(d) Kelompok perusahaan yang mempunyai 

tenaga kerja kurang dari 50 (lima puluh) 

orang untuk anggota keiompok, jumiah 

anggota sesuai dengan butir b di atas yang 

masing-masing anggota mewakili 

perusahaannya. 

b) Langkah pembentukan 

(1) Tahap persiapan 

(a) Perusahaan 

(1) Kebijakan K3 
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Pengusaha lebih dahulu menggariskan 

dan menjalankan pokok-pokok 

kebijakan mengenai K3 secara umum 

sera maksudnya untuk membentuk 

P2K3. Kebijakan ini disebut safety and 

health policy. 

(2) Kebijakan tentang K3 ini harus 

dituangkan secara tertulis karena 

sangat penting bagi manajemen dan 

pihak-pihak terkait. 

(3) Inventarisasi calon anggota 

a. Pimpinan perusahaan menyusun 

daftar caion anggota P2K3 yang 

digariskan oleh unit kerjanya 

masing-masing dan memutuskan 

diantara para calon tersebut yang 

akan menjadl calon anggota P2K3 

b. Seteiah pimpinan perusahaan 

menyusun keanggctaan P2K3 

masing-masing makan caion 

anggota tersebut dikumpuikan dan 

diberi pengarahan singkat tentang 

kebijakan pimpinan perusahaan 

daiam hai K3. 

(4) Konsultasi ke Kantor Disnaker setempat. 

Selama daiam tahap menyusun 

kebijakan tentang K3 dan pengurus 

calon anggota P2K3, pimpinan 

perusahaan dapat melakukan konsuitasi 

dengan kantor Disnaker setempai untuk 

mendapatkan petunjuk-petunjuk teknis 

yang diperlukan dengan proses 

pembuatan P2K3 yang dianggap masih 

belum jelas. 

(b) Pemerintah Daerah 

(1) Inventarisasi perusahaan 

Kantor Disnaker setempat mengadakan 

inventarisasi terhadap perusahaan-
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perusahaan yang menurut ketentuan 

sudah harus membentuk P2K3. 

(2) Pengarahan kepada perusahaan 

a. Terhadap perusahaan yang 

bersangkutan diberikan 

pemberitahuan dan penjelasan 

tentang latar belakang dibentuknya 

P2K3 di perusahaan masing-

masing 

pemberitahuan/penjelasan/penyul

uhan dapat dilakukan melalui surat 

menyurat maupun melalui pegawai 

pengawas ketenagakerjaan 

petugas yang mempunyai program 

perusahaan yang bersangkutan. 

b. Hal ini juga dapat dilakukan melalui 

penyuluhan serentak tsrhadap 

beberapa perusahaan secara 

klasikal. 

(2) Tahap pelaksanaan 

(a) Perusahaan 

1. Membentuk P2K3 

Setelah perusahaan berhasil menyusun 

calon anggota P2K3 maka dilanjutkan 

dengan pembentukan P2K3 secara 

resmi oleh pimpinan perusahaan. 

2. Melaporkan ke Disnaker setempat 

Setelah pimpinan perusahaan 

membentuk P2K3 kemudian 

melaporkannya kepada Disnaker 

setempat.Pads waktu melaporkan telah 

dibentuk P2K3 di perusahaan masing-

masing pimpinan perusahaan dapat 

sekaiigus mengajukan permohonan 

tertulis untuk mendapatkan 

pengesahan. 

(b) Pemerintah daerah 
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1. Penerbitan surat keputusan pengesahan 

P2K3 

Kantor Disnaker setempat setelah 

menerima permohonan pengesahan 

langsung untuk menerbitkan SK 

pengesahan pembentukan P2K3 atas 

nama Bupati/Walikoia setempat. 

2. Pelantikan/pengukuhan 

Kepala disnaker setempat setelah 

menerbitkan pengesahan P2K3 

dilanjutkan dengan melantik anggota 

P2K3 secara resmi. 

Pelantikan/pengukuhan dapat dilakukan 

secara bersama-sama diantara 

beberapa P2K3, perusahaan dan juga 

anggota P2K3 yang baru menggantikan 

anggota yang lama. 

(3) Struktur organisasi 

(a) Bentuk Organisasi dan kepengurusan 

Organisasi P2K3 dapat mempunyal banyak 

variasi tergantung kepada besar, jenis 

bidang, bentuk kegiatan dari perusahaan 

dan lain sebagainya. Kepengurusan dari 

pada organisasi P2K3 terdiri dari seorang 

ketua, wakil ketua, seorang atau lebih 

sekretarls dan beberapa anggota terdiri dari 

unsur pengusahs dan pekerja 

1. Ketua dijabat oleh seorang pimpinan 

perusahaan yang mempunyai 

kewenangan daiam menerapkan 

kebijakan di perusahaan 

2. Sekretaris dapat dijabat oieh ahii K3 

atau petugas K3 atau ahii lain yang 

dipersiapkan untuk menjadi petugas 

K3 

3. Para anggota terdiri dari wakil unit-unit 

kerja yang ada daiam perusahaan dan 

telah memahami permasalahan K3. 



 

 

14 

 

 

(4) Tugas-tugas pengurus P2K3 

Tugas-tugas Ketua, wakil ketua, sekretaris 

dan anggoia-anggota harus diuraikan 

secara jelas daiam pembinaan tugas atau 

job description sebagai berikut: 

a. Ketua 

1. Memimpin semua rapat pleno P2K3 

atau menunjuk anggota untuk 

memimpin rapat pleno 

2. Menentukan langkah, policy demi 

tercapainya pelaksanaan program-

program P2K3 

3. Mempertanggungjawabkan 

pelaksanaan program- program 

P2K3 dan pelaksanaannya kepada 

direksi 

4. Memonitor dan mengevaluasi 

pelaksanaan program- program K3 

di perusahaan. 

b. Wakil ketua 

Sebagai wakil dari ketua daiam 

melaksanakan tugas- tugasnya daiam 

hal ketua bernalangan, 

c. Sekretaris 

1. Membuat undangan rapat dan 

notulen 

2. Mengelola administrasi surat-surai 

P2K3 

3. Mencatat data-data yang 

berhubungan dengan K3 

4. Memberikan bantuan/saran-saran 

yang diperlukan oleh seksi-seksi 

demi suksesnya program-program 

K3 

5. Membuat laporan ke Disnaker 

setempat dan instansl lain yang 
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bersangkutan mengenai unsafe 

condition di tempat kerja 

d. Anggota 

1. Melaksanakan program-program 

yang teiah ditetapkan sesuai 

dengan seksi masing-masing 

2. Melaporkan kepada ketua atas 

kegiatan yanc isiar dilaksanakan 

2) Tugas dan Fungsi P2K3 

a) P2K3 mempunyai tugas memberikan saran dan 

pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada 

pengusaha atau pengurus mengenai masalah 

keseiamatan dan kesehaian kerjs. 

b) P2K3 mempunyai fungsi : 

(1) Menghimpun dan mengolah data tentang 

Keseiamatan danKesehatan Kerja di tempat 

kerja; 

(2) Membantu menunjukan dan menjeiaskan 

kepada setiaptenaga kerja : 

(a) berbagai faktor bahaya di tempat kerja 

yang dapat menimbulkan gangguan K3 

(b) Faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi 

dan produktivitas kerja 

(c) Alat pelindung diri bagi tenaga kerja yang 

bersangkutan 

(d) cara dan sikap yang benar dan aman 

daiam melaksanakan pekerjaannya 

(3) Membantu pengusaha atau pengurus daiam: 

(a) Mengevaluasi cara kerja, proses dan 

lingkungan Kerja; 

(b) Menentukan tindakan koreksi dengan 

alternatif terbaik; 

(c) Mengembangkan sistem pengendalian 

bahaya terhadap keselamatan 

dankesehatan kerja; 

(d) Mengevaluasi penyebab timbulnya 

kecelakaan, penyakit akibat kerja serta 
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mengambil langkah-langkah yang 

diperlukan; 

(e) Mengembangkan penyuiuhan dan 

penelitian di bldang keseiamatan kerja, 

(f) hygiene perusahaan, kesehatan kerja dan 

ergonomic 

(g) Melaksanakan pemantauan terhadap gizl 

kerja dan menyelenggarakanmakanan di 

perusahaan; 

(h) memeriksa kelengkapan peralatan 

keselamatan kerja; 

(i) Mengembangkan pelayanan kesehatan 

tenaga kerja; Mengembangkan 

laboratorium kesehatan dan keselamatan 

kerja, melakukan pemeriksaan 

laboratorium dan melaksanakan 

interpretasi hasil pemeriksaan; 

(j) menyelenggarakan administrasi 

keselamatan kerja, higene perusahaan 

dan kesehatan kerja. 

(4) Membantu pimpinan perusahaan menyusun 

kebijaksanaan manajemen dan pedoman kerja 

dalam rangka upaya meningkatkan 

keselamatan kerja, higene perusahaan, 

kesehatan kerja, ergonomi dan gizi tenaga kerja. 

 

d. Ahli K3 Umum 

Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah 

tenaga teknik berkeahlian khusus dari luar Departemen 

Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja 

untuk mengawasi ditaatinya Undang-undang Keselamatan 

Kerja. 

Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang berwenang 

menunjuk ahli K3 pada tempat kerja dengan kriteria 

tertentu dan pada perusahaan yang memberikan jasa di 

bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 

Kriteria tertentu tersebut adalah: 



 

 

17 

 

1) Suatu tempat kerja dimana pengurus mempekerjakan 

tenaga kerja lebih dari 100 orang 

2) Suatu tempat kerja dimana pengurus mempekerjakan 

tenaga kerja kurang dari 100 orang tetapi 

menggunakan bahan, proses, alat dan atau instalasi 

yang memiliki risiko besar terhadap Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja. 

1) Untuk dapat ditunjuk sebagai Ahli K3 harus memenuhi 

persyaratan berikut: 

a) Sarjana dengan pengalaman kerja sesuai dengan 

bidang keahliannya sekurang-kurangnya 2 tahun 

b) Sarjana mudaatau sederajat dengan pengalaman 

kerja sesuai dengan bidang keahliannya sekurang-

kurangnya 4 tahun 

c) Berbadan sehat 

d) Berkelakuan baik 

e) Bekerja penuh di instansi yang bersangkutan 

f) Lulus seleksi Tim Penilai 

2) Mekanisme penunjukan Ahli K3 

Diagram alur prosedur dan tata cara penunjukan Ahli 

K3, dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Mekanisme Penunjukan Ahli K3 
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3) Perpanjangan Surat Keputusan Penunjukan (SKP) Ahli 

K3 

Surat Keputusan Penunjukan Ahli Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) 

tahun dan dapat dimintakan perpanjangan kepada 

Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuk 

dengan melampirkan: 

a) surat permohonan 

b) semua lampiran sebagaimana permohonan awal 

c) salinan keputusan penunjukan Ahli K3 yang iama 

d) surat pernyataan dari pengurus/pimpinan instans: 

mengenai prestasi yang bersangkutan 

e) rekapituiasi laporan kegiaian 

4) Pencabutan Surat Keputusan Penunjukan (SKP) 

a) Tidak berlaku apabila yang bersangkutan: 

(1) Pindah ke perusahaan lain 

(2) mengundurkan diri 

(3) meninggal dunia 

b) Dicabut apabila yang bersangkutan terbukti: 

(1) Tidak memenuhi per-UU-an K3 

(2) Melakukan kesalahan & kecerobohan 

(3) Dengan sengaja atau kecerobohan terbuka 

rahasia perusahaan 

5) Kewajiban dan Kewenangan Ahli K3 : 

Ahli K3 yang sudah mendapatkan Surai Keputusan 

Penunjukan berkewajiban : 

a) Membantu mengawasi pelaksanaan peraturan 

perundangan keselamatan dan kesehatan kerja 

sesuai dengan bidang yang ditentukan dalam 

keputusan penunjukannya; 

b) Memberikan laporan kepada Menteri Tenaga Kerja 

atau Pejabat yang ditunjuk mengenai hasil 

pelaksanaan tugas dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

(1) Untuk ahli keselamatan dan kesehatan kerja di 

tempat kerja safu kali dalam 3 (tiga) bulan, 

kecuali ditentukan lain; 
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(2) Untuk ahli keselamatan can kesehatan kerja di 

perusahaan yang memberikan jasa dibidang 

keselamatan dan kesehatan kerja setiap saat 

setelah selesai melakukan kegiatannya 

Tembusan laporan ditujukan kepada : 

(a) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten / Kota 

(b) Dinas Tenaga Kerja Propinsi 

(c) Direktur Pengawasan Norma K3 

c) Merahasiakan segala keterangan tentang rshasia 

perusahaan/instansi yang didapat berhubungan 

dangers jabatannya. 

Ahli Keselamatan Kesehatan Kerja juga mempunyai 

kewenangan untuk: 

a. Memasuki tempat kerja sesuai dengan kepuiusan 

penunjukan 

b. Meminta keterangan dan atau informasi mengenai 

pelaksanaan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan 

kerja ditempat kerja sesuai dengan keputusan 

penunjukannya 

c. Memonitor, memeriksa, menguji, menganalisa, 

mengevaluasi dan memberikan persyaratan serta 

pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja yang 

meliputi: 

1) Keadaan dan fasilitas tenaga kerja 

2) Keadaan mesin-mesin, pesawat, alat-aiat kerja, 

instalasi serta peralatan lainnya. 

3) Penanganan bahan-bahan. 

4) Proses produksi. 

5) Sifat pekerjaan 

6) Cara kerja 

7) Lingkungan kerja. 
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BAB II 

LINGKUNGAN KERJA 

 

1. Dasar Hukum 

a. Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan 

Kerja 

b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per. 1 

3/MEN/X/2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika 

dan Faktor Kimia di Tempat Kerja 

2. Pengertian 

a. Lingkungan kerja 

Lingkungan kerja merupakan suatu kesatuan dari berbagai 

lingkungan di tempat kerja, yang di dalamnya mencakup 

faktor fisik, kimia, biologi, fisiologi dan psikologi yang 

keberadaannya di tempat kerja dapat mempengaruhi 

keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. 

b. Kebisingan 

Kebisingan adalah semua suara yang tidak dikenendaki 

yang bersumber dari alat-alat proses produksi yang pada 

tingkat tertentu dapat mengganggu kenyamanan dan 

pendengaran dan dapat mengakibatkan kecelakaan kerja 

dan penyakit akibat kerja. 

c. Iklim kerja 

Iklim kerja adalah hasil perpaduan antara suhu, 

kelembaban, kecepatan gerakan udara dan panas radiasi 

dengan tingkat pengeluaran panas dan tubuh tenaga kerja 

sebagai akibat pekerjaan. 

d. Indeks suhu basah dan bola 

Indeks suhu basah dan bola (Wet Bulb Globe Temperatur 

Index) yang disingkat ISBB adalah parameter untuk menilai 

tingkat iklim kerja yang merupakan hasil perhitungan 

antara suhu udara kering, suhu basah alami dan suhu 

bola. 
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e. Getaran 

Getaran merupakan pergerakan yang teratur yang berasal 

dari benda dan media dengan arah bolak-balik dari 

kedudukan keseimbangannya. 

 

f. Radiasi Ultra Violet (UV) 

Radiasi UV adalah radiasi elektromagnetik dengan panjang 

gelombang 180 nanometer sampai 400 nanometer. 

g. Radiasi frekuensi radio dan gelombang mikro (microwave) 

Radiasi frekuensi radio dan gelombang mikro (microwave) 

adaiah radiasi elektromagnetik dengan frekwensi 30 Kilo 

Hertz sampai 300 Giga Hertz. 

h. Nilai Ambang Batas 

Nilai Ambang Batas yang disebut NAB adalah standar nilai 

yang dapat ditoleransi oleh tenaga kerja tanpa 

mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja dan gangguan 

atau penyakit akibat kerja dalam pekerjaan sehari-hari 

untuk waktu tidak melebihi 8 jam sehari atau 40 jam 

seminggu. 

 

3. Faktor yang mempengaruhi Lingkungan Kerja 

a. Faktor fisika 

Faktor fisika adalah faktor di tempat kerja yang bersifat 

fisika yang dalam hal ini terdiri dari iklim kerja, kebisingan, 

getaran, gelombang mikro, sinar ultra ungu, dan medan 

magnet. 

1) Kebisingan 

Kebsingan di lingkungan kerja diakibatkan oleh 

berbagai macam. Pada umumnya berasal dari suara 

mesin produksi, transmisi atau proses produksi 

Iainnya. Kebisingan selain menimbulkan gangguan 

konsentrasi, strees dalam bekerja juga dapat 

menimbulkan gangguan pendengaran. Pengukuran 

kebisingan di tempat kerja dapat menggunakan sound 

level meter atau noise dosimeter. 
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Gambar 2.1 Sound Level Meter 

 

 

Gambar 2.2 Dosimeter 

 

Selanjutnya hasil pengukuran dibandingkan 

dengan lampiran I Parmenakertrans 

No.Per.13/MEN/X/2011. Apabila hasil pengukuran 

melebihi nilai ambang batas, maka ahli kesehatan 

dan keselamatan kerja harus mengusulkan dalam 
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rapat P2K3 untuk segera dilakukan pencegahan 

dan pengendaliannya melalui metode rekayasa 

teknik (engineering control), misalkan memasang 

mufier tambahan atau melakukan isolasi pada 

sumber kebisingan. 

Jika langkah pengendalian secara rekayasa 

teknik tidak mampu dilakukan sementara hasil 

pengukuran memperlihatkan intensitas kebisingan 

di atas 85 dB, maka perlu diusulkan langkah 

selanjutnya yaitu melakukan pengendalian 

admmistrasi (administration control) dengan cara 

mengurangi jam pemajanan atau melakukan shiff 

kerja. 

Selanjutnya, jika langkah pengendalian 

secara administrsi juga tidak dapat dilakukan 

dengan berbagai kondisi seperti sulitnya untuk 

melakukan sistim rotasi atau rolling bagi tenaga 

kerja yang bersangkutan disebabkan keahlian 

masing-masing tenaga kerja berbeda-beda pada 

masing-masing bagian dan sebagainya, maka 

metode pengendalian terakhir yang wajib 

diiakukan adalah pengurus wajib menyediakan ear 

muff atau ear plug (pilih yang mana yang lebih 

efektif serta efisien). 

2) Iklim Kerja 

Negara-negara tropis mempunyai 

permaslahan sendiri terkait dengan iklim kerja. 

Negara seperti Indonesia, Singapore, Malaysia, 

Thailand, Philipina, permasalahan iklim kerja 

seperti tekanan panas (heat stress) banyak 

dihadapi di tempat kerja. Paparan atau pajanan 

Tekanan panas yang melebihi NAB dapat terjadi 

disebabkan karena cuaca, adanya sumber panas 

pada proses produksi misalnya adanya tanur, 

dapur pemasak, boiler, bejana uap, heat exchanger 

dan sebagainya. Tekanan panas yang memajan 
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pekerja hingga melebihi batas dapat 

mengakibatkan kejang akibat panas, pingsan atau 

dapat mempercepat kelelahan kerja 

Untuk mengukur tekanan panas dapat 

dilakukan dengan menggunakan “heat stress 

aparatuss“, sebagaimana yang ditunjukkan 

gambar dibawah ini. 

 

Gambar 2.3 Heat Stress Aparatus 

 

Setelah diperoleh angka pengukuran, maka 

kemudian kita bandingkan dengan standar yang 

tertera dalam lampiran I Permenakertrans 

No.Per.13/MEN/X/2011. Cara mengatasi tekanan 

panas yang berlebihan, dapat dilakukan dengen 

metode engineering control, sebagai contoh 

dengan cara memperbaiki sistem ventilasi, tetapi 

manakala masih kurang berhasil maka perlu 

dilakukan pengaturan waktu pemajanan dengan 

cara rotasi dan sebagainya. 

Berikut ini ditunjukkan gambar desain sistem 

ventilasi alam yang dapat dipilih untuk diterapkan 

dalam upaya mengurangi tekanan panas di 

ruangan tempat kerja. 
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Gambar 2.4 Desain Sistem Ventilasi 

 

Gambar 2.5 Contoh Desain Ventilasi 
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3) Getaran 

Di perusahaan-perusahaan kadangkala ada 

pekerja yang lengan atau tangannya sewaktu 

mengoperasikan alat kerja bergetar demikian 

hebat, sebagai contoh pekerja pengeras jalan, 

pekerja bagian mesin bor dan sebagainya. 

Getaran yang memajan tangan/lengan 

pekerja hingga melebihi batas setiap hari kerja, 

dapat mengakibatkan gangguan terhadap tulang 

sendi serta gangguan syaraf dan pembuluh darah. 

Untuk mengukur getaran tersebut dapat 

menggunakan “Vibration Meter”. 

 

Gambar 2.6 Vibration Meter 

 

Hasil pengukuran tersebut selanjutnya 

dibandingkan dengan standar sebagaimana tertera 
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pada lampiran I Permenakertrans No.Per.1 

3/MEN/X/2011. 

Apabila ternyata angka hasil pengukuran 

lebih besar dari standar yang tertera pada lampiran 

I Permenakertrans No. Per 13/MEN/X/2011 

(dalam satuan m/det2), maka perlu dilakukan 

pengendalian dengan metode rekayasa teknik 

(engineering control), misalnyadengan penggantian 

bantalan mesin yang telah terlalu keras, 

penggantian komponen-komponen yang sudah 

terlalu longgar dengan mengencangkan baut-baut 

yang telah longgar dan sebagainya. 

Tetapi seandainya ternyata hanya sedikit 

berhasil menurunkan getaran namun getaran yang 

memajan lengan/tangan pekerja masih melebihi 

batas maka metode yang disarankan dilakukan 

yaitu dengan mengurangi waktu jam pemajanan 

dengan cara rotasi. 

4) Radiasi Sinar UV 

Di tempat-tempat kerja yang menggunakan 

dapur pembakar, tanur peleburan logam atau 

terdapat pengelasan dengan busur listrik akan 

terjadi pemajanan radiasi UV terhadap para 

pekerja yang berada didekatnya.Radiasi UV yang 

memajan melebihi batas pada seorang pekerja 

akan dapat mengakibatkan radang selaput mata 

(conjunctivitis photoelectric). 

Untuk mengetahui secara pasti berapa 

mW/cm2, radiasi UV yang memajan pekerja, maka 

perlu dilakukan pengukuran dengan UV 

Radiometer. Hasil pengukuran tersebut kemudian 

dibandingkan dsngan lampiran I Permenakertrans 

No.Per 13/MEN/2011. jika hasil pengukuran lebih 

besar dari yang diperkenankan maka pengurus 

periu melakukan pengendalian berupa metode 
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rekayasa teknix (engineering control), sebagai 

contoh pemasangan shielding atau pengaturan 

jarak, tetapi kalau belum berhasil maka disarankan 

untuk menerapkan metode pengendaiian 

administratif berupa pengaturan waktu pemajanan 

jika memungkinkan, tetapi kalau belum berhasil 

juga maka pengurus wajib menyediakan aiat 

pelindung diri bagi pekerja yang bersangkutan yaitu 

shield face atau kacamata gelap dan apron dari 

kulit. Alat pengukuran UV radiometer sebagaimana 

ditunjukkan gambar di bawah ini. 

 

 

 

Gambar 2.7 UV Radiator 
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b. Faktor kimia diudara lingkungan kerja 

Faktor kimia adalah faktor di dalam tempat kerja yang 

bersirat kimla yang dalam keputusan ini meliputi 

bentuk padatan (partikel), cair, gas, kabut, aerosol dan 

uap yang berasal dari bahan-bahan kimia 

1) Debu di udara lingkungan kerja 

Konsentrasi debu yang melebihi batas diudara 

lingkungan kerja juga dapat mengakibatkan 

penyakit akibat kerja apabiia tidak dilakukan 

pengendaiiannya secara tepat. Untuk mengetahui 

secara pasti berapa bds atau mg/m3 konsentrasi 

debu diudara lingkungan kerja, perlu dilakukan 

pengambilan sampel debu tersebut dengan 

menggunakan dust sampler dan selanjutnya hasil 

sampling diuji di laboratonum dengan analitlc 

balance dan sebagainya. 

 

Gambar 2.8 Dust Sampler 
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Gambar 2.9 Analitic Balance 

 

Angka yang diperoleh dari hasil penimbangan 

tersebutselanjutnya dibandingkan dengan angka 

NAB yang tertera dalam lampiran II 

Permenakertrans No.Per.13/MEN/X/20111, 

sesuai jenis debu yang bersangkutan. 

Apabila ternyata angka hasil pengukuran lebih 

besar dari NAB yang tercantum dalam 

Permenakertrans No. Per. 1 3/MEN/X/2011 maka 

berarti telah melebihi NAB dan per!u dilakukan 

pengendaliannya. 

Apabila substitusi bahan kecil kemungkinannya 

untuk dilakukan, makasetelah diketahui sumber 

pencemarnya, metode pengendalian pada tahap 

awal yang perlu dilakukan adalah metode rekayasa 

teknik, sebagai contoh pemasangan dust collector 

berupa cyclone dan sebagainya, tentunya yang 

sesuai dengan kondis: tempat kerja. sumbernya 

serta jenis debunya. 
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Apabila masih kurang berhasil karena setelah 

dilakukan pengukuran kembali ternyata masih 

melebihi NAB.maka perusahaan wajib 

menyediakan masker yang sesual bagi para 

pekerja yang bersangkutan. 

2) Gas di udara lingkungan kerja 

Pada perusahaan-perusahaan yang menggunakan 

bahan kimia tertentu, atau proses tertentu maka di 

udara lingkungan kerjanya mengandung gas-gas 

tertentu yang apabila melebihi nilai ambang batas 

akan dapat berdampak negatif terhadap 

kesehatan pekerja. Untuk itu perlu dilakukan 

pengukuran konsentrasi gas di udara dengan 

menggunakan “gas monitor". Hasil pengukuran 

selanjutnya dilakukan analisa di laboratorium. 

 

Gambar 2.10 Gas Monitor 

 

Hasil pengujian selanjutnya dibandingkan dengan 

NAB yang tertera pada Lampiran II 

Permenakertrans No.Per.1 3/MEN/X/2001 apabila 



 

 

32 

 

hasil pengukuran lebih besar maka berarti melebihi 

NAB. 

Pengendalian yang perlu dilakukan kemudian, 

apabila substitusi atau eliminasi tidak mungkin 

bisa dilakukan yaitudengan metode engineering 

control sebagai contoh pemasangan exhaust fan 

dan pengendalian yang terakhir berupa pemakaian 

respirator yang sesuai. 

c. Faktor Biologi 

Faktor bilologi juga merupakan salah satu faktor 

yang dapat mengakibatkan timbulnya penyakit akibat 

kerja. Yang termasuk golongan hayati ini meliputi 

kuman, virus, jamur/cendawan, cacing, serangga dan 

tumbuh- tumbuhan yang berasal dari bahan proses 

produksi lingkungan kerja, misalnya pada pabrik-pabrik 

bir / roti yang menggunakan proses peragian, pabrik 

textil yang menggunakan buku domba dan sebagainya. 

Penyakit yang timbul dapat merupakan luka gigitan, 

sengatan, penyakit alergi maupun penyakit infeksi. 

d. Faktor Ergonomi 

Penyakit akibat kerja karena faktor ergonomi 

(faal kerja) yaitu penyakit karena cara kerja yang saiah 

ataupun penggunaan alat-alat kerja yang tidak sesuai 

dengan kondisi fisik. Sikap kerja yang salah dapat 

menimbulkan gangguan atau cedera pada tuiang 

punggung maupun sendi-sendi sedangkan penggunaan 

alat yang tidak sesuai akan menimbulkan rasa leiah 

daiam bekereja dan kadang-kadang menimbulkan 

kelainan pertumbuhan tuiah-tuiang sehingga terjadi 

perubahan bantuk tubuh. Di dalam Peraturan Menten 

Perburuhan No.7 Tahun 1964 bahwa tiap pekerja yang 

bekerjanya narus daiam posisi berdiri terus menerus 

atau jongkok terus-menerus harus disediakan tempat 

duduk untuk istirahat duduk pada waktu-waktu 

tertentu. 
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Dari sudut pandang fisiologis, suatu pekerjaan yang 

terialu berat, monoton dan tidak memenuhi syarat 

ergonomi.juga akan dapat menimbulkan keceiakaan 

fisik dan mental 

e. Faktor Psikologi 

Penyakit akibat kerja yang disebabkan karena 

faktor kejiwaan dapat disebabkan oleh pandangan 

seseroang terhadap pekerjaannya maupun hubungan 

kerja dengan orang lain seperti atasan kelompok kerja 

atau bawahan, atau pekerjaan yang diluar batas 

kemampuannya. Pandangan seseorang terhadap 

pekerjaan sangat mempengaruhi jiwanya, misainya 

pekerjaan yang tidak sesuai dengan bakat dan tidak 

sesuai dengan cita-citanya, pekerjaan yang 

membosankan dan sebagainya. 

4. Prinsip Dasar Pencegahan Kecelakaan Kerja 

Pencegahan kecelakaan kerja merupakan inti (core) 

dari program pelaksanaan K3 yang terencana, terpadu, 

terkoordinasi dan pengawasan yang terarah yang didasarkan 

dengan urutan aktivitas 

Pelaksanaan pencegahan kecelakaan yang didasarkan 

pads suatu basis fiiosofl yang meliputi basis kompetensi yaitu 

pengetahuan, ketrampiian dan unjuk kerja K3 

Pencegahan kecelakaan ditunjukkan pada 

kemasiahatan umat manusia (humanity), menjamin agar 

setiap pekerja tetap selamat dan sehat dalam menjalankan 

tugasnya. 

Tingkat kemajuan dan produktivitas perusahaan 

dengan indikasi iidak terjadinya kecelakaan kerja yang 

mengakibatkan kerugian bagi perusahaan 

Bagi negara, pelaksanaan keselamatan dan kesehatan 

kerja akan memberikan dukungan (support) terhadap 

pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan mewujudkan 
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tingkat kesejahteraan masyarakat dan tercapainya 

masyarakat adil dan makmur. 

Banyak para ahli menyampaikan konsepnya, namun 

pada prinsipnva mempunyai kesamaan pendangan terhadap 

konsep pencegahan kecelakaan kerja 

Konsep tersebut dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Konsep Langkah Pencegahan Kecelakaan 
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Gambar 2.12 Sistem Inspeksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.13 Safety Management Proses 
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Gambar 2.14 Tahapan Pencegahan Kecelakaan 

 

Gambar tersebut diatas menggambarkan tahapan 

pencegahan kecelakaan (accident prevention) yang dapat 

dijelaskan secara umum sebagai berikut: 

3) Menemukan fakta / masalah 

Masalah adaiah bentuk penyimpangan / deviasi dari suatu 

rencana, standar atau peraturan perundangan.Dengan 

demikian masaiah dalarn K3 adaiah sumber bahaya 

(hazard), karena sumber bahaya merupakan bentuk 

ketidaksesuaian dengan standar/peraturan perundangan. 

Proses menemukan masaiah / fakta kita kenal dengan 

identifikasi sumber bahaya dengan cara inspeksi, survey, 

observasi atau investigasi 
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4) Analisis 

Pada tahap anaiisis adaiah proses bagaimana fakta atau 

masaiah yang ditemukan dapat dipecahkan. 

Pada tahap anaiisis pada umumnya harus dapat dikenali 

berbagai hal antara lain: 

1) Sebab utama masaiah tersebut 

2) Tingkat kekerapannya 

3) Lokasi 

4) Kaitannya dengan manusia maupun kondisi 

Dari basil analisis suatu masalah dapat saja dihasilkan 

satu atau lebih alternatif pemecahan. 

5) Pemilihan / penetapan alternatif / pemecahan 

Dari berbagai alternatif pemecahan perlu diadakah seleksi 

untuk ditetapkan satu pemecahan yang benar-benar 

efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan 

6) Pelaksanaan 

Apabila sudah dapat ditetapkan alternatif pemecahan 

maka haruss diikuti dengan tindakan atau pelaksanaan 

dari keputusan penetapan tersebut. Hal ini merupakan 

keputusan pimpinan perusahaan. 

7) Pengawasan 

Merupakan tahapan penting untuk menunjukkan 

sejauh mans pelaksanaan atas tindakan koreksi tersebut 

sesuai dengan rencana dan tidak terjadi penyimpangan 

pelaksanaan. Pada tahapan pengawasan, apabila 

ditemukan bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan 

(action) dapat dilakukan analisis kembali, namun apabila 

telah sesuai dengan rencana kerja proses analisis tidak 

dilakukan lagi. 

Dari berbagai pendapat para ahli tentang tahapan 

pencegahan kecelakaan tersebut tidak mengikat, artinya 

perusahaan dapat memllih contoh mana yang paling tepat 

disesuaikan dengan kondisi perusahaan. 

Menurut International Labour Office (ILO) langkah-langkah 

yang dapat ditempuh untuk mencegah kecelakaan kerja 

antara lain : 
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1. Peraturan perundangan 

2. Standarisasi 

3. Inspeksi 

4. Riset teknis 

5. Riset medis 

6. Riset psychologis 

7. Riset statistic 

8. Pendidikan 

9. Latihar 

10. Persuasi 

11. Asuransi 

12. Penerapan 1 s.d 11 tersebut di atas langsung di 

tempat kerja 

 

Penerapan kesehatan dan keselamatan kerja dapat 

maksimal dalam menanggulangi kecelakaan kerja dengan 

memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Peraturan perundang-undangan antara lain melalui: 

a. Adanya ketentuan dan syarat-syarat K3 yang selalu 

mengikuti perkembangan iimu pengetahuan, teknik 

dan teknologi (up to date) 

b. Penerapan semua ketentuan dan persyaratan 

keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku sejak tahap 

rekayasa 

c. Penyelenggaraan pengawasan dan pemantauan 

pelaksanaan K3 melalui pemeriksaan-pemeriksaan 

langsung di ternpat kerja 

2. Standarisasi 

Standarisasi merupakan suatu ukuran terhadap besaran-

besaran / nilai. Dengan adanya standar K3 yang maju 

akan menentukan tingkat kemajuan K3, karena pada 

dasarnya balk buruknya K3 di tempat kerja diketahui 

melalui pemenuhan standar K3. 

3. Inspeksi 

Pada dasarnya adalah merupakan kegiatan-kegiatan yang 

diiakukan daiam rangka pemeriksaan dan pengujian 



 

 

39 

 

terhadap tempat kerja, mesin, pesawat.aiat dan instalasi, 

sejauh mana masaiah-masaSah ini masih memenuh! 

ketentuan dan persyaratan K3 

4. Riset 

Riset yang dilakukan dapat meliputi antara lain ; teknis 

medis, psychologis dan statistic dimaksudkan antar lain 

untuk menunjang tingkat kemajuan bidang K3 sesuai 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknik dan 

teknologi. 

5. Pendidikan dan Latihan 

Sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan arti 

pentingnya K3, disamping untuk meningkatkan kualitas 

pengetahuan dan ketrampilan K3 

6. Persuasi 

Merupakan suatu cara pendekatan K3 secara pribadi 

dengan tidak menerapkan dan memaksakan melalui 

sanksi 

7. Asuransi 

Dapat ditetapkan dengan pembayaran premi yang lebih 

rendah terhadap perusahaan yang memenuhi syarat K3 

dan mempunyal tingkat kekerapan dan keparahan 

kecelakaan yang kecii di perusahaannya. 

8. Penerapan K3 di tempat kerja 

Langkah-langkah tersebut harus dapat diaplikasikan di 

tempat kerja dalam upaya memenuhi syarat-syarat K3 di 

tempat 

 

Dalam konteks ketenagakerjaan, keselamatan dan 

kesehatan kerja merupakan bagian integral dari sistem 

perlindungan tenaga kerja yang daiam pelaksanaannya diatur 

daiam peraturan perundang-undangan.Oleh karena itu sudah 

menjadi kewajiban pengusaha/pengawas tempat kerja 

untukmelaksanakannya daiam upaya menjamin keselamatan 
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dan kesehatan para pekerja daiam melaksanakan 

pekerjaannya. 

Disamping itu pelaksanaan K3 akan menekan dan 

mengurangi tingkai kerugian akibat kecelakaan kerja sehingga 

dapat dicapai produksi dan produktivitas yang diinginkan oleh- 

perusahaan, apalagi saat ini K3 menjadi suatu persyaratan 

bisnis suatu usaha. Maju mundurnya suatu usaha juga 

ditentukan dari pelaksanaan K3 di perusahaan. 
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BAB III 

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 

PADA PESAWAT UAP DAN BEJANA TEKAN 

 

 

1. Dasar Hukum 

a. Undang - Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan 

Kerja, 

b. Undang-Undang Uap Tahun 1930 dan Peraturan Uap 

Tahun 1930, 

c. Permenaker R.l No. Per. 01/Men/1982 tentang Bejana 

Tekanan, 

d. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.l No. 

Per.02/Men/1982 tentang Kwalifikasi dan Syarat-syarat 

Juru Las, 

e. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.i No. 

Per.01/Men/1988 tentang Kwalifikasi dan Syarat-syarat 

Operator Pesawat Uap, 

f. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.l No. 

Per.02/Men/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Ahli 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 

g. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.l No. 

Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja, 

h. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. 06/Men/1990 

tentang Ketentuan Pewarnaan Tabung Gas Bertekanan. 

 

2. Pengertian 

a. Pesawat uap adalah ketel uap dan serangkaian peralatan 

lainnya baik yang tersambung secara langsung maupun 

tidak, dan peruntukannya mampu melakukan fungsinya 

dengan tekanan yang lebih besar (tinggi) dari tekanan 

udara. 
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b. Ketel uap adalah suatu pesawat yang dirancang untuk 

memanaskan air menjadi uapdimana uap yang dihasilkan 

digunakan di luar pesawatnya. 

c. Macam pesawat uap selain ketel uap ialah : 

1) Pemanas air yang dirancang untuk menghasilkan 

temperature yang tinggi dari proses pemanasannya 

dengan memanfaatkan hawa dari pembakaran.  

2) Pengering uap merupakan rangkaian peralatan yang 

digunakan untuk menghasilkan temperature yang 

tinggi dengan menggunakan panas dari hawa 

pembakaran. 

3) Penguap-penguap digunakan untuk menghasilkan air 

sulingan dengan memanfaatkan uap yang 

dipanaskan; dan 

d. Bejana tekanan merupakan rangkaian peralatan yang 

berfungsi untuk menyimpan cairan atau fluida yang 

dirancang dengan tekanan yang besar atau meurut para 

ahli “Bejana Tekan adalah bejana selain pesawat uap yang 

di dalamnya terdapat tekanan yang melebihi tekanan 

udara luar: dipakai untuk menampung gas atau gas 

campuran termasuk udara baik terkempa menjadi cair 

atau dalam keadaan larut atau beku”. 

 

3. Pesawat Uap, Bejana Tekanan dan Sumber Potensi 

Bahayanya 

a. Pesawat Uap 

1) Sejarah Pesawat Uap 

Sekitar 200 tahun SM, seorang bangsa Yunani 

bernama Hero, mendesain sebuah mesin sederhana 

yang menggunakan uap sebagai sumber tenaganya. 

Hero menyiapkan sebuah bejana yang berisi sir yang 

kemudian ditempatkan diatas api. Setelah panas, air 

akan mendidih dan kemudian membentuk uap. Uap 

kemudian diteruskan melalui dua pipa kedalam 

bulatan berlubang yang mempunyai sumbu pada 

kedua sisinya.Ketika uap keluar melalui dua pipa kecil 

bengkok yang terpasang pada bulatan tersebut, 

bulatan tersebut bergerak berputar pads porosnya. 
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Hero menamakan alat tersebut aeolipile yang berarti 

mesin uap berputar. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 Gambar 3.1. Aeolipile 

 

Diperkirakan sekitar awal tahun 1600-an, 

seorang bangsa Italia bernama Giovanni Branca 

membuat suatu penemuan unik berdasarkan cara 

kerja aeolipile, dimana uap yang dihasilkan alat 

tersebut disalurkan ke roda yang akan berputar akibat 

tekanan uap. Perkembangan turbin uap dimulai dari 

temuan ini. 

 

 

 



 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Turbin Uap Branca 

 

 

Pada tahun ± 1760, James Watt, seorang 

bangsa inggris, telah berhasil memakai uap sebagai 

kekuatan pendorong. James Watt adalah yang 

pertama membuat instalasi tenaga uap yang terdiri 

dan sebuah ketel uap dan mesin uap yang terpisah. 

Alat tersebut dinamakan Waggon Boiler, karena 

bentuknya seperti gerobak/wagon (iihat gambar 3). 

Di bagian bawah ketel terdapat ruang 

pembakaran untuk membakar bahan bakar guna 

memanaskan ketel. J.Watt berkonsentrasi untuk 

mengembangkan kondenser pemisah uap dan 

menciptakan ruangan vakum yang selanjutnya 

menggantikan tekanan atmosferik dengan tekanan 

uap, yang meningkatkan efisiensi mesin. 

J.Watt juga yang menetapkan perhitungan 

tenaga kuda “horse power”, yang menetapkan 1 

tenaga kuda dapat mengangkat beban sebesar 243 

kilogram sejauh 0,3 meter perdetik. Atau ekivalen 

dengan 14.969 kilogram sejauh 0.3 meter per menit. 
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Gambar 3.3 Waggon Boiler 

 

Saat ini, dari aspek konstruksi dari ketel uap 

menyesuaikan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi sehingga dalam 

penggunaannya untuk menghasilkan uap lebih 

efektifitas dan efisiensi. 

2) Jenis-Jenis Ketel Uap 

Menurut Peraturan Uap 193C, jenis ketel uap 

dapat dikategorikan sebagai berikut: 

i. Berdasarkan aspek tekanannya, yaitu : 

(1) Ketel uap bertekanan rendah, memiliki 

tekanan maksimum ≤ 0.5 Kg/cm yang melebihi 

tekanan udara atmosfer, 

(2) Ketel uap bertekanan tinggi, memiliki tekanan 

>0,5 Kg/cm2 melebihi tekanan udara atmosfer. 

ii. Berdasarkan aspek tempat pengunaannya, yaitu : 

(1) Ketel uap darat statis, adalah semua pesawat 

uap yang tidak bisa dipindah-pindahkan, 
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peletakannya tetap atau dirangkai dengan 

tembok. 

(2) Ketel uap darat dinamis adalah semua 

pesawat uap yang posisinya bisa dipindah-

pindahkan dan peletakannya biasanya tidak 

dirangkai atau ditempel pada tembok sehingga 

lebih mudah dipindah-pindahkan. 

iii. Menurut bangunan letak sumbu silinder ketel, 

yaitu: 

(1) Ketel uap tegak yaitu ketel uap yang sumbu 

silinder letaknya tegak lurus dengan tempat 

dudukan ketel uap. 

(2) Ketel uap darat yaitu ketel uap dengan 

kedudukan sumbunya sejajar dengan 

permukaan tempat kedudukan ketel uap. 

Pengkalsifikasian ketel uap saat ini lebih 

cenderung sebagai berikut: 

iv. Dilihat dari aspek tekanannya, yaitu : 

(1) Ketel uap tekanan rendah, memiliki tekanan 

<20 Kg/cm2 melebihi tekanan udara atmosfer, 

(2) Ketel uap tekanan sedang, memiliki tekanan 

20 - 75 Kg/cm2 melebihi tekanan udara 

atmosfer, 

(3) Ketel uap tekanan tinggi, memiliki tekanan 

>75 Kg/cm2 melebihi tekanan udara atmosfer. 

v. Dilihat dari aspek media yang melalui pipa (tube), 

yaitu : 

(1) Ketel uap pipa api, dimana api akan melewati 

pipa-pipa di dalam ketel uap. 
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Gambar 3.4 Ketel Uap Pipa Api 

 

(2) Ketel uap pipa air, dimana air akan melewati 

pipa-pipa di dalam ketel uap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Ketel Uap pipa Air 
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vi. Ditinjau dari sudut pandang bahan bakarnya, yaitu : 

(1) Bahan Bakar Fosil (minyak, gas alam, batu 

bara) 

(2) Panas Sisa Pembakaran (Gas buang turbin, 

gas buang mesin) 

(3) Bahan Bakar (Biomass, Bagasse, Rise Husk, 

Wood Pallets, Forestry Residues, Mill Residues, 

Agricultural Residues, Chemical Recovery 

Fuels, Animal Wastes, Dry Animal Manure, Wet 

Animal Manure (Dairy Manure Slurry) 

(4) Nuklir (Uranium, Fission) 

vii. Ditinjau dari sudut pandang sirkulasi air, yaitu : 

(1) Natural, 

(2) Forced 

viii. Ditinjau dari sudut pandang ruang bakar, yaitu : 

(1) Natural, 

(2) Pressurized, 

(3) Induced, 

(4) Balance 

ix. Ditinjau dari sudut pandang metode pembakaran, 

yaitu : 

(1) Eksternal, 

(2) Internal, 

(3) HRSG. 

x. Jenis-Jenis Pesawat Uap selain Ketel Uap 

Pesawat uap selain Ketel Uap menurut Peraturan 

Uap 1930 dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

(1) Pemanas air (economiser) digunakan untuk 

memanaskan air yang menghasilkan 

temperature yang tinggi yang akan digunakan 

mengisi ketel-ketel uap melalui hawa 

pembakaran 

(2) Pengering uap (Superheater), Alat ini berfungsi 

untuk memanaskan uap basah atau uap jenuh 

menjadi uap kering (Superheated Steam) 
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dimana dimana sumber panasnya adalah gas 

panas hasil pembakaran. 

(3) Penguap-penguap difungsikan untuk 

menghasilkan air sulingan dengan cara 

memanaskannya dengan uap; dan 

(4) Bejana uap yang secara langsung atau tidak 

memasukkan uapnya dari ketel uap, terkecuali 

pesawat-pesawat penguap sebagai contoh : 

Steam Header, Back Pressure Vessel, 

Dearator, Sterillizer, Digister, Autoclave dan 

sebagainya . 

Dalam Undang-undang Uap 1930 menjelaskan 

bahwa tidak diperbolehkan menggunakan suatu 

pesawat uap jika tidak dilengkapi dengan Akte izin, 

namun pesawat uap yang tidak diwajibkan dilengkapi 

dengan akte izin harus tetap dengan pengawasan yaitu : 

a) Ketel uap yang apabila tekanan maksimumnya 

dalam satuan Kg/cm2 x luas pemanasan (heating 

surface) dalam satuan m2, tidak melebihi angka 

0,2 

b) Superheater yang terdiri dari pipa-pipa dengan 

diameter insidenya ≤ 25 mm  

c) Economizer yang terdiri dari pipa-pipa dengan 

diameter insidenya < 50 mm 

d) Penguap dengan volume yang kurang dari 75 liter, 

atau apabila tekanan maximumnya dalam satuan 

Kg/cm2 x volumenya dalam satuan dm3< angka 

300 

e) Bejana uap dengan volume < 100 liter, dan atau 

diameter insidenya ≤ 450 mm, dan atau apabila 

tekanan maksimumnya daiam satuan Kg/cm2 x 

volumenya dalam satuan dm3. 

 

8) Bejana Tekanan dan Gas bertekanan 

1) Jenis-Jenis Bejana Tekanan dan Gas Bertekanan 
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Bejana Tekanan 

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 1982, penggolongan 

bejana tekanan adalah : 

a) Bejana penampung atau storage tank 

b) Bejana pengangkut atau bejana transport 

c) Botol baja atau tabung gas 

d) Instalasi atau pesawat pendingin 

e) Instalasi pipa gas atau udara 

f) Reactor, yaitu suatu tangki yang menjadi tempat 

berprosesnya reaksi kimia dengan cara bahan-

bahan masuk kedalam tangki selanjutnya 

tercampur, dipanaskan, didinginkan, ditekan atau 

disuling dan dihasilkan reaksi yang diinginkan. 

 

Gas bertekanan 

Gas bertekanan merupakan salah satu jenis 

bahan kimia berbabaya yang ditampung dan dikemas 

dalam bejana atau tabung baja yang memiliki tekanan 

tinggi dalam keadaan terkempa, jika dalam wujud cair 

atau larutan dalam keadaan beku. 

 

Pengelompokan gas bertekanan 

Semua gas kimia termasuk gas bertekanan 

dikelompokkan menurut sifat/resikonya sebagai 

berikut : 

a) Gas yang mampu mengurangi kadar zat asam 

(inneri Gases Asphisixian gases) adalah suatu gas 

yang mudah bereaksi dengan bahan kimia yang 

lain meskipun dalam keadaan yang normal. Contoh 

: Argon, Helium, Neon (gas mulia, N2 dan CO2). 

b) Gas mudah terbakar (Flammable Gases) adalah 

gas yang mudah bereaksi dengan oksigen dan 

menimbulkan kebakaran (titik nyala 100°C atau 

kurang). Contoh C2H2, H2, Butane, Propane. 
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c) Gas menyengat (Corrosive Gases) adalah suatu gas 

apabila mengalami reaksi kimia dengan jaringan 

hidup atau bahan kimia lainnya dapat 

mengakibatkan kerusakan. Contoh : Sulfur 

diokside, Anhydrous Amonia. 

d) Gas pengoksid (Oxidizing Gases) adalah suatu gas 

yang menyebabkan kematian apabila terserap 

lewat pernapasan. 

e) Gas pengoksid (Oxidizing Gases) adalah suatu gas 

yang tidak mudah terbakar namun dapat 

menghasiikan oksigen yang dapat mempermudah 

pembakaran. 

f) Gas campuran (Mixture Gases) adalah gas yang 

terdiri dari campuran dua atau lebih gas yang 

diperuntukkan untuk keperluan tertentu dengan 

ketentuan bahwa gas tersebut tidak akan bereaksi 

jika dicampurkan menjadi zat atau senyawa yang 

lain. Contoh : Campuran CO (100%) car (80%). 

g) Gas cair (Liquid Gases) adalah suatu gas yang 

dapat berubah menjadi cair jika mendapatkan 

tekanan tertentu dengan titik didih 30°C dan 

tekanan 14,2 psi. 

h) Gas untuk keperluan kesehatan (Medical Gases) 

adalah zat atau gas yang peruntukannya untuk 

keperluan kedokteran. Contoh : oksigen, udara 

tekan. 

Gas bertekanan yang digunakan untuk kendaraan 

bermotor 

Bahan bakar gas merupakan bahan bakar yang 

dipergunakan untuk kendaraan bermotor sesuai 

dengan kebijakan/peraturan pemerintah. Bahan 

Bakar Gas (BBG) merupakan gas alam yang 

komposisinya sebagian besar terdiri dari methane, 

dan komposisi kimia lainnya yaitu ethane, propane, 

butane dan pentane. 



 

 

52 

 

Adapun jenis Bahan Bakar Gas yang 

diperuntukkan untuk kendaraan bermotor, yaitu : 

i. CNG (Compress Natural Gas) 

Komposisi utama dari CNG berupa gas metana (C1). 

Gas alam agar dapat disimpan dalam tabung gas 

dengan aman dan efisien harus dikompres dengan 

tekanan tinggi sehingga pemanfaatannya mudah 

dilakukan sebagai energi bahan bakar. Gas jenis 

CNG ini sudah dipergunakan di Indonesia. 

ii. LPG (Liquid Petroleum Gas) 

Liquid Petroleum Gas terdiri dari campuran propan 

dan butani. Gas jenis ini juga sudah digunakan di 

Indonesia 

iii. LNG (Liquid Natural Gas) 

Gas alam yang diproses menjadi cair bertekanan 3 

sampai 10 bar dengan suhu rendah dihawah 162 C 

(-162C). Liquid Natural Gas merupakan jenis gas 

yang belum dipergunakan di Indonesia. 

Bahan Bakar Gas yang diperuntukkan untuk 

kendaraan merupakan produk yang harus memenuhi 

persyaratan standar sebagai berikut : 

a) Dalam pengoperasian kendaraan bermotor dan 

penggunaan serangkaian peralatan terkait proses 

pengisian, pemanfaatkan dan pemeliharaan dari 

penggunaan bahan bakar gas harus dapat 

memberikan rasa aman. 

b) Mampu melindungi rangkaian instalasi sistem 

pemakaian bahan bakar gas dari kerusakan akibat 

korosi ataupun pengendapan cairan dan atau 

material akibat penggunaannya. 

c) Mampu menunjukkan daya kerja yang maksimal 

pada kendaraan sesuai dengan kebutuhan 

berkendara maupun pada kondisi iklim. 
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Kelebihan BBG 

Penggunaan Bahan Bakar Gas (BBG) pada kendaraan 

bermotor mempunyai kelebihan, yaitu : 

a) BBG Lebih bersih dan tidak bising 

(1) Emisi gas buang lebih kecil dibanding BBM : 

PM : 100 %, Penurunan CO: 90,6 %, 

Penurunan NOx : 38 %, Penurunan HC : 64 % 

(2) Kebisingan kendaraan CNG 2~3dB lebih kecil 

dibanding diesel/premium 

b) BBG Lebih aman dibandingkan BBM 

(1) Mudah menguap saat ada kebocoran karena 

lebih ringan dari udara (SG 0,6) 

(2) Resiko kebakaran relatif rendah (Suhu bakar 

537 oC; Batas flamibilitas :5 -15 % udara) -» 

untuk LPG 1,8 - 9,8 %, Premium: 1,4 - 7,6 % 

(3) Tidak beracun 

c) BBG dalam penggunaannya lebih efisien dan 

ekonomis 

(1) Dari aspek ekonomis lebih murah 

dibandingkan BBM sehingga lebih 

Menguntungkan 

(2) Mesin akan lebih bersih sehingga 

mempermudah dalam pemeliharaannya. 

Kekurangan BBG 

a) Dalam pendistribusian dan penyimpanannya 

membutuhkan sarana dan prasarana yang sesuai 

dengan standar sehingga biayanya relative mahal 

b) Ada penambahan biaya converter kit sekitar kurang 

lebih 11 juta rupiah  

c) Sulit mendapatkan gas karena infrastruktur SPBG 

masih sangat terbatas sehingga daya jelajah 

pendek 

d) Pengemasan dalam tangki yang biasanya terbuat 

dari baja mengakibatkan relative berat sehingga 

beban kendaraan bertambah 
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e) Pengemasan dalam tangki yang bertekanan tinggi 

sehingga mengharuskan persyaratan yang khusus 

dan perawatan yang memadai 

f) Memiliki potensi masalah dalam memaksimalkan 

kerja mesin dan operasionai kendaraan  

g) Berpotensi untuk kehilangan daya ± 20 % 

h) Mesin terkadang susah dihidupkan (di-ON-kan) 

i) Perlu converter kit dan setting yang sesuai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Perbandingan BBG dan BBM 

 

Jenis Instalasi sistem BBG 

sistem pemakaian bahan bakar gas memiliki 

beberapa jenis instalasi yaitu, terdiri dari : 

a) SISTEM BI-FUEL 

Kendaraan yang dikonversikan dapat beroperasi 

dengan dua bahan bakar premium dan gas (CNG 

atau LPG) 

b) SISTEM DUAL-FUEL 

Kendaraan yang dikonversikan menggunakan dua 

jenis bahan bakar: diesel dan gas (CNG atau LPG) 

secara bersamaan  
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c) SISTEM FULL DEDICATED 

Kendaraan yang dikonversikan menggunakan 

bahan bakar gas (CNG atau LPG) saja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Sistem Bahan Bakar CNG Bi-Fuel 

 

 

Tabung CNG 

Berdasarkan ISO 11439 : 2000 tentang GAS 

CYLINDERS - HIGH PRESSURE CYLINDERS FOR THE 

ON-BOARD STORAGE OF NATURAL GAS AS A FUEL 

FOR AUTOMOTIVE VEHICLES, tabung CNG terbagi 

menjadi 4 jenis (type), yaitu : 

a) TYPE 1 (CNG 1) 

(1) Pembuatannya dari material yang berbasis 

metal atau baja 

(2) Proses pembuatannya paling murah 

(3) Paling berat IE (Kapasitas 60 L ± 75 Kg) 
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Gambar 3.8 Tabung CNG Type 1 

 

 

b) TYPE 2 (CNG 2) 

(1) Liner/pelapis dalam dari metal dan dibungkus 

resin/ serat fiberglas pada bagian luar (Hoop 

wrap) 

(2) Lebih mahal dari CNG 1 

(3) Lebih berat E (Kapasitas 60 L ± 52 Kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Tabung CNG Type 2 
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c) TYPE 3 (CNG 3) 

(1) Liner/pelapis dalam dari metal dan dibungkus 

serat karbon pada bagian luar (full wrap) 

(2) Lebih mahal 

(3) Lebih ringan H (Kapasitas 60 L ± 26 Kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 3.10 Tabung CNG Type 3 

 

 

d) TYPE 4 (CNG 4) 

(1) Liner/pelapis dalam dari bahan non metal/ 

plastikdan dibungkus serat karbon pada 

bagian luar (full wrap) 

(2) Lebih mahal 

(3) Lebih ringan 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Tabung CNG Type 4 
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Tabung LPG/LGV 

Tabung LPG yang lazim dipergunakan oleh 

kendaraan bermotor di Indonesia disebut dengan 

“LGV (Liquifie Gas for Vehicle)”. Untuk tabung LGV di 

dunia paling banyak mengacu pada “UN ECE R 67 : 

Motor Vehicles Using Liquefied Petroleum Gase In 

their Propulsion System”. Kendaraan yang berbahan 

bakar LPG saat ini belum ada yang terstandar SNI. 

Spesifikasi secara teknis dari pada LGV ini 

adalah Bahan bakar LP yang terdiri dari propana (C3) 

dan butan (C4). Desain temperatur operasi tabung 

harus dari -20 °C sampai 65 °C. Desain tekanan over 

tabung: 3,000 kPa (30 bar). 

Tabung LGV dibagi berdasarkan klasifikasi 

tekanan sebagai berikut: 

a. Komponen Kelas 1  : 3,000 kPa. 

b. Komponen Kelas 2  : 450 kPa. 

c. Komponen Kelas 2A : 120 kPa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 Tabung LGV 
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2) Bentuk dan Kedudukan 

Penggolongan bejana tekan dibedakan 

berdasarkan bentuk badan (steel) ataupun 

bentuk/model dari front (tutup) ataupun headnya. 

Sedangkan kedudukannya dapat dibedakan 

berdasarkan letak sumbu atau garis sentralnya, yaitu : 

a) Bejana Silindrical 

b) Bejana Spherical 

c) Bejana dengan tutup elips 

d) Bejana dengan tutup torispherical 

e) Bejana dengan tutup hemispherical 

f) Bejana dengan tutup semi elliptical 

g) Bejana dengan tutup rata 

h) Bejana dengan kedudukan horizontal 

i) Bejana dengan kedudukan vertical 

j) Bejana dengan bentuk khusus 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 Bentuk dan Kedudukan Tabung 
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c. Potensi Bayaha Pesawat Uap dan Bejana Tekan 

1) Pesawat Uap 

Ketel uap merupakan pesawat yang didesain 

untuk mengubah air yang ada di dalamnya, sebagian 

menjadi uap dengan cara pemanasan. Proses 

pemanasan didapatkan dari adanya pembakaran 

bahan bakar sehingga semua ketel uap harus 

dilengkapi dengan tempat pembakaran. 

Konstruksi dari tempat pembakaran bahan 

bakar harus disesuaikan dengan jenis bahan bakar 

yang akan dipakai. Ketel uap pada saat bekerja 

menggunakan tekanan yang tinggi sehingga dirancang 

untuk mampu menahan tekanan tersebut. 

Ketel uap dalam keadaan bekerja, harus selalu 

dalam kondisi tertutup, karena pada saat 

berlangsungnya pemanasan pada bidang pemanasan 

yaitu pada tungku pemanasan dari ketel uap, akan 

menghasilkan air yang mendidih selanjutnya berubah 

menjadi uap panas dan bertekanan. Setiap terjadi 

kenaikan tempertur uap dalam ketel, maka tekanan 

uap akan meningkat juga, sehingga kenaikan 

temperatur uap sejalan dengan kenaikan tekanan. 

Perubahan sumber energy dari proses produksi 

baik pada pembakaran atau dengan pertolongan 

panas, maka akan menghasilkan suatu usaha, konsep 

seperti ini dijumpai pada penggunaan ketel uap dan 

pesawat uap di bidang industry. 

Panas yang dihasilkan dari pemanasan pada 

ketel atau dari panas sisa (waste heat), melalui bidang 

pemanasan akan dipindahkan ke air yang terlebih 

dahulu mengembang, kemudian berubah menjadi 

uap, sehingga volumenya dengan cepat akan 

bertambah. 

Panas sebagai sumber dari suatu gerak, 

memberikan kecepatan kepada molekul-molekul air 

yang bergerak, kohesi atau daya tarik menarik 

diantara molekul-molekul air saling desak-mendesak 
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dan pada keadaan terjadilah peningkatan tekanan 

dalam ketel uap. 

Secara sederhana bentuk ketel uap misalnya 

seperti bejana logam, yang sebagian ruangnya berisi 

dengan air. Bejana berisi air tersebut dalam keadaan 

terbuka, dibiarkan tanpa dipanasi dan setelah 

beberapa lama, air didalam bejana tersebut 

berkurang. Tanpa dipanasi, air telah berubah menjadi 

uap dan keluar dari lubang yang terbuka. 

Peristiwa ini disebut menguap, dan dalam hal ini 

pembentukan uap hanya terjadi pada permukaan air 

saja. Bila air dalam bejana, kemudian dipanaskan 

dengan menempatkan sebuah sumber air dari 

pembaharuan gas dibawahnya, maka temperatur air 

naik bertambah tinggi, air mulai bergerak sedang 

gelembung-gelembung uap terlepas keluar. 

Selanjutnya, ternyata diketahui bahwa 

penguapan dapat terjadi pada tiap-tiap temperatur. 

Kenaikan temperatur dapat dilihat dengan 

termometer, sedang pengerakkan bagian-bagian air 

dilihat dengan menghamburkan serbuk gergaji ke 

dalam air. 

Pergerakan air terjadi karena kenaikan 

temperatur tidak sama pada segala tempat. Air pada 

dasar bejana, yang lebih dekat dengan nyala api, akan 

lebih cepat naik temperaturnya dari pada ditempat-

tempai yang lain. Karena dipanaskan maka berat jenis 

air berkurang dan air yang panas akan naik, akibatnya 

air yang masih dingin akan turun dan hal ini 

berlangsung terus selama pemanasan air. 

Pada pemanasan air dengan arus air yang 

teratur disebut peredaran air. Peredaran ini sangat 

penting dalam ketei uap karena dengan peredaran 

yang baik akan bermanfaat untuk mendapatkan air 

yang cepat dan pemanasan yang rnerata. Untuk 

mendapatkan suatu peredaran air yang baik sangat 

tergantung kepada penempatan sumber panas ke 

dalam ketel. 
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Air yang tidak turun beredar dalam ketel disebut 

air mati. Jadi turunnya air ini tidak secepat air yang 

bergerak naik. Ini akan berbahaya buat ketel uap, 

karena dinding ketel uap akan mendapatkan 

pemanasan setempat, sehingga pemuatan ketel tidak 

sama dan karenanya terjadi tekanan-tekanan yang 

besar dari pelat ketel atau pada sambungan-

sambungannya. 

Bila air dalam bejana dipanaskan terus, 

temperatur air akan bertambah tinggi, pada akhirnya 

pelepasan gelembung-gelembung uap akan terhenti 

dan penguapan bertambah cepat. Setelah temperatur 

air mencapai 100 oC dan peristiwa ini disebut air 

mendidih. 

Seperti telah kita ketahui tekanan normal 

adalah 1 atm. Pada tekanan ini, air akan mendidih 

pada temperatur 100 oC. Pada tekanan yang lebih 

besar dari 1 atm, ternyata air akan mendidih pada, 

temperatur lebih tinggi, begitupun sebaliknya bila 

tekanan pada permukaan air lebih rendah dari 1 atm, 

maka air akan mendidih pada temperatur lebih rendah 

pula. Dengan dasar itulah, maka dalam pengoperasian 

ketel uap kemudian disesuaikan dengan tujuan 

pemakaiannya. 

Namun, ketika ketel uap mulai menghasilkan 

uap, terdapat tekanan yang berbahaya apabila tidak 

ada suatu upaya pengamanan. sehingga, pada setiap 

ketel uap terdapat appendages yang berfungsi 

sebagai peralatan pengaman dari pengoperasian ketel 

uap tersebut. 

Pesawat uap dan appendages nya serta 

pendukungnya seperti air pengisi ketel dan pemanas, 

perlu dilakukan perawatan dan pemeriksaan secara 

rutin dan pengoperasian yang sesuai tata cara kerja 

amars (safe operation). 

Berikut ini, beberapa potensi bahaya dari pesawat uap: 
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a) Bila manometer tidak berfungsi dengan baik, atau 

bila tidak dikalibirasi dapat menimbulkan 

peledakan karena Operator tidak mengetahui 

tekanan yang sebenarnya dalam boiler dan alat 

yang lain tidak berfungsi. 

b) Bila safety valve tidak berfungsi dengan baik, 

karena karat atau sifat kepegasannya tidak sesuai 

lagi maka akan terjadi tekanan yang meningkat 

sehingga alat pembukanya tidak akan bekerja 

secara otomatis. 

c) Bila gelas duga tidak berfungsi dengan baik 

dimana pipa-pipa nya tersumbat karena karat, 

akan mengakibatkan jumlah air tidak dapat 

terkontroi lagi. 

d) Bila air pengisi ketel tidak memenuhi syarat, pipa 

air tidak akan berfungsi dengan baik sehingga 

terjadi pemanasan setempat, hal ini bisa 

menimbulkan bengkak atau pecah akibat tidak 

dapat mentransfer panas. 

e) Bila pada boiler tidak sering dibersihkan atau 

dilakukan blow down dapat menimbulkan scaring 

f) Terjadi pemanasan lebih karena kebutuhan 

produksi uap. 

g) Karena pembakaran yang tidak sempurna, nozei 

bahan bakar tidak berfungsi dengan baik. 

h) Pada boilernya yang sudah tua sehingga 

materiainva tidak memenuhi syarat lagi. 

i) Karena material boiler tersebut sudah mengalami 

perubahan tebal, atau terdapat karat pada fiting-

fiting. 

j) Tidak teraturnya diadakan pemeriksaan dan 

pengujian sesuai dengan peraturan perundang-

undangan 

2) Bejana Tekan 

Bejana tekanan merupakan salah satu sumber 

bahaya yang dapat menimpa tenaga kerja dan 
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kerusakan yang fatal bagi lingkungan. Jenis bahaya 

tersebut adalah : 

a) Bahaya terhadap kebakaran 

Gas yang mudah terbakar yang dikemas 

daiam bejana iekan/tabunggas, bila tercampur 

dengan oksigen atau udara normal serta sumber 

panas dapat menimbulkan kebakaran atau ledakan 

misalnya : asetylene, hydrogen, elpiji, carbon 

monoxide, methane dsb. 

Disamping itu juga terdapat gas-gas yang 

reaktif yang bila bertemu dengan zat tertentu akan 

menimbulkan reaksi dan panas yang menimbulkan 

kebakaran atau ledakan. 

Contoh gas-gas yang reaktif adalah Chlorine 

yang dapat bereaksl dan terbakar dengan zat-zat 

organic pada udara normal. Gas Oksigen dapat 

menimbulkan reaksi isothermis dan menimbulkan 

api maupun ledakan bila tercampur dengan bahan 

bakar, minyak atau pelumas maupun gemuk. 

Beberapa jenis gas yang apabila ditempatkan 

didalam botol atau tangki aas dapat bereaksi 

sendiri apabila mendapat sumber panas dari soal 

maupun goncangan, sehingga merangsang 

timbulnya reaksi pada gas di dalamnya yang dapat 

mengakibatkan ledakan. Contoh gas seperti ini 

adalah Acetylene, Methyl Propodine, Vinyl Chloride 

dan sebagainya. 
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Gambar 3.14 Kebakaran akibat bejana tekan 

 

b) Bahaya terhadap keracunan 

Beberapa jenis gas tertentu mempunyai sifat-

sifat beracun yang sangat membahayakan bagi 

makhluk hidup karena dapat meracuni darah 

dalam tubuh melalui system pernapasan atau 

merusak paru-paru maupun jaringan tubuh lainnya 

seperti kulit, mata, system syaraf dan Iain-lain. 

Gas-gas beracun bila terhirup melalui 

pernapasan dalam kadar tertentu yang relative 

kecil dapat mengakibatkan kematian seperti 

Chlorine, Sulfur Dioxide, Hydrogen Cydrogen 

Sulfide, Carbon Monoxide Ammoniak dan 

sebagainya. Orang-orang yang karena pekerjaannya 

berhubungan dengan gas-gas beracun maupun 

yang dapat menimbulkan iritasi harus cukup 

terlatih dan memahami bahaya yang 

ditimbulkannya dan mengetahui serta 

melaksanakan cara-cara pelaksanaan pekerjaan 

yang aman. 
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c) Bahaya terhadap pernapasan tercekik/aspisia 

Sejumlah jenis gas tertentu yang tampaknya 

tidak berbahaya karena tidak beracun dan tidak 

dapat terbakar, seperti gas Argon, Nitrogen, Carbon 

Dioxide, Helium dan gas inert lainnya. Sebenarnya 

dapat mengakibatkan kematian apabila gas 

tersebut telah memenuhi ruangan tertutup 

sehingga Oxiygen dalam ruang tersebut tidak cukup 

lagi memenuhi kebutuhan pernapasan. Gas-gas 

tersebut disebut juga gas inert. 

Gas-gas inert ini bila terhirup dapat 

mengakibatkan orang menjadi lemas tanpa sadar 

dan bila tidak ada pertolongan secepatnya dapat 

menimbulkan kematian. 

Memasuki ruangan-ruangan tertentu seperti 

ruang pengawasan, tangki penyimpanan, gudang, 

lubang dalam tanah dan sebagainya harus 

mendapat perhatian yang sungguh-sungguh demi 

menjaga keseiamatan bagi pekerja 

d) Bahaya terhadap peledakan 

Semua jenis gas bertekanan yang tersimpan 

didalam botol baja maupun tangki gas mempunyai 

bahaya meledak karena ketidak mampuan 

kemasan dalam menahan tekanan gas yang ada di 

dalamnya. Tekanan gas yang ada di dalam botol 

baja akan naik karena gas berekspansi 

(mengembang) bila menerima sumber panas dari 

luar tabung maupun dan dalam tabung itu sendiri 

ataupaun karena adanya cacat botol baja yang 

pada akhirnya tidak mampu menahan tekanan 

karena pecah meiedak atau karena system 

pengaman botol seperti safety vaive atau bursting 

disk dan Iain-lain tidak bekerja dengan baik atau 

spesifikasinya tidak sesuai dengan standar 

sebagaimana mestinya. 
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Disamping itu gas bertekanan dapat meledak 

disebabkan karena menurunnya kekuatan tabung 

akibat korosi maupun benturan-benturan pada 

bejana yang melampaui batas-batas toleransi, 

sehingga tabung gas dalam tekanan penyimpanan 

yang normal dapat meledak secara tiba-tiba 

 

 

Gambar 3.15 Peledakan akibat bejana tekan 

 

e) Bahaya terhadap cairan sangat dingin/cryogenic 

Untuk kebutuhan industri dan penghematan 

ruang penyimpanan, maka gas disimpan dalam 

bentuk cairan dengan suhu yang sangat dingin 

antara -103 °C sampai dengan -268°C pada 

tekanan sekitar 15 kg/cm2. Apabila terkena 

dengan cairan yang sangat dingin, maka cairan 

tersebut seketika akan menyerap panas tubuh 

yang terkena sehingga mengakibatkan luka seperti 

terkena luka bakar dan merusak jaringan tubuh, 

luka yang parah dapat mengakibatkan kematian 

bila tidak mendapatkan pertolongan segera. 
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4. Alat Perlengkapan Pengaman pesawat Uap Dan Bejana 

Tekanan Dan Penanganan Botol Baja Dan Instalasi Pipa 

a. Peralatan Perlengkapan Pengaman Ketel Uap 

Peralatan-peralatan bantu suatu ketel uap atau alat-alat 

pengaman pesawat uap ialah setiap alat yang 

dihubungkan atau dipasang pada pesawat uapnya sesuai 

dengan fungsi masing-masing alat, yang bertujuan agar 

pesawat uap dapat dipakai secara aman dalamoperasinya. 

Sesuai dengan undang-undang dan peraturan uap, terdiri 

dari alat-alat sebagai berikut: 

1) Dua buah tingkap pengaman, 

Tingkap pengaman ialah suatu alat yang bekerja 

secara otomatis membuka dan menutup tingkap atau 

katupnya tergantung pada tekanan dan bagian yang 

dihubungkan dengan alat tersebut, sehingga ruangan 

yang berhubungan dengan alat itu terhindari dari 

kenaikan tekanan yang berlebihan. 

2) Satu pedoman tekanan, 

Pedoman tekanan (Manometer) ialah suatu alat 

pengukur tekanan dari suatu medium yang berbeda 

dalam suatu ruangan atau suatu aiiran yang 

bertekanan dan sebagai medium dapat berupa uap, 

3) Dua buah gelas pedoman air 

Gelas pedoman air ialah suatu alat untuk dapat 

melihat tinggi kolom air yang ada didalam ketei uap, 

yang mana gelas pedoman ini masing- masing 

ujungnya dihubungkan dengan ruangan uap dan 

ruangan air. 

4) Dua buah alat (pompa) pengisi air 

Alat (pompa) pengisi air ialah suatu alat yang 

digunakan untuk memasukan air pengisi ke dalam 

ketei uap. 

5) Satu alat tanda bahaya 

Alat pengontrol otomatis ialah suatu alat yang dapat 

memberitahukan kekurangan air didalam ketei uap, 

dimana alat ini dapat berbunyi bila air dalam ketei 

turun melampuai batas air ierendah yang 
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diijinkan.Adapun alat vang digunakan dapat berupa 

seruling atau klakscn otomatis yang bekerja secara 

eiektronik yang dihubungkan dengan listrik. 

6) Satu tanda batas air terendah 

Tanda batas air terendah yang diijinkan ialah suatu 

tanda yang dipasangkan pada ketel uapnya atau pada 

alat pedoman air yang mana penempatan tanda batas 

air terendah ini adalah 100 mm di alas garis api untuk 

ketel uap darat dan 150 mm diatas garis api untuk 

ketel uap kapal. 

7) Satu keran cabang tiga 

Keran cabang tiga adalah suatu keran yang bipasang 

permanen pada ketel uap dan dipakai untuk 

memasang aiat bantu uji ketika akan dilakukan 

pengujian terhadap ketel uap. 

8) Kran penguras sebanyak yang diperlukan 

Kerangan atau katup pembuangan ialah suatu alai 

untuk mengeluarkan air atau kotoran berupa endapan 

iumpur yang ada gas dan cairan di dasar ketel uapnya 

dan berguna pula untuk mengeluarkan atau 

mengosongkan seluruh air, bila ketel uap akan 

dibersihkan. 

9) Lobang lalu orang / Pemeriksaan 

Lubang lalu orang adalah suatu lubang yang ierdapat 

pada ketel uapnya dengan ukuran 300 x 400 mm, 

yang mana meialui lubang tersebut orang dapat 

masuk guna melakukan pemeriksaan bagian dalam 

ketel uap 

10) Satu pelat nama 

Pelat nama adalah suatu pelat yang dipasangkan 

pada ketel uapnya berisikan identitas mengenai nama 

dan tempaf pabrik pembuat, tekanan kerja yang 

diijinkan serta nomor seri pembuatan dari pabrik 

pembuat. 

b. Peralatan Perlengkapan Pengaman Pesawat Uap selain 

Ketel Uap, yaitu 

1) Pemanas-pemanas Air 

a) Satu tingkap pengaman 
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b) Satu kerangan pembuang 

c) Satu katup/ Check Valve pada Inlet 

d) Lobang Periksa 

2) Pengering-pengering uap 

a) Satu tingkap pengaman bila unitnya dapat 

dipisahkan dan keteinya 

b) Kerangan-kerangan pembuang air seperlunya 

c) Lobang Periksa 

3) Penguap-penguap 

a) Saiu tingkap pengaman 

b) Satu pedoman tekanan 

c) Satu gelas pedoman air; dan 

d) Satu kerangan pembuang 

4) Bejana-bejana uap 

a) Satu buah tingkap pengaman biia tekanannya >1/2 

kali tekanan kerja ketelnya; biia dua buah tingkap 

pengaman biia tekanannya < % kali tekanan kerja 

ketelnya. 

b) Satu buah keran konirol uap 

c) Satu Manometer 

d) Lobang periksa 

c. Perlengkapan Pengaman Bejana Tekan 

Alat perlengkapan adalah semua perlengkapan yang 

dipasang pada bejana tekan agar bejana tekan dapat 

bekerja dengan baik saat pemakainya atau 

pengoperasiannya, seperti: pressure gauge, level gauge, 

termometer gauge. 

Alat pengaman adalah suatu peralatan yang 

dipasang langsung pada bejana tekan yang dapat 

membuang tekanan bila di dalam bejana terdapat tekanan 

yang melebihi tekanan kerja maksimum yang diizinkan 

sesuai ketentuan 

Pelat nama adalah suatu pellet identifikasi 

berukuran tertentu yang dipasang / ditempel pada dinding 

bejana atau bagian lain yang mudah dilihat dan memuat 
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keterangan bejana tentang : nama pabrik pembuat, tahun 

dan tempat pembuatan, nomor seri pembuatan, tekanan 

disain atau tekanan kerja maksimum, tekanan uji dan 

wakiu pengujian, jenis dan volume bejana, tanda-tanda 

pemeriksaan atau pengujian 

d. Penanganan Botol Baja dan Tabung Gas 

1) Identitas dengan pewarnaan 

Prinsip-prinsip pada botol baja atau tabung gas dapat 

dikeiompokkan menurut : jenis, sifat dan potensi 

bahaya yang dapat sangat dominan sebagai berikut : 

a) Kelompok yang dapat menyebabkan tercekik diberi 

cat warna abu-abu. 

b) Kelompok gas mudah terbakar dan atau meledak 

dicat warna merah, kecuali : gas minyak cair atau 

elpiji dicat warna biru/light blue dengan tanda 

warna merah pada bagian sekeliling valve. 

c) Kelompok gas beracun dicat warna kuning tua. 

d) Kelompok gas yang dapat menyengat dicat warna 

kuning muda. 

e) Kelompok gas untuk keperluan kesehatan dicat 

warna putih. 

f) Kelompok gas campuran dicat warna sesuai 

dengan janis gas yang dicampurkan. 

g) Zat asam dan gas-gas lain yang termasuk 

kelompok gas pengoksidasi dicat warna biru muda. 

Untuk memudahkan pengelompokan tersebut di 

bawah ini dibuat tabel seperti terlihat pada tabel 3.1. 

Pengelompokkan pewarnaan ini tidak berlaku untuk 

tabung gas aluminium. 
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Tabel 3.1 Pengelompokan Jenis Gas 

 

 

2) Identitas dengan huruf 

Pada bagian botol baja atau tabung gas diberi tulisan 

nama gas yang diisikan, dibuat dengan huruf balok 

warna hitam. 

3) Identitas dengan label 

Pemberian label pada botol baja atau tabung gas 

ditempatkan pada pundak botol baja atau tabung gas. 

Ukuran dan tulisan label disesuaikan dengan jenis, 

sifat dan potensi bahaya serta kapasitas botol baja 

atau tabung gas sebagai berikut: 

a) Pemberian label ditempelkan pada pundak botol 

baja atau tabung gas. 

b) Ukuran dan warna label disesuaikan dengan jenis, 

sifat dan potensi bahaya serta kapasitas gas. 

c) isi tabel memberikan keterangan tentang jenis gas, 

simbol bahaya gas, peringatan tentang 
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bahaya/kecelakaan dan cara penanggulangan 

bahaya / kecelakaan / emergency. 

4) Identitas dengan pelat nama atau tanda slagietter. 

Pemberian pelat nama pada botol baja atau tabung 

gas dilakukan dengan cara penandaan dengan cap 

huruf (slagietter) pada pundak botol baja atau tabung 

gas. Terhadap botol baja atau tabung gas yang 

mempunyai tebal dinding kurang dari 4,0 mm, 

slagietter dilarang dilakukan karena dapat mengurangi 

kualitas dan kekuatan. 

Slagietter harus memberikan keterangan tentang : 

a) Nama pemiiik 

b) Nama pembuat, nomor seri pembuatan dan tahun 

pembuatan 

c) Nama gas yang diisikan bukan symbol kimia 

d) Berat botol baja atau tabung gas tanpa valve 

e) Tekanan pengisian yang diizinkan 

f) Berat maksimum gas bila yang diisikan jenis gas 

cair 

g) Kapasitas tampung air 

 

e. Desain atau Perencanaan 

Hal-hal yang berhubungan dengan perencanaan : 

1) Tekanan desain adalah tekanan yang digunakan 

dalam pendesainan/perencanaan suatu pesawat 

uap/bejana tekanan untuk menghitung tebal pesawat 

uap/bejana tekanan yang diperlukan belum termasuk 

penambahan tebal karena korosi. 

2) Tekanan kerja maksimum yang diperbolehkan adalah 

tekanan yang masih bisa ditoleransi tanpa merusak 

bagian dari pesawat uap/bejana tekan; pada setiap 

bagian pesawat uap/bejana tekanan berdasarkan 

tebal peist sebenarnya/tebal pelat nominal untuk 

pembuatan pesawat uap / bejana tekanan. 
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3) Tekanan kerja normal adalah tekanan kerja yang 

dipakai untuk mengetahui kekuatan konstruksi suatu 

pesawat uap/bejana tekanan tekan. 

4) Suhu kerja atau suhu operasi adalah temperatur yang 

akan dipertahankan pada dinding pesawat 

uap/bejana tekanan selama pesawat uap/bejana 

tekanan dioperasikan dan suhu ini tidak boleh 

melebihi suhu desain. 

5) Suhu desain adalah temperatur yang dipakai patokan 

yang tidak boleh dilampaui yang diterima atau kontak 

dengan dinding pesawat uap/bejana tekanan akibat 

kontak panas dengan fluida di dalam pesawat 

uap/bejana tekanan berdasarkan suhu test bahan 

dinding pesawat uap/bejana tekanan. 

6) Nilai tegangan tarik adalah nilai kuat tarik dari bahan 

yang didapat dari hasil pengujian tarik. 

7) Nilai tegangan maksimum yang diperbolehkan adalah 

tegangan maksimum yang diizinkan yang digunakan 

dalam rumus desain suatu pesawat uap/bejana 

tekanan. 

8) Tebal pelat dinding pesawat uap/bejana tekanan 

adalah tebal yang dimiliki oieh suatu pesawat 

uap/bejana tekanan, berupa tebal pelat yang 

diperlukan, tebal desain dan tebal nominal. 

(a) Tebal yang diperlukan adalah tebal yang diperoleh 

dari suatu rumus dalam Standart atau Formula. 

(b) Tebal desain adalah tebal yang diperlukan (a) 

ditambah ketebalan karena korosi (allowance). 

(c) Tebal nominal adalah tebal pelat yang sebenarnya 

(actual) yang digunakan untuk pembuatan suatu 

pesawat uap / bejana tekanan. 

9) Efisiensi sambungan las, adalah suatu angka atau 

koefisiensi yang dipakai sebagai angka pengali pada 

nilai tegangan maksimum yang dibolehkan. 

10) Nilai batas mulur bahan adalah nilai tertinggi tegangan 

yang diizinkan untuk menghitung kembali kekuatan 

kontruksi suatu pesawat uap / bejana tekanan 
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Gambar 3.16 Desain dan Perencanaan Bejana Tekan 

 

 

f. Pemilihan Material 

Pemilihan utama dalam pemilihan suatu material 

adalah kemungkinan korosi yang timbul jika 

material/bahan tersebut tidak berada dalam kondisi yang 

sesuai dengan medium/gas yang dikemasnya, faktor 

lainnya yang dipertimbangkan adalah kegunaannya, sifat 

mekanik, sifat fisik kimia, daya tahan terhadap cuaca, 

lingkungan, panas, biaya pembuatan/pengadaan, 

perawatan serta pemeliharaan. 

Pemilihan bahan konstruksi terutama ditujukan 

untuk keperluan keselamatan pemakaian/keselamatan 

kerja disamping untuk mendapatkan biaya yang murah, 

dengan tidak terlepas dari pertimbangan adanya pengaruh 

zat kimia/mediumnya terhadap bahan konstruksi dan 

sebaliknya. 

Jika untuk menyimpan atau mengemas satu jenis 

gas/zat kimia kemungkinan besar dapat diperoleh suatu 
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bahan konstruksi yang dapat tahan sepenuhnya, namun 

bahan tersebut dapat jadi terlalu mahal atau pun tidak 

tersedia sama sekali, sehingga dalam praktek biasanya 

dipilih dalam suatu bahan yang secara ekonomi lebih 

murah dan mempunyai laju korosi yang cukup lambat. 

Untuk bejana/tangki penampung guna gas-gas atau 

bahan kimia yang berbeda, bahannya pun juga harus 

berbeda-beda. Oleh karena itu pemilihan bahan harus 

benar-benar memenuhi atau tahan terhadap semua 

zat/gas/bahan kimia yang masuk. Dalam kenyataan hal ini 

mustahil, untuk hal tersebut sebagian besar bahan-bahan 

konstruksi pesawat uap/bejana tekanan digunakan bahan 

dengan daya tahan yang cukup tinggi dan dengan memberi 

tambahan ketebalan plat dinding sesuai Iaju timbulnya 

korosi. 

Berikut ini diberikan keterangan mengenai beberapa 

bahan konstruksi yang banyak digunakan dalam konstruksi 

pesawat uap/bejana tekanan untuk keperluan 

penyimpanan / penampungan gas bertekanan atau tangki 

penampung bahan kimia Iainnya 

1) Logam 

(a) Logam-logam bas: seperti : besi tuang, besi 

campuran, baja lunak (mild steel), baja campuran, 

baja bahan anti karat (stainless steel) 

(b) Logam-logam bukan besi seperti: aluminium, timah, 

riket krom, tembaga, seng perunggu dan kuningan. 

2) Non Logam 

(a) Logam-logam besi seperti besi tuang (cast iron) dan 

besi campuran (iron aiicy), karena sifatnya kedua 

jenis ini tidak dapat digunakan untuk pemoustan 

bejana tekan (cocok untuk tangki bahan-bahan 

kimia). 

- Kadar karbon harus rendah (0,1 - 0.25 %} 

- Dalam keadaan normal korosinya harus 

lambat  
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- Tidak mudah patah/rapuh 

Untuk bahan pembuatan pesawai uap / bejana 

tekanan digunakan baja bask baja Sunak (mild 

steel), baja tuang (cast steel) maupun baja iahan 

karat (stainless steel) atau baja campuran. 

(b) Logam-logam bukan besi seperti: aluminium, 

kromium, tembaga, timah, nikel, tin, sene, 

kuningan, kuningan dan perunggu pada dasar tidak 

dapat dipakai untuk tangki/bejana penampung 

bahan kimia. 

(c) Bahan bukan logam lainnya seperti: grafit, kaca, 

plastic dipakai sebagai bahan tambahsn pelengkap 

instaiasi pesawai uap/bejana tekanan sesuai 

kebutuhan 

g. Prosedur Penerbitan Pengesahan Kelayakan Pembuatan 

Pesawai Uap dan Bejana Tekanan 

1) Perusahaan pembuat barus memberitahukan secara 

tertufis kepada Kepala Dinas Setempat. Surat 

pemberitahuan harus dilampirkan dengar dokumen 

teknik yang disyaratkan untuk pembuatan. yang 

sekurang- kurangnya terdiri dari : 

a) Berkas pengesahan gambar rencana pembuatan 

pesawat uap / bejana tekanan 

b) Copy SKP perusahaan dan sertifikat juru las 

c) Dokumen taknik yang terkaitnya dengan material 

dan proses pembuatan 

2) Kepala Dinas setempat menyampaikan surat 

pemberitahuan tersebut beserta lampirannya kepada 

Pegawai Pengawas Spesialis Pesawat Uap dan Bejana 

Tekan sesuai hirarki dlianjutkan menerbitkan Surat 

Perintah Tugas untuk melaksanakan pengawasan 

pembuatan pesawat uap / bejana tekanan 
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3) Pegawai pengawas dari Dinas setempat atau Ahli K3 

yang berwenang melakukan verifikasi atau 

pemeriksaan terhadap dokumen teknis, obyek teknis, 

dan proses pekerjaan serta pengujiannya. 

4) Perusahaan pembuat harus membuat Data teknik 

pembuatan yang memuat data umum, data teknis dan 

data pemeriksaan dan pengujlan yang diiakukan pada 

tahap pembuatan. 

5) Pegawai Pengawas atau Ahli K3 wajib membuat 

iaporan pengawasan pembuatan. 

6) Laporan dimaksud pada (e) dan Data teknik 

pembuatan dimaksud pada (d) disampaikan kepada 

Kepaia Dinas setempat dan kepada Pemerintah 

h. Prosedur Pemeriksaan dan Pengujlan Pesawat Uap dan 

Bejana Tekanan 

1) Prosedur Pemeriksaan dan Pengujian Pada Tahap 

Pembuatan 

a) Perusahaan pembuat harus memberitahukan 

secara tertulis kepada Kepala Dinas setempat. 

Surat Pemberitahuan harus dilampirkan dengan 

dokumen teknik yang disyaratkan untuk 

pembuatan, yang sekurang-kurangnya terdiri dari : 

(1) Berkas pengesahan gambar rencana 

pembuaiar. pesawat uap dan bejana tekanan. 

(2) Copy SKP perusahaan dan sertifikat juru las. 

(3) Dokumen teknik yang terkaitnya dengan mater 

pembuatan. 

Catatan : Pengesahan gambar rencana 

pembuatan pesawat uap/bejana tekanan 

diterbitkan oleh Pemerintah 

b) Kepala Dinas setempat menyampaikan surat 

pamberitahusn tersebut beserta lampirannya 

kepada Pegawai Pengawas Spesialis Pesawat Uap 
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dan Bejana Tekan sesuai hirarki dilanjutkan 

menerbitkan Surat Perintah Tugas untuk 

melaksanakan pengawasan pembuatan pesawat 

uap/bejana tekanan. 

c) Pegawai Pengawas dari Dinas setempat atau Ahli 

K3 yang berwenang melakukan verifikasi atau 

pemeriksaan terhadap dokumen teknis, obyek 

teknis, dan proses pekerjaan serta pengujian. 

d) Perusahaan pembuat harus membuat Data Teknik 

Pembuatan yang membuat data umum, data teknis 

dan data pemeriksaan dan pengujian yang 

dilakukan pada tahap pembuatan. 

e) Pegawai Pengawas atau Ahli K3 wajib membuat 

Laporan pengawasan pembuatan. 

f) Laporan dimaksud pada (e) dan Data Teknik 

Pembuatan dimsksud pada (d) disampaikan 

kepada Kepaia Dinas setempat dan kepada 

Pemerintah 

2) Prosedur Pemeriksaan dan Pengujian Pada Tahap 

Perakitan atau Pemasangan 

a) Perusahaan perakit/pemasang harus memberitahu 

secara tertulis tentang kegiatannya kepada Kepala 

Dinas setempat. Surat pemberitahuan harus 

dilampirkan dengan dokumen teknik yang 

disyaratkan untuk perakitan atau pemasangan 

yang sekurang-kurangnya terdiri dari : 

(1) Berkas pengelasan perakitan dan atau data 

dokumen teknik yang terkait dengan fondasi, 

pemipaan, Lain-lain. 

(2) Copy SKP perusahaan dan sertifikai juru las. 

(3) Surat Permohonan Pemakaian pesawat 

uap/bejana tekanan dari Calon Pemakai. 

b) Kepala Dinas setempat menyampaikan surat 

pemberitahuan tersebut beserta lampirannya 
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kepada Pegawai Pengawas Spesialis Pesawat Uap 

dan Bejana Tekan sesuai hierarki dilanjutkan 

menerbitkan Surat Perintah Tugas untuk 

melaksanakan pengawasan perakitan atau 

pemasangan pesawat uap/bejana tekanan 

c) Pegawai Pengawas dari Dinas setempat atau  Ahii 

K3 yang berwenang melakukan kegiatan 

sebagaimana dimaksud. 

d) Pegawai Pengawas atau Ahli K3 yang telah 

melaksanakan pemeriksaan dan pengujian wajib 

membuat laporan pemeriksaan dan pengujian 

pesawat uap/bejana tekanan (pemeriksaan 

pertama). 

e) Laporan tersebut harus disampaikan kepada

 Kepala Dinas setempat 

3) Prosedur Pemeriksaan dan Pengujian Pada Tahap 

Pemakaian (Pemeriksaan Berkala atau Khusus) 

a) Kepala Dinas setempat menerbitkan Surat 

Pemberitahuan Rencana Pemeriksaan yang 

ditujukan kepada pemakai pesawat uap/bejana 

tekanan dan Surat Perintah Tegas bagi Pegawai 

Pengawas Spesialis Pesawat Uap dan Bejana 

Tekan untuk melaksanakan pemeriksaan dan 

pengujian berkala atau khusus. 

b) Sebelum pemeriksaan dilakukan, pemakai wajib 

mengusahakan agar pesawat uap/ bejana tekanan 

dan alat-aiat perlengkapan/pengaman dalam 

keadaan siap untuk diperiksa secara sempurna 

dan menyiapkan buku ijin pemakaian pesawat 

uap/bejana tekanan yang bersangkutan dan 

sertifikat operator. 

c) Pegawai Pengawas dari Dinas setempat atau Ahli 

K3 berwenang melakukan kegiatan sebagaimana 

dimaksud. 
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d) Pegawai Pengawas atau Ahli K3 yang telah 

melaksanakan pemeriksaan dan pengujian wajib 

membuat laporan pemeriksaan dan pengujian 

pesawat uap/bejana tekanan (pemeriksaan 

berkala atau khusus). 

e) Khusus bagi Pegawai Pengawas, wajib melakukan 

pencatatan pada Akte Ijin Pesawat Uap atau 

Pengesahan Pemakaian Bejana Tekanan yang 

bersangkutan perihal hasil pemeriksaan pengujian 

diperiksa secara sempurna dan menyiapkan buku 

ijin berkala atau khusus serta persyaratan K3 yang 

dinilai perlu dilaksanakan guna menjamin 

keselamatan pemakaian pesawat uap/bejana 

tekanan 

4) Prosedur Pemeriksaan dan Pengujian berkaitan 

dengan Reparasi dan Modifikasi 

a) Sebelum dilakukan reparasi atau modifikasi 

pemakai wajib menyiapkan pesawat uap/bejana 

tekanan dalam kondisi siap untuk diadakan 

pemeriksaan pendahuluan oleh Pegawai Pengawas 

Spesialis Pesawat Uap dan Bejana Tekan. 

b) Perusahaan pelaksana reparasi atau modifikasi 

wajib menyiapkan dokumen teknis yang 

disyaratkan untuk pelaksanaan reparasi atau 

modifikasi dan menyampaikan kepada Kepala 

Dinas setempat. Dokumen teknis yang disyaratkan 

sekurang-kurangnya terdiri dari: 

(1) Berkas Pengesahan gambar rencana reparasi 

atau modifikasi 

(2) Copy Akte ijin Pemakaian dari pesawat 

uap/bejana tekanan yang bersangkutan 

(3) Copy S.K.P Perusahaan dan Sertifikat Juru Las  

Catatan : 

Pengesahan gambar rencana atau modifikasi 

suatu pesawat uap/bejana tekanan diterbitkan 

oleh Pejabat yang menerbitkan Ijin Pemakaian 
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dari pesawat uap/bejana tekanan yang 

bersangkutan. 

c) Kepala Dinas setempat menyampaikan surat 

pembentahuan tersebut beserta lampirannya 

kepada Pegawai Pengawas Spesialis Pesawat Uap 

dan Bejana Tekan sesuai hierarki dilanjutkan 

menerbitkan Surat Perintah Tugas untuk 

melaksanakan pengawasan reparasi atau 

modifikasi atau modifikasi pesawat uap/bejana 

tekanan. 

d) Pegawal Pengawas dari Dinas setempat atau Ahli 

K3 berwenang melakukan kegiatan sebagaimana 

dimaksud 

e) Pegawal Pengawas dari Dinas setempat atau Ahli 

K3 yang telah melakukan pemeriksaan dan 

pengujian wajib membuat laporan pemeriksaan 

dan pengujian pelaksanaan reparasi atau 

modifikasi. 

f) Khusus bagi Pegawai Pengawas, wajib melakukan 

pencatatan pada Akte ijin pesawat 

uap/Pengesahan Pemakaian bejana tekanan yang 

bersangkutan perihal hasil pemeriksaan/pengujian 

serta persyaratan K3 yang dinilai perlu 

dilaksanakan guna menjamin keselamatan 

pemakaian pesawat uap/bejana tekanan 

5) Prosedur Pemeriksaan dan Pengujian berkaitan 

dengan Perakitan Pemasangan karena Pemindahan 

Pesawat uap/bejana tekanan 

a) Perusahaan. atau pemasang harus menyampaikan 

secara tertulis kepada Kepala Dinas setempat. 

Surat pemberitahuan haruss dilampirkan dengan 

dokumen teknis yang disyaratkan untuk 

perakitan/pemasangan yang sekurang-kurangnya 

terdiri dari : 

(1) Copy Akte ijin Pemakaian dari pesawat 

uap/bejana tekanan yang bersangkutan  

(2) Copy S.K.P Perusahaan dan Sertifikat juru las. 
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(3) Sertifikat material (bila ada bagian yang diganti 

baru) 

b) Calon Pemakai wajib menyampaikan surat 

permohonan pemakaian dan Akte Ijin/Pengesahan 

Pemakaian Asli kepada Dinas setempat. 

c) Kepala Dinas setempat menyampaikan surat 

pemberitahuan tersebut beserta lampirannya 

kepada Pegawai Pengawas Spesialis Pesawat Uap 

dan Bejana Tekan sesuai hierarki diianjutkan 

menerbitkan Surat Perintah Tugas untuk 

melaksanakan pengawasan perakitan atau 

pemasangan pesawat uap/bejana tekanan. 

d) Pegawai Pengawas dari Dinas setempat atau Ahli 

K3 berwenang melakukan kegiatan sebagaimana 

dimaksud 

e) Pegawai Pengawas dari Dinas setempat atau ahli 

K3 yang telah melakukan pemeriksaan dan 

pengujian wajib membuat laporan pemeriksaan 

dan pengujian. Apabila pesawat uap/bejana 

tekanan yang diperiksa/diuji berasal dari 

kabupaten (atau kota lain). 

f) Khusus bagi Pegawai Pengawas, wajib melakukan 

pencatatan pada Akte Ijin Pemakaian dari pesawat 

uap/bejana tekanan yang bersangkutan perihal 

hasil pemeriksaan pengujian serta persyaratan K3 

yang dinilai perlu guna menjamin keselamatan 

pemakaian pesawat uap / bejana tekanan 

 

6) Ketentuan Khusus pada Pemeriksaan dan Pengujian 

a) Pemeriksaan dan atau pengujian yang 

pelaksanaannya oleh Ahli K3 Spesialis Pesawat 

Uap dan Bejana Tekan. 

(1) Apabila Kegiatan pemeriksaan dan atau 

pengujian pada tahap pembuatan sampai 

dengan tahap perakitan dilaksanakan oleh Ahli 

K3 dari PJK3 maka Kepala Dinas setempat 

harus menyerahkan 1 (satu) set dokumen 
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teknik yang dipersyaratkan bagi kegiatan 

dimaksud kepada Ahli K3 yang bersangkutan . 

(2) Kepala Dinas setempat menerbitkan Surat 

Persetujuan Pemeriksaan dan Pengujian oleh 

Ahli K3, berdasarkan surat permohonan dari 

PJK3. 

(3) Laporan pemeriksaan dan pengujian yang 

dibuat oleh Ahli K3 harus dievaluasi oleh 

Pegawai Spesialis Pesawat Uap dan Bejana 

Tekan dan ditanda tangani oleh Pegawai 

Pengawas dimaksud. 

b) Penyiapan Tenaga Kerja dan Peralatan pada saat 

pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan sesuai 

dengan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud 

maka perusahaan pembuat atau pemasang atau 

perakit, atau pemakai, atau pelaksanaan reparasi 

atau modifikasi, diwajib menyiapkan dan 

menyerahkan tenaga kerja dan peralatan yang 

diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan dan 

pengujian kepada Pegawai Pengawas atau Ahli K3 

yang melaksanakan 

i. Prosedur Penerbitan Akte ijin Pesawat Uap dan 

Pengesahan Pemakaian Bejana Tekanan 

1) Akte ijin / Pengesahan Pemakaian 

a) Setiap laporan pemeriksaan dan pengujian 

pesawat uap/bejana tekanan sebagai dimaksud 

harus dicatat dalam buku Register dan diberi 

nomor sesuai ketentuan. 

b) Pembuatan buku Akte ijin/Pengesahan Pemakaian 

pesawat uap atau pengesahan pemakaian bejana 

tekanan dengan data yang diambil dari laporan 

pemeriksaan dan pengujian: Akte ijin/Pengesahan 

Pemakaian ditandatangani oleh Kepaia Dinas 

setelah diparaf oleh Pegawai Pengawas dan atasan 

langsung Pegawai Pengawas. 
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c) Setiap buku Akte Ijin/Pengesahan Pemakaian 

harus dicatat dalam Buku Register Atkte 

ijin/Pengesahan Pemakaian dan diberi nomor 

sesuai ketentuan. 

d) Akte ijin/Pengesahan Pemakaian asli disampaikan 

kepada Pemakai pesawat uap/bejana tekanan, 

tindakan pertama disimpan di Dinas setempat dan 

tindakan kedua disampaikan ke Pemerintah. 

 

2) Pembuatan Surat Keputusan Mutasi 

a) Setiap laporan pemeriksaan dan pengujian 

sehubungan dengan pemasangan kembali 

sebagaimana dimaksud harus dicatat dalam buku 

Register dan diberi nomor sesuai ketentuan. 

b) Pencatatan atas Akte Ijin/Pengesahan Pemakaian 

pesawat uap/bejana tekanan pada buku Register 

Akte ijin/Pengesahan Pemakaian baik dengan atau 

tanpa perubahan nomor Akte Ijin/Pengesahan 

Pemakaian. 

c) Pembuatan SK. Mutasi berkaitan dengan 

pergantian pemakai dan atau perubahan tempat 

pemasangan. 

d) S.K. Mutasi asli dengan dilampiri buku Akte 

Ijin/Pengesahan Pemakaian yang telah dicatat 

dalam buku Register, disampaikan kepada 

Pemakai yang baru, tindakan pertama disimpan di 

Dinas setempat dan tindakan kedua disampaikan 

kepada Pemerintah 
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BAB IV 

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 

PADA PENGGUNAAN PESTISIDA 

 

 

1. Dasar Hukum 

a. Undang-undang No.l tahun 1970 tentang Keselamatan 

Kerja 

b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per.03-/Men/ 936 

tentang tentang Syarat-syarat K3 di Tempat Kerja Yang 

Mengelola Pestisida 

2. Pengertian 

Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad 

renik dan virus yang dipergunakan untuk : 

a. Memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit 

yang merusak tanaman/bagian-bagian tanaman dan hasil-

hasil tanaman. 

b. Memberantas rerumputan. 

c. Mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak 

diinginkan. 

d. Menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang 

perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah 

dan air. Mengatur dan merangsang pertumbuhan tanaman 

atau bagian-bagian tanaman tidak termasuk pupuk, hewan 

piaraan dan ternak. 

e. Memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad 

jasad renik dalam rumah tangga, bangunan dan dalam 

alat- alat pengangkutan 

f. Memberantas atau mencegah binatang-binatang yang 

dapat merusak dan mengganggu 

3. Jenis Pestisida Menurut Bentuk Formulasi 

a. Formulasi Cair 
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Formulasi pestisida bentuk cair biasanya terdiri dari 

pekatan yang dapat emulsikan (EC), pekatan yang larut 

dalam air (WSC), pekatan dalam air (AC), pekatan dlaam 

minyak (OC), aerosol (A), gas yang dicairkan (LG). 

1) Pekatan yang dapat diemulsikan 

Formulasi pekatan yang dapat diemulsikan atau 

Emulsifiable Concetrate (yang lazim disingkat (EC) 

merupakan formulasi dalam bentuk cair yang dibuat 

dengan melarutkan bahan aktif dalam pelarut tertentu 

dan ditambah surfaktan atau bahan pengemulsi. 

Formulasi untuk penyemprotan penggunaan perlu 

diencerkan dengan air, sehingga formulasi ini akan 

segera menyebar dan membentuk emulsi dan 

memerlukan sedikit pengadukan. Pestisida yang 

termasuk formulasi pekatan yang dapat diemulsikan 

mempunyai kode (EC) dibelakang nama dagangnya. 

Contoh : Agrothion 50 EC, Basudin 60 EC 

2) Pekatan yang larut dalam air 

Formulasi yang larut dalam air atau Water Soluble 

Concentrate merupakan formulasi cair yang terdiri dari 

bahan aktif yang dilarutkan dengan pelarut tertentu 

yang dapat bercampur baik dengan air. Formulasi ini 

sebelum digunakan terlebih dahulu diencerkan dengan 

air kemudian disemprotkan. Pestisida yang termasuk 

formulasi ini mempunyai kode WSC dibelakan nama 

dagangnya. 

Contoh : Azodrin 15 WSC 

3) Pekatan dalam air 

Formulasi pekatan dalam air atau Aqueous 

Concentrate (AC) merupakan pekatan pestisida yang 

dilarutkan dalam air. Biasanya pestisida yang 

diformulasikan sebagai pekatan dalam air adalah 

bentuk garam dari herbisida asam yang mempunyai 

kelarutan tinggi dalam air. Pestisida yang termasuk 

formulasi ini mempunyai kode AC dibelakang nama 

dagangnya. 

Contoh : BANFEL 480 AC 

4) Pekatan dalam minyak 
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Pekatan dalam minyak atau Oil Concentrate (OC) 

adalah formulasi cair yang mengandung bahan aktif 

dalam konsentrasi tinggi yang dilarutkan dalam pelarut 

hidrokarbon aromatic seperti xilin atau nafta. Formulasi 

ini biasanya digunakan setelah diencerkan dengan 

pelarut hydrocarbon yang lebih murah seperti solar 

kemudian disemprotkan atau dikabutkan (Fogging). 

Pestisida yang termasuk formulasi ini mempunyai kode 

OC dibelakang nama dagangnya. 

Contoh : AGRIDEX 420 OC 

5) Aerosol 

Formulassi pestisida aerosol adalah formulasi cair yang 

mengandung bahan aktif yang dilarutkan dalam pelarut 

organic. Kedalam larutan ini ditambahkan gas yang 

bertekanan dan kemudian dikemas sedemikian rupa 

sehingga menjadi kemasan yang siap pakai dan dibuat 

dalam konsentrasi yang rendah. Pestisida yang 

termasuk formulasi ini mempunyai kode A dibelakang 

nama dagangnya. 

Contoh : Flygon A 

6) Gas yang dicairkan atau liquefied gases 

Formulasi ini adalah formulasi pestisida dalam bahan 

aktif dalam bentuk gas yang dimampatkan 

padatekanan dalam suatu kemasan. Formulasi 

pestisida ini digunakan dengan cara fumigasi ke dalam 

ruangan atau tumpukan bahan makanan atau 

penyuntikan ke dalam tanah. Pestisida yang termasuk 

formulasi ini mempunyai kode LG dibelakang nama 

dagangnya. 

Contohnya : SOBROM 98 LG 

b. Formulasi Tepung 

1) Tepung yang dapat disuspensikan (dilarutkan) 

Formulasi tepung yang dapat disuspensikan atau 

Wattable Powder (WP) atau disebut juga Dispersible 

Powder (DP) adalah tepung kering yang halus, sebagai 

bahan pembawa inert (misalnya : tepung tanah liat) 

yang apabila dicampur dengan air akan membentuk 

suspense, yang ditambah dengan bahan aktif suatu 
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pestisida. Kedalam formulasi ini juga ditambahkan 

surfaktan sebagai bahan pembasah atau penyebar 

untuk mempercepat pembasahan tepung untuk air, 

mencegah pengendapan, mencegah penggumpalan 

tepung. Pestisida yang termasuk formulasi ini 

mempunyai kode WP di belakang nama dagangnya. 

Contohnya : FICAM 50 WP 

2) Tepung yang dapat dilarutkan 

Formulasi yang dapat dilarutkan atau Soluble Powder 

(SP) sama dengan formulasi tepung yang dapat 

disuspensikan, tapi bahan aktif pestisida maupun 

bahan pembawa dan bahan alinnya dalam formulasi ini 

mempunyai kode SP dibelakang nama dagangnya. 

Contoh : DICARZOL 25 SP 

3) Butiran 

Dalam formulasi butiran atau granula (G), bahan aktif 

pestisida dicampur atau dilapisi oleh penempel pada 

bagian luar bahan pembawa yang inert, seperti inert, 

tanah liat, pasir atau tongkol jagung yang ditumbuk. 

Kadar bahan aktif formulasi ini berkisar antara 1-40%. 

Formulasi ini digunakan secara langsung tanpa bahan 

pengencer dengan cara menabur. Pestisida yang 

termasuk formulasi ini mempunyai kode G dibelakang 

nama dagangnya. 

Contohnya : ABATE 1 G 

4) Pekatan debu 

Pekatan debu atau Dust Consentrate (DC) adalah 

tepung kering yang mudah lepas dengan ukuran 

kurang dari 75 micron, yang mengandung bahan aktif 

dalam konsentrasi yang relative tinggi, berkisar antara 

25-75%. Pestisida yang termasuk formulasi ini 

mempunyai kode DC dibelakang nama dagangnya 

5) Debu 

Formulasi pestisida dalam bentuk debu terdiri dari 

bahan pembawa yang kering dan yang halus, 

mengandung bahan halus, mengandung bahan aktif 

dalam konsentrasi antara 1-10%. Ukuran partikel debu 

kurang dari 70 micron. Pestisida yang termasuk 
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formulasi ini mempunyai kode D dibelakang nama 

dagangnya. 

Contohnya : LANNATE 2 D 

 

6) Umpan 

Formulasi umpan atau bait (B) adalah campuran bahan 

aktif pestisida dengan bahan penambah yang inert. 

Formulasi ini biasanya berbentuk bubuk, pasta atau 

butiran. Pestisida yang masuk dalam formulasi ini 

mempunyai kode B dibelakang nama dagangnya. 

Contohnya : KLERAT RM B 

7) Tablet 

Formulasi ini ada dua macam. Bentuk yang pertama 

adalah tablet yang terkena udara akan menguap 

menjadi fumigant. Bentuk ini akan digunakan untuk 

fumigasi digudang atau perpustakaan. Pestisida dalam 

formulasi ini mempunyai kode T dibelakang nama 

dagangnya. 

Contohnya PHOSTOXIN 56 T 

Bentuk kedua adalah tablet yang bila 

menggunakannya diperlukan pemanasan. Uap yang 

dihasilkan dari pemanasan tablet tersebut dapat 

membunuh/mengusir hama (nyamuk). Pestisida dalam 

formulasi inimempunyai kode T dibelakang nama 

dagangnya 

Contohnya : FUMAKILA T 

c. Padatan Lingkaran 

Formulasi padatan lingkaran adalah campuran bahan aktif 

pestisida dengan serbuk gergaji kayu dan perekat yang 

dibentuk menjadi padatan yang melingkar. Formulasi ini 

mempunyai kode MC dibelakang nama dagangnya. 

Contoh : MOSFLY 0,02 MC 

4. Jenis Pestisida Menurut Tingkat Bahayanya 

Berdasarkan bentuk fisik, jalur masuk ke dalam tubuh dan 

daya racunnya, pestisida dikelompokkan menjadi empat 

kelas, yaitu : 

a. Pestisida yang sangat berbahaya sekali 

b. Pestisida yang sangat berbahaya 
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c. Pestisida yang berbahaya 

d. Pestisida yang cukup berbahaya 

Tingkat bahaya pestisida ini tertera pada label dikemasan 

pestisida yang bersangkutan, baik bentuk tulisan maupun 

gambar (pictogram). 

5. Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada Penggunaan 

Pestisida 

a. Izin menggunakan pestisida 

Setiap orang atau badan hukum dilarang 

menggunakan pestisida yang tidak didaftar dan atau 

memperoleh izin Menteri Pertanian izin sementara atau 

izin percobaan diberikan untuk jangka waktu satu tahun, 

sedangkan izin tetap diberikan untuk jangka waktu lima 

tahun dan dalam jangka waktu itu dapat ditinjau kembaii 

atau dicabut apabila dianggap perlu karena pengaruh 

samping yang tidak diinginkan. 

b. Team antar Departemen/Instansi 

Peredaran dan penyimpanan pestisida diatur oleh 

Menteri Perdagangan atas usul Menteri Pertanian. Hasil-

hasil yang secara langsung maupun tidak langsung 

menyangkut keselamatan dan kesehatan manusia diatur 

oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Tenaga Kerja sesuai 

dengan bidang dan wewenang masing-masing 

Pemeriksaan konstruksi ruang penyimpanan, cara 

penyimpanan, keselamatan dan kesehatan kerja, 

pembukuan, pengeluaran, mutu label, pembungkus dan 

residu menjadi wewenang setiap pejabat yang ditunjuk 

oleh Menteri Pertanian untuk melaksanakan tugas 

tersebut. 

Dari ketentuan tersebut maka didaerah dikenal 

pengawas Pestisida yang dimana Kartu Pengawas tersebut 

dikeluarkan oleh Menteri Pertanian. Pengawas pestisida ini 

ada yang berada di Kementan, Kemenaker dan Kemenkes 

c. Tenaga Kerja yang dipekerjakan pengelola pestisida 

Tenaga kerja yang boleh dipekerjakan mengelola pestisida 

harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ; 

1) Telah berumur 18 tahun ke atas. 
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2) Telah menjalani pemeriksaan kesehatan dokter 

pemeriksa. 

3) Telah mengikuti latihan mengenai cara pengelolaan 

pestisida serta pengetahuan tentang bahaya- bahaya 

pencegahannya dan cara pemberian P3K apabila 

terjadi keracunan. 

Selanjutnya kepada tenaga kerja yang dipekerjakan 

mengelola pestisida, perlu diberikan pemahaman sbb ; 

1) Tidak boleh mengalami pemaparan lebih dari 5 jam 

sehari dalam 30 jam seminggu 

2) Memakai APD yang terdiri dari : pakaian kerja sepatu 

laras tinggi sarung tangan (jenis water proof), 

kacamata pelindung atau pelindung muka dan 

pelindung pernafasan 

3) Dalam menyemprotkan pestisida tidak boleh 

menggunakan pestisida dalam bentuk debu, jangan 

sampai ada tenaga kerja yang akan melakukan 

pengelolaan pestisida apabila. ; 

a) Dalam keadaan mabuk 

b) Mempunyai kekurangan-kekurangan lain baik fisik 

maupun mental yang mungkin dapat 

membahayakan. 

c) Terdapat luka atau mempunyai penyakit kulit pada 

anggota badan yang kemungkinan dapat terkena 

oleh pestisida kecuali apabila dapat dilakukan 

tindakan perlindungan. 

d) Wanita hamil dan menyusui. 

d. Penyediaan fasilitas oleh Pengurus 

Pengurus harus menyediakan fasilitas kepada tenaga kerja 

yang mengelola pestisida meliputi : 

1) Fasilitas untuk merawat, mencuci serta binatu pakaian 

kerja. 

2) Alat pelindung diri. 
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3) Tempat penyimpanan pakaian kerja dan APD yang 

terpisah dari tempat penyimpanan pakaian sehari-

hari. 

4) Air, sabun, handuk dan tempat mandi. 

5) Fasilitas untuk makan dan minum yang letaknya 

aman. 

6) Fasilitas pelayanan kesehatan kerja. 

e. Peralatan 

1) Semua peralatan yang digunakan untuk mengelola 

pestisida harus memenuhi persyaratan K3. Apabila 

akan dilakukan perbaikan harus dibersihkan pada 

tempat khusus sehingga peralatan tersebut bebas dari 

pestisida. 

2) Alat-alat yang dipergunakan untuk mempersiapkan, 

memakai dan mencampur pestisida tidak boleh 

dipakai untuk keperluan lain dan diberi tanda yang 

jelas untuk membedakannya. 

f. Pencampuran pestisida 

1) Persiapan dan pencampuran pestisida harus 

dilakukan sedemikian rupa sehingga kontaminasi 

terhadap tenaga kerja dapat dihindarkan. 

2) Selama pencampuran pestisida tidak boleh 

ditinggalkan dan harus selalu ada petugas yang 

mengawasi. 

g. Wadah pestisida 

1) Wadah pestisida harus kuat tidak mudah pecah, 

bocor, robek atau bereaksi dengan isinya dan selalu 

dalam keadaan tertutup rapat. 

2) Wadah pestisida harus diberi label yang 

mencantumkan keterangan-keterangan sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku. 

3) Wadah pestisida yang sudah kosong harus 

segera dimusnahkan atau dibersihkan dengan cara 

aman sesuai bentuk dan sifat pestisida. 
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4) Pemusnahan wadah pestisida harus dilakukan dengan 

cara yang tidak membahayakan tenaga kerja dan 

lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

h. Kebersihan dan kesehatan tempat kerja 

1) Tempat kerja harus selalu bersih, bebas dari ceceran 

bahan pestisida maupun bahan kimia berbahaya 

lainnya. 

2) Kadar pestisida di tempat kerja tidak boleh melebihi 

NAB. 

3) Pada tempat mengelola pestisida harus dipasang 

deteksi dan alarm, ventilasi, dan instalasi pemadam 

kebakaran. 

4) Proses produksi harus dilakukan secara tertutup dan 

terjamin tidak bocor. 

i. Gudang penyimpanan 

Gudang tempat penyimpanan pestisida harus memenuhi 

syarat sebagai berikut; 

1) Lokasi gudang harus terpisah dari aktifitas umum dan 

tidak terkena banjir dan lantai gudang harus miring. 

2) Dinding dan lantai gudang harus kuat dan mudah 

dibersihkan. 

3) Pintu ditutup rapat dan diberi tanda peringatan atau 

tulisan atau gambar. 

4) Selalu dikunci apabila tidak ada kegiatam 

5)  Tidak boleh disimpan bersama-sama bahan-bahan 

lain. 

6) Mempunyai ventilasi, penerangan yang cukup dan 

suhu yang memenuhi ketentuan yang berlaku. 

7) Dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran sesuai 

kebutuhan yang berlaku. 

8) Cara penyimpanan pestisida harus memenuhi 

persyaratan yang berlaku terhadap kemungkinan 

bahaya peledakan. 

j. Limbah 
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1) Pemusnahan pestisida harus dilakukan dengan cara 

yang tidak membahayakan tenaga kerja dan 

lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 

kemudian Pengurus harus menyampaikan berita acara 

pemusnahan pestisida ke Dinas Tenaga Kerja 

setempat. 

2) Air limbah yang akan dibuang dari tepat kerja harus ; 

a) Memenuhi ketentuan yang berlaku. 

b) Diawasi terus menerus, sehingga dapat dijamin 

bahvva setiap saat diketahui mutu air yang akan 

dibuang. 

k. Kode, tanda-tanda peringatan dan gambar APD 

1) Setiap bahan harus dilakukan secara umum diberi 

kode secara jelas sehingga mudah dibedakar, dengan 

bahan-bahan yang lain. 

2) Pada tempat-tempat kerja harus dipasang tanda-tanda 

peringatan tentang bahaya-bahaya yang dapat 

ditimbulkan dengan cara yang sederhana dan mudah 

dimengerti serta jelas dan mudah dibaca. 

3) Pada tempat kerja tertentu harus dipasang gambar 

APD yang wajib dipakai. 

l. Pemeriksaan kesehatan 

Tenaga kerja dimana terdapat pestisida harus ; 

1) mendapatkan pemeriksaan kesehatan berkala satu 

kali dalam setahun. 

2) Mendaparkan pemeriksaan khusus sekurang-

kurangnya 1 (satu) kali dalam enam bulan dan 

dilakukan sesuai dengan jenis pestisida yang 

digunakan. 

j. Pasca Pelaksanaan Pestisida 

Setelah selesi melakukan aplikasi dan sebelum 

menanggalkan pakaian pelindung, ang perlu dilakukan 

adalah sebagai berikut : 

1) Setiap sisa campuran yang digunakan pada saat 

pengaplikasian pestisida dimusnahkan dengan cara 

dikubur dalam tanah sesuai aturan 

2) Mencuci alat yang digunakan pada saat pengaplikasian 

dengan baik kemudian buangan air cucian dilakukan 
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secara aman dengan tidak mebuang kedalam aluran 

air, kolam maupun sumber air lainnya 

3) Periksa peralatan yang telah digunakan, jika ada 

kerusakan segera perbaiki seperti pada sprayer 

4) Kembalikan dan simpanlah pestisida yang tidak 

digunakan lagi ke tempat/gudang yang aman 

5) Wadah bekas pestisida dibuang dengan cara yang 

aman 

6) Ember ataupun wadah yang digunakan dalam 

pengaplikasian pestisida tidak boleh digunakan lagi 

sebagai wadah air 

7) Tanggalkan seluruh baju yang digunakan pada saat 

melakukan pengaplikasian pestisida kemudian 

mandilah dengan bersih dan upayakan bagian-bagian 

yang dianggap mungkin terkena pestisida diberikan 

perhatian khusus dalam pembersihannya 

8) Pakaian yang digunakan pada saat pengaplikasian 

pestisida harus dicuci terpisah dengan baju yang lain 

dan air bilasannya harus dibuang dengan cara yang 

aman 

6. Pencegahan dan Pertolongan Pertama Keracunan Pestisida 

a. Pencegahan 

Sebagai upaya pencegahan terjadinya keracunan 

pestisida sampai ketingkat yang membahayakan 

kesehatan, perlu diperhatikan : 

1) Sewaktu melakukan penyemprotan badan terasa sakit 

sekalipun hanyademamtau flu ringan hentikan 

pekerjaan dan pergilah ke puskesmas terdekat atau 

ke dokter 

2) Petani penyemprot yang merasa pusing, mual, 

muntah, tangan gemetar (tremor), tidak boleh 

melakukan penyemprotan selama satu minggu 

sampai gejala-gejala tersebut hilang 

3) Pemeriksaan dilakukan minimal 6 bulan sekali untuk 

mengetahui kadar cholinesterase dalam darah untuk 

mengetahui kadar keracunan 

b. Pertolongan Pertama 
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Jikalau anggota badan atau mata terpercik oleh pestisida 

atau tertelan, langkah-langkah yang bisa dilakukan yaitu : 

1) Pakaian yang digunakan ditanggalkan kemudian 

mencuci bagian tubuh yang terkena/terpercik oleh 

pestisida dengan air yang mengalir dan aplikasikan 

dengan sabun secara menyeluruh sampai bersih dan 

upayakan agar tenaga pasien tetap ada 

2) Apabila mata terpercik oleh pestisida maka basulah 

dengan air yang bersih kurang lebih selama 15 menit 

3) Apabila pestisida tertelan dan masih dalam kondisi 

sadar, langkah yang dilakukan yaitu mengupayakan 

memuntahkan dengan memberikan air hangat yang 

dicampurkan dengan satu sendok garam dapur, atau 

menggelitik daerah tenggorokan dengan jari tangan 

yang bersih. Upayakan sampai cairan muntahan 

menjadi jernih 

4) Apabila pestisida terhirupbawalah pasien ke ruangan 

terbuka yang udaranya segar dan bila memungkinkan 

berikan napas buatan atau memasangkan bantuan 

napas dengan oksigen 

5) Selanjutnya segera membawa pasien yang keracunan 

ke dokter atau puskesmas terdekat, bila 

memungkinkan sertakan juga label pestisidanya untuk 

keperluan identifikasi 

6) Hindari memberikan sesuatu melalui mulut pada 

penderita yang tidak sadarkan diri/pingsan, segera 

dibawa ke dokter atau petugas medis terdekat. 
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Gambar 4.1 Klasifikasi dan Simbol Bahan Pestisida 

 

 
 

Gambar 4.2 Piktogram Petunjuk Keamanan Pestisida 
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Gambar 4.3 Arti Makna gambar pada Kemasan Pestisida 

 

 
 

Gambar 4.4 Simbol Sifat Fisik Pestisida 
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BAB V 

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 

PADA PEMAKAIAN ASBES 
 

 

 

1. Dasar Hukum 

a. Undang-undang No. l tahun 1970 tentang Keselamatan 

Kerja 

b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per.03/Men/1 985 

tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pemakaian 

Asbes. 

c. Keputusan Dirjen Binwasnaker No. Kep. 

104/DJPPK/IX/2006 tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan K3 Pemakaian Bahan yang Mengandung 

Asbes di Tempat Kerja. 

2. Pengertian 

Asbes adalah serat yang belum terikat oieh semen atau 

bahan lain. Asbes adalah serat mineral alami yang memiliki 

sifat-slfat ketangguhan dalam kelenturan, ketahanan 

terhadap bahan kimia, suhu panas, dan lain sebagainya 

3. Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam Penggunaan Asbes 

a.  Potensi bahaya debu asbes 

Industri asbes ada di beberapa tempat dl Indonesia 

dan pemakaiannya semakin meluas dalam 

pembangunan fisik saat ini. Asbes adalah serat yang 

belum terikat oleh semen atau bahan lain dan 

merupakan bahan pembangunan dan bahan pembuat 

alat. Debu asbes yang terkandung diudara lingkungan 

kerja dapat membahayakan pekerja, terutama terhadap 

orang yang secara langsung terlibat dalam proses 

produksi yang mengunakan bahan asbes tersebut. 
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Dari beberapa referensi, apabila debu asbes 

terhirup kedalam para-paru pekerja maka dapat 

menimbuikan penyakit yang disebut asbestosis. 

 

b.  Ketentuan yang bersifat administrative 

Pengurus dari perusahaan pengguna asbes wajib 

memberitahukan secara tertulis kepada Kepaia Disnaker 

setempat, dengan menjelaskan proses produksi, jenis 

asbes yang dipakai, barang jadi dan kegiatan-kegiatannya 

selambat-lambatnya 14 hari sebelum dimuiai. 

Pengurus juga wajib memberikan sebuah buku 

petunjuk yang secara teperinci menjelaskan mengenai 

bahaya-bahaya yang berhubungan dengan asbes dan 

cara-cara pengendaliannya. 

Selain itu, pengurus wajib memberikan penerangan 

atau informasi yang diminta oleh Pegawai Pengawas 

Ketenagakerjaan yang mengadakan inspeksi ke 

perusahaan yang bersangkutan. 

 

c.  Pengendalian asbes di tempat kerja 

Pengurus wajib melakukan pengendaiian terhadap 

debu asbes yang terkandung di udara iingkungan kerja 

antara lain minimal 3 bulan sekali melakukan 

pengukuran kcnsentrasi debu asbes di udara lingkungan 

kerja. Untuk pengukuran tersebut perusahaan dapat 

bekerja sama dengan Balai K3/Balai Hyperkes atau PJK3 

atau Laboratorym lainnya yang telah mendapat Surat 

Keterangan Penunjukan/Pengesahan dari Menteri 

Tenaga Kerja. 

d.    Alat Pelindung Diri ( APD ) 

Menurut UU No. l Tahun 1970, menjadi kewajiban 

pengurus untuk menyediakan APD dan menjadi 

kewajiban pekerja untuk memakai APD yang diharuskan, 

Apabila dari hasil pengukuran menunjukkan bahwa 

konsentrasi debu asbes di udara Iingkungan kerja 

ternyata telah melebihi NAB, maka pengurus wajib 
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menyediakan respirator khusus APD khusus lainnya, dan 

pekerja wajib memakai nya. 

APD dan pakaian kerja yang telah dipakai pekerja 

yang berhubungan dengan asbes tersebut dilarang 

dipakai oleh pekerja yang lain kecuali sudah dibersihkan. 

Apabila APD terjadi kerusakan pekerja wajib segera 

melaporkan kepada pengurus guna tindak lanjutnya. 

Pakaian-pakaian kerja yang telah dipakai itu harus 

dibersihkan dan disimpan di loker pekerja masing-masing 

yang terdapat di ruang ganti pakaian. 

Pembersihan pakaian kerja hendaknya dilakukan di 

tempat kerja, namun apabila dilakukan ke tukang binatu 

maka pakaian kerja yang dikirim ke binatu harus dibasahi 

terlebirt dahulu dan dimasukkan ke tempat yang kedap 

air disertai label “pakaian mengandung asbes”. 

e.   Sistem ventilasi 

Untuk mengurangi konsentrasi debu asbes di udara 

lingkungan kerja setiap ruang kerja wajib dipasang 

ventilas: yang sesuai agar debu asbes yang terkandung di 

udara lingkungan kerja berada dibawah NAB. 

Alat ventilasi tersebut harus selalu dihidupkan 

pada waktu proses produksi berjalan dan dilakukan 

perawatan sebagaimana mestinya agar terus dapat 

berfungsi dengan baik dan dilakukan pemeriksaan 

minimal sekali setiap 3 bulan dan hasil pemeriksaan 

tersebut dicatat dan disimpan untuk waktu minimal 3 

tahun. 

f.   Kebersihan Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja pada perusahaan pemakai 

produksi atau pemakai asbes wajib memperhatikan agar 

kebersihan di tempat-tempat selalu terpelihara, meliputi 

sebagai berikut; 

1) Kantong-kantong dust colector yang telah penuh 

dengan debu-debu asbes harus ditempatkan pada 
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tempat yang tertutup untuk menghindari penyebaran 

debu asbes 

2) Pembungkus atau kantong yang digunakan untuk 

tempat asbes harus tidak dapat ditembus dehu asbes, 

dan pembungkus atau kantong asbes yang telah 

digunakan harus dibuang sedemikian rupa sehingga 

tidak dapat dipergunakan lagi. 

3) Semua wadah yang mengandung asbes atau sampah 

asbes harus diberi tanda dengan tulisan bahan asbes 

tidak boleh dihirup “kecuali yang telah terikat dengan 

semen atau dengan bahan lainnya. 

4) Sampah asbes harus dibuang dengan jalan 

menyebarkan, secara merata di tanah kemudian di 

tirmbun tanah paling sedikit setebal 25 cm atau 

dengan cara lain yang dibenarkan 

5) Mesin-mesin atau peralatan yang digunakan dalam 

proses produksi harus diusahan selalu bersih dan 

bebas dari akumulasi debu asbes. 

g.   Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja  

Pekerja yang menangani asbes harus diperiksakan 

kesehatannya kepada dokter yang berwenang minimal 

sekali setiap tahun. Termasuk pemeriksaan paru dengan 

X-Ray, pengujian kimia dan test fungsi paru-paru. 

Pengurus wajib menyampaikan laporan hasil 

pemeriksaan tersebut kepada Kepala Disnaker setempat 

paling lambat 2 bulan sesudah dilakukan pemeriksaan 

tersebut. 

Dokter pemeriksa wajib segera memberikan 

laporan atas basil pemeriksaan dan menyebutkan nama-

nama pekerja yang terkena penyakit akibat pemakaian 

asbes disertai petunjuk tindakan lebih lanjut untuk 

kesehatannya kepada pengurus guna tindak Ianjutnya. 
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BAB VI 

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 

PENGELOLAAN LIMBAH 
 

 

 

1. Dasar Hukum 

Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 

2. Pengertian 

Limbah adalah bahan sisa pada suatu kegiatan dan/atau 

proses produksi 

3. Pengelolaan Limbah 

a) Limbah Industri 

Berdasarkan karakteristiknya, limbah industri dapat 

digolongkan menjadi 4 bagian: 

1) Limbah cair 

2) Limbah padat 

3) Limbah gas dan partikei 

4) Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) 

Faktor yang mempengaruhi kualitas limbah adalah: 

1) Volume limbah 

2) Kandungan bahan pencemar 

3) Frekuensi pembuangan limbah 

Untuk mengatasi limbah ini diperlukan pengolahan dan 

penanganan limbah. Pada dasarnya pengolahan limbah ini 

dapat dibedakan menjadi: 

1) pengolahan menurut tingkatan perlakuan; 

2) pengolahan menurut karakteristik limbah 

Indikasi Pencemaran Air 

Indikasi pencemaran air dapat kita ketahui baik secara 

visual maupun pengujian. 
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1) Perubahan pH (tingkat keasaman / konsentrasi Ion 

hidrogen) 

Air normal yang memenuhi syarat untuk suatu 

kehidupan memiliki pH netral dengan kisaran nilai 6.5-

7.5. Air limbah industri yang belum terolah dan 

memiliki pH diluar nilai pH netrai, akan mengubah pH 

air sungai dan dapat mengganggu kehidupan 

organisme didalamnya. Hal ini akan semakin parah 

jika daya dukung lingkungan rendah serta debit air 

sungai rendah. Limbah dengan pH asam / rendah 

bersifat korosif terhadap logam. 

2) Perubahan warna, bau dan rasa 

Air normal dan air bersih tidak akan berwarna, 

sehingga tampak bening/jernih. Bila kondisi air 

warnanya berubah maka hal tersebut merupakan 

salah satu indikasi bahwa air telah tercemar. 

Timbulnya bau pada air lingkungan merupakan 

indikasi kuat bahwa air telah tercemar. Air yang bau 

dapat berasal dari limbah industri atau dari basil 

degradasi oleh mikroba. Mikroba yang hidup dalam air 

akan mengubah organik menjadi bahan yang mudah 

menguap dan berbau sehingga mengubah rasa. 

3) Timbulnya endapan, koloid dan bahan terlarut 

endapan, koloid dan bahan terlarut berasal dari limbah 

industri yang berbentuk padat. Limbah industri yang 

berbentuk padat, bila tidak larut sempurna akan 

mengendap di dasar sungai, dan yang larut sebagian 

akan menjadi koloid dan akan menghalangi bahan-

bahan organik yang sulit diukur melalui uji BOD karena 

sulit didegradasi melalui reaksi biokimia, namun dapat 

diukur menjadi uji COD. 

Adapun komponen pencemaran air pada umumnya 

terdiri dari: 

(a) Bahan buangan padat  

(b) Bahan buangan organik 

(c)   Bahan buangan anorganik 
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b) Limbah B3 

Pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mencegah 

dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakar 

lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta 

melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah 

tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali. 

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau 

kegiatan yang menghasilkan limbah B3 dilarang 

membuang limbah B3 yang dihasilkannya itu secara 

langsung ke dalam media lingkungan hidup, tanpa 

pengolahan terlebih dahulu. Setiap orang atau badan 

usaha yang melakukan Kegiatan penyimpanan, 

pengumpulan, pengangkutan pengolahan, dan 

penimbunan limbah B3 dilarang melakukan pengenceran 

untuk maksud menurunkan konsentrasi zat racun dan 

bahaya limbah B3. 

Jenis limbah B3 menurut sumbernya meliputi : 

1) Limbah B3 dari sumber tidak spesifik; 

2) Limbah B3 dari sumber spesifik; 

3) Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan 

bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak 

memenuhi spesifikasi. 

c) Karakteristik limbah B3 

Suatu Iimbah digolongkan sebagai limbah B3 bila 

mengandung bahan berbahaya atau beracun yang sifat 

dan konsentrasinva, baik langsung maupun tidak 

langsung, dapat merusak atau mencemari lingkungan 

hidup atau membahayakan kesehatan manusia. Yang 

termasuk limbah B3 antara lain adalah bahan baku yang 

berbahaya dan beracun yang tidak digunakan lagi karena 

rusak, sisa kemasan, tumpahan, sisa proses, dan oil bekas 

kapal yang memerlukan penanganan dan pengolahan 

khusus. Bahan-bahan ini termasuk limbah B3 bila memiliki 

salah satu atau lebih karakteristik berikut: mudah 

meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun. 
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menyebabkan infeksi bersifat korosif, dan lain-Iain, yang 

biia diuji dengan toksikologi dapat diketahui termasuk 

limbah B3. 

Limbah yang termasuk limbah B3 adalah limbah 

yang memenuhi salah satu atau lebih karakteristik antara 

lain 

1) Mudah meledak; 

Limbah mudah meledak adalah limbah yang melalui 

reaksi kimia dapat menghasilkan gas dengan suhu 

dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak 

lingkungan. 

2) Mudah terbakar; 

Limbah mudah terbakar adalah limbah yang bila 

berdekatan dengan api, percikan api, gesekan atau 

sumber nyala lain akan mudah menyala atau terbakar 

dan bila telah menyala akan terus terbakar hebat 

dalam waktu lama. 

3) bersifat reaktif 

Limbah reaktif adalah limbah yang menyebabkan 

kebakaran karena melepaskan atau menerima 

oksigen atau limbah organik peroksida yang tidak 

stabil dalam suhu tinggi 

4) beracun; 

Limbah beracun adalah limbah yang mengandung 

racun yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. 

Limbah B3 dapat menimbulkan kematian atau sakit 

bila masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan, kulit 

atau mulut. 

5) Menyebabkan infeksi; 

Limbah yang menyebabkan infeksi adalah limbah 

laboratorium yang terinfeksi penyakit atau limbah yang 

mengandung kuman penyakit, seperti bagian tubuh 

manusia yang diamputasi dan cairan tubuh manusia 

yang terkena infeksi. 
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6) Bersifat korosif; 

Limbah yang bersifat korosif adalah limbah yang 

menyebabkan iritasi pada kulit atau mengkorosikan 

baja, yaitu memiliki pH sama atau kurang dan 2.0 

untuk limbah yang bersifat asam dan febih besar dan 

1 2,5 untuk yang bersifat basa. 

7) limbah lain yang apabila diuji dengan metode 

toksikologi dapat diketahui termasuk daiam jenis 

limbah B3. 

Pengelolaan Limbah B3 

Pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk menghilangkan 

atau mengurangi sifat bahaya dan beracun limbah B3 agar 

tidak membahayakan kesehatan manusia dan untuk 

mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatari yang 

mencakup reduksi (minimalisasi), penyimpanan, 

pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan 

penimbunan limbah B3. 

Penanganan limbah B3 secara umum dapat dilakukan 

dengan: 

a. Penyimpanan dalam gudang. 

Syarat umum gudang penyimpanan: 

b. Gudang/ruangan penyimpanan harus memiliki sistim 

ventilasi yang baik; 

c. Penerangan yang cukup, stop kontak harus diluar 

gedung; 

d. Gudang harus mempunyai penangkal petir; 

e. Bagian luar tempat penyimpanan harus diberi tanda 

(simbol); 

f. Lantai bangunan yang kedap air, dibuat miring 1% 

kearah bak kontrol; 

g. Penyirnpan harus satu jenis atau yang saline cocok; 

Antara bagian penyimpanan dibuat tanggul/dinding 

pemisah; 
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h. Masing-masing memiliki bak penampung tumpahan; 

Wadah/tempat penyimpanan tidak boleh bocor; 

i. Lama penyimpanan paling lama 90 hari: 

b. Pendaur ulangan 

Limbah padat B3 kebanyakan adalah campuran 

yang tidak mudah untuk di pisahkan. Daur ulang dapat 

dilaksanakan pada Iimbah B3 dalam campuran yang 

sederhana 2 atau 3 campuran, Sedangkan teknologi 

pemisahan dan recovery amat bergantung pada jenis 

campuran. Jadi daur ulang limbah B3 tidaklah sederhana. 

Tetapi limbah B3 logam berat dengan campuran 

sederhana, mungkin prospektif untuk didaur ulang. 

c. Pembakaran (Insinerator) 

d. Pemadatan (solidifikasi) dan pemantapan ikatan 

(stabilisasi) 

Umumnya dalam penanganan limbah cair dan lumpur:  

1) menjadikan kontaminan yang terkandung menjadi 

tidak aktif, 

2) mengurangi kandungan air, 

e. Penimbunan/penanaman (landfill). Penanganan secara 

penimbunan dilakukan terhadap limbah padat & residu 

dan proses solidifikasi, sisa dari proses daur ulang. sisa 

pengolahan fisik-kimia, katalis, lumpur (sludge) dan 

berbagai limbah yang tidak dapat diolah atau diproses lagi. 

Konstruksi lokasi penimbunan limbah B3 harus dibangun 

dengan kedalaman beberapa meter dan dipadatkan 

dengan lapisan lempung atau lapisan sintesis untuk 

menahan rembesan. 

Penanganan limbah B3 dengan sistem penimbunan 

dalam tanah harus mendapat ijin dari Kementerian 

Lingkungan Hidup dan harus dilakukan kontrol dan 

pemantauan selama 30 tahun setelah penimbunan. 
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4. Sistim pembuangan limbah 

Sistim pembuangan limbah terdiri dari: 

a. Inceneration 

b. Sanitary landfill 

c. Composting 

d. Discharge to sewers 

e. Dumping 

f. Dumping in Water 

g. Landfill 

h. Individual Inceneration 

i. Recycling 

j. Salwaging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

111 

 

BAB VII 

KESEHATAN DAN KESELAMATN KERJA 

PADA RUANG TERBATAS (CONFINED 

SPACES) 

 

 
1. Dasar Hukum 

a.   Undang-undang No. l tahun 1970 tentang Keselamatan 

Kerja 

b.   Surat Keputusan Dirjen Binwasnaker No. Kep. 

113/IX/DJPPK/IX/2006 tentang Pedoman dan 

Pembinaan Teknis Petugas K3 Ruang Terbatas 

 

2. Pengertian 

Ruang Terbatas (Confined Spaces) adalah ruangan yang : 

a.   Cukup luas dan memiliki konfigurasi sedemikian rupa 

sehingga pekerja dapat masuk dan melakukan pekerjaan 

didalamnya 

b.   Mempunyai akses keluar yang terbatas. Seperti pada 

tank, kapal, silo tempat penyimpanan lemari besi atau 

ruangan lain yang mungkin mempunyai akses yang 

terbatas 

c.   Tidak dirancang untuk tempat kerja secara berkelanjutan 

atau terus menerus didalamnya 

 

3. Kesehatan dan Keselamat Kerja pada Ruang Terbatas 

a. Potensi bahaya pada confled spaces 

Seperti yang teiah diketahui bersama.ruang terbatas 

(confined space) mempunyai risiko tinggi terhadap 

kesehatan dan keselamatan pekerja di dalamnya. Disana 

terkandung beberapa sumber bahaya baik yang berasal 
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dan bahan kimia yang mengandung racun atau mudah 

terbakardalam bentuk padatan, cairan, gas, uap, asap, 

debu dan sebagainya. 

Selain itu masih terdapat beberapa bahaya lainnya 

seperti; terjadinya oksigen defisiensi, atau sebaliknya 

kadar oksigen yang berlebihan, suhu yang extrem, 

kebisingan, terjatuh, kejatuhan benda keras dan 

sebagainya yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja 

maupun penyakit akibat kerja. 

Beberapa contoh Confined space dan kegiatan Di 

lapangan banyak kita temua pekerjaan yang 

membutuhkan masuknya sebagian ataupun seiuruh 

anggcca badan ke dalam ruang terbatas. Confined space 

ini pads umumnya tidak dirancang sebagai tempat kerja 

normal/biasa dan memiliki area berbahaya untuk mas ax 

kedalamnya, misalnya antara lain : Bejana tekan, Ketel 

Uap; Bejana Uap, Pengap, Tangki timbun Jaringan 

perpipaan, Silo, dsb. 

Macam-macam pekerjaan yang menyebabkan 

pekerja masuk ke dalam ruang terbatas tersebut antara 

lain ; pencucian (cleaning), perawatan, inspeksi, perbaikan, 

modifikasi, pelapisan (cloating) tindakan penyelamatan 

serta jenis pekerjaan Iainnya sehingga orang yang masuk 

serta harus dilengkapi dengan izin masuk ruang terbatas. 

b. Pembagian tugas bagi Personil 

Untuk dapat dilaksanakan pekerjaan dalam ruang 

terbatas, pengurus perusahaan harus menunjuk orang-

orang yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan 

tugas yang mengandung risiko tersebut yaitu ; 

1) Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( AK3) 

AK3 dimaksud harus memiliki otoritas dalam 

penandatanganan izin masuk ruang terbatas, dari sisi 

K3 nya berhak melarang/memberhentikan pekerjaan 

yang sedang berlangsung apabila diketemukan 

indikasi tidak aman dalam ruang terbatas tersehut 

walaupun izin masuk telah diterbitkan sebelumnya. 

Izin masuk tertulis tersebut dapat 

ditandatangani setelah dilakukan pemeriksaan oleh 
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pemilik area. Ahli K3 serta representatip entrance 

yang akan masuk ruang terbatas itu. Ada beberapa 

jenis izin masuk ruang terbatas tergantung dari jenis 

kegiatan yang akan dilakukan dalam ruang terbatas 

tersebut, yaitu ; 

a) izin pekerjaan yang tidak menimbuikan api/coid 

vvcrk permit, 

b) Izin masuk ruang terbatas confined space entry. 

c) Izin pekerjaan panas ( hot work permit 

d) Izin pemutusan aliran listrik (electrical clearance 

e) Izin pemakaian X -ray atau gamma- 'ay. 

2) Man hole man 

Man hole man dimaksud harus yang sudah 

memiliki kompetensi khusus tentang bekerja di ruang 

terbatas. Mereka bertugas khusus menjaga lobang 

masuk/ keluar selama ada pekerja melakukan 

kegiatan dalam ruang terbatas tersebut, dimana tugas 

utamanya adalah ; 

a) Melarang setiap orang masuk dalam ruang 

terbatassebelum surat izin masuk dikeluarkan. 

b) Meyakinkan bahwa izin masuk sudah 

berjalansesuai dengan prosedur serta 

memperhatikan ketentuan khusus yang tercantum 

dalam izin masuk tersebut. 

c) Mencatat setiap orang yang akan masuk ruang 

terbatas beserta peralatan yang dibawa masuk 

meyakinkan tidak ada orang/barang yang tertinggal 

ketika keluar kecuali yang memang harus dipasang 

di dalam. 

d) Melakukan komunikasi yang efektif denganpetugas 

yang masuk selama mereka bekerja di dalam. 

e) Siap minta bantuan kepada pihak lain 

biladiperlukan termasuk panggilan emergensy baik 

itu terjadi di dalam maupun berasaldari luar ruang 

terbatas. 

f) Selama ada orang di dalam ruang terbatas petugas 

man hole tidak boleh meninggalkan tugasnya, 



 

 

114 

 

kecuali ada yang menggantikannama pengganti 

juga harus dituliskan dalam surat Izin masuk. 

3) Petugas utama 

Petugas utama (entrance) adalah pekerja yang 

akan masuk untuk melakukan aktivitas di daiam 

ruang terbatas, petugas ini harus memiliki 

pengetahuan khusus tentang ruang terbatas antara 

lain mengenai bahaya dan sumbernya yang mungkin 

bisa terjadi serta mengerti cara-cara menyelamatkan 

diri maupun minta pertolongan apabila ada sumber 

bahaya yang mengancam kecelamatannya selama 

berada di dalam ruang terbatas tersebut. Petugas 

utama ini bisa Pemilik area, manager, petugas K3, 

bagian perawatan kontraktor dan pekarja lainnya.jika 

seseorang tersebut sebagai entrance, mereka tidak 

berhak untukmenandatangani work permit saat itu. 

Sistem komunikasi internal untuk 

menyampaikan informasi pada saat nereka bekerja 

baik itu berupa tertulis, bahasa isyarat serta peralatan 

komunikasi yang lain sangat dibutuhkan dalam 

kegiatan ketiga unsur tersebut. 

c. Persiapan sebelum pekerjaan dimulai 

Persiapan yang perlu dilakukan sebelum di mulainya 

kegiatan dalam ruang terbatas meliputi sbb ; 

1) Pelatihan secara berulang bagi pekerja yang akan 

diberi izin masuk. 

2) Terpenuhinya syarat kesehatan bagi personil yang 

bersangkutan. 

3) Pengisolasian guna mengamankan para pekerja 

didalam ruang terbatas supaya terbebas dari 

sumber-sumber bahaya yang berasa dari instalasi 

yang masih aktif terpasang. Log out dan tag out 

penting dipasang sedemikian rupa. 

4) identifikasi sumber bahaya  berkaitan dengan 

konsentrasi gas yang berasai dari luar dan dalam, 

melalui pengamatan dan pengukuran. Slowing 

harus dilakukan untuk menghilangkan uap 
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didalamnya jika dari hasil pengukuran ternyata 

masih ada uap gas atau fume didalamnya. 

5) Sistem ventislasi / suply oksigen. 

6) Penyediaan alat pelindung diri meliputi ; Safety 

Helmet, Cap lamp, Sweet bend, Safety hardness, 

protective doching, sarung tangan, senter, safety 

shoes, anti spark shoes, respiratory, tripot, 

d. Selama kegiatan berlangsung 

Selama pekerjaan dalam ruang terbatas berlangsung, 

hal-hal yang harus diperhatikan sebagai berikut : 

1) Kecukupan oksigen untuk pernafasan selalu 

terjamin cukup dengan sistem ventiiasi, exhaust 

fan dan penyaluran udara. 

2) Adalah dilarang untuk menyalurkan oksigen murni 

karena dapat mengakibatkan kebakaran atau 

ledakan, 

3) Bila batas wakti izin bekerja telah habis sedangkan 

pekerjaan di dalam ruang terbatas belum selesai 

dapat diperpanjang abapila yang berwenang telah 

menyatakan bahwa keadaan aman untuk periode 

waktu selanjutnya. 

4) Selama itu pula petugas man hole tidak boleh 

meninggalkan tempat. 

5) Semua kegiatan tersebut diatas harus diawasi 

secara seksama, dan komunikasi antara petugas 

jaga dengan orang yang bekerja di dalam ruang 

terbatas berjalan dengan baik. 

e. Tindakan penyelamatan (Rescue) 

Sebelum kecelakaan kerja terjadi dalam ruang 

terbatas, tindakan persiapan penyelamatan dan 

kesediaan peralatan adalah sangat penting sebagai 

antisipasi yang cepat dan tepat, namun ini bukan hal 

yang mudah mengingat confined space pada 

umumnya memiliki pintu masuk yang sempit 

sedangkan jumlah anggota tim penyelamat harus 

lebih banyak dari jumlah orang yang bekerja dalam 

ruang terbatas tersebut 
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Sumber-sumber yang akan membantu dalam 

penyelamatan antara lain sebagai berikut ; 

1. MSDS 

2. Petugas dari bagian K3 

3. Pemasok peralatan keselamatan 

4. Pemasok instrument/unit pendeteksi gas 

5. Ahli K3 dan institusi K3 

6. Pengawas ketenagakerjaan/K3 Disnaker setempat 

7. Konsultan 
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BAB VIII 

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 

PADA KETINGGIAN (Working at Height) 

 

 
1. Dasar Hukum 

a. Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan 

Kerja 

b. Keputusan Dirjen Binwasnaker No. 

Kep.45/DJPPK/IX/2008 tentang Pedoman Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja Bekerja. Fada Ketinggian Dengan 

Menggunakan Akses Tali. 

 

2. Pengertian 

Bekerja pada ketinggian (working at height) adalah 

kegiatan atau aktifitas pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga 

kerja pada tempat kerja di permukaan tanah atau perairan 

yang terdapat perbedaan ketinggian darn memiliki potensi 

jatuh yang menyebabkan tenaga kerja atau orang lain yang 

berada di tempat kerja cedera atau meninggai dunia atau 

menyebabkan kerusakan harta benda. 

3. Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada Ketinggian 

Bekerja pada ketinggian atau working at height 

mempunyai potensi bahaya yang besar. Ada berbagai macam 

metode kerja di ketinggian sepertimenggunakan perancah, 

tangga, gondola dan sistem akses tali (Rope Access Systems). 

Masing-masing metode kerja memiliki kelebihan dan 

kekurangan serta resiko yang berbeda-beda. Oleh karenanya 

pengurus atau pun manajemen perlu mempertimbangkan 

pemakaian metode dengan memperhatikan aspek efektifitas 

dan risiko baik yang bersifat finansial dan non finansial. 
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Aspek risiko akan bahaya keselamatan dan kesehatan 

kerja harus menjadi perhatian utama semua pihak di tempat 

kerja. Hal ini selain untuk memberikan jaminan periindungan 

keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja, juga 

sangat terkait dengan keselamatan asset produksi. 

a. Kriteria Pemilihan Sistem Akses 

Sistem keselamatan bekerja pada ketinggian dapat di bagi 

menjadi 2 (dua), yaitu sistem keselamatan aktif dan sistem 

keselamatan pasif. Masing masing sistem memiliki 

kelebihan dan kekurangan yang harus disesuaikan dengan 

sifat pekerjaan. Suatu pekerjaan mungkin saia 

menggunakan kombinasi kedua system atau pun hanya 

salah satu sistem. Keputusan untuk menggunakan sistem 

tersebut pada pengurus setelah dilakukan penilaian resiko. 

1) Katagori Sistem Bekerja pada Ketinggian 

Pemilihan sistem bekerja pada ketinggian hendaknya 

mempertimbangkan banyak hal. Ada beberapa sistem 

atau metode bekerja pada ketinggian, yaitu : 

a) Sistem Pasif 

Adalah sistem dimana pada saat bekerja melaiui 

suatu strukturpermanen mau pun struktur yang 

tidak permanen, tidak mensyaratkan perlunya 

penggunaaan peralatan pelindung jatuh (fail 

protection devices) karena telah terdapat sistem 

pengaman kolektif (collective protection system). 

Pada system ini perlu ada supervisi dan pelatihan 

dasar. 

Metode pekerjaan: 

(1) Bekerja pada permukaan seperti lantai kamar, 

balkon dan jalan 

(2) Struktur/area kerja (platformj yang dipasang 

secara permanen dan perlengkapannya; 

(3) Bekerja di dalam ruang yang terdapat jendela 

yang terbuka dengan ukuran dan 

konfigurasinya dapat melindungi orang dari 

terjatuh. 

b) Sistem Aktif 
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Adalah suatu sistem dimana ada pekerja yang baik 

dan turun, maupun berpindah tempat {traverse) 

dengan menggunakan perantatara untuk 

mengakses atau mencapai suatu titik kerja, karena 

tidak terdapat sistem pengaman kolektif, sistem ini 

mensyaratkan adanya pengawasan, pelatihan dan 

pelayanan profesional yang baik 

Metode Pekerjaan: 

(1) Unit perawatan gedung yanc dipasang 

permanen seperti gondola. 

(2) Perancah {scaffolding). 

(3) Struktur/area kerja (pfatfrom) untuk 

pemanjatan seperti tangga pada menara. 

(4) Struktur/area kerja mengangkat{elevating work 

platform) seperti hoistcrane. aft crane, mobil 

perancah. 

(5) Struktur sementara seperti panggung 

pertunjukar  

(6) Tangga berpindah (portable ladder) 

(7) Sistem akses tali (rope access) 

2) Prasyarat penggunaan sistem akses tali yaitu: 

a) Terdapat tali kerja (working line) can pengaman 

(safety line) 

b) Terdapat dua penambat {anchorage) 

c) Perlengkapan alat bantu (tools) dan alar peilndu diri 

d) Terdapat personil yang kompeter. 

e) Pengawasan yang ketat. 

 

Contoh aplikasi akses tali (rope Access) antara lain: 

a) Pekerjaan naik dan turun di sisi-sisi gedung 

(façade), atria gedung, menara (tower), jembatan 

dan struktur lainnya yang serupa 

b) Pekerjaan pada ketinggian secara horizontal 

seperti di jembatan, atap bangunan dan lainnya 

c) Pekerjaan di ruang terbatas (confined spaces) 

seperti bejana, silo dan lainnya 

d) Pekerjaan pemanjatan pohon, pemanjatan tebing, 

gua, outbund dan lainnya 
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3) Pemasangan dan peralatan sistem akses tali 

a) Persyaratan Pemasangan 

Saat working rope dan safety rope ditambatkar pa 

struktur yang adayang merupakan gedung atau 

struktur sementara yang didirikan harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut : 

(1) Titik angkor dan struktur hangunan bar 

mampu menahan bebanmaksimum dari beb 

working rope dan safety rope setidak tidaknya 

1200kg dalam arah jatuhan beban 

(2) Bangunan atau struktur dan patok tambat 

harus diniiai dan diuji oleh pengawas. 

(3) Salinan dokumentasi yang berkaitan deng an 

pekerjaan yang akan dilakukan dengan sistem 

akses tali harus disimpan di tempat kerja saat 

sistem ini digunakan. Dokumen tersebut 

antara lain: standar prosedur kerja, penilaian 

resiko. rigging plan, site checklist, asuransi, 

lembar data keselamatan kimia (SDS), nomor 

telepon darurat, laporan hasil perawatan dan 

perbaikan instalasi patok tambat, 

(4) Telah dilakukar pemeriksaan pertama dan 

berkala terhadap struktur dan titik patok 

tambat oleh Pegawai Pengawas 

Ketenagakerjaan atau Ahli K3 yang memiliki 

spesialisasi di bidang akses tali dan 

dikeluarkan ijin pengesahan pemakaian. 

Pemeriksaan dilakukan khususnya terhadap 

kemungkinan factor korosi terhadap struktur 

maupun patok tambat dan faktor-faktor lain 

yang mungkin menyebabkan tidak aman saat 

pemakaian sistem dan peralatannya, 

(5) Bila patok tambat terletak di luar gedung dan 

terpapar oieh cuaca daiam waktu lama, maka 

harus dipastikan bahwa patok tambat tersebut 

amandipasang untuk segala keadaan/cuaca, 
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Lubang patok tambat harus dilindungi dengan 

baik untuk menghindari kelembapan, 

(6) Bila patok tambat diletakkan permanen di luar 

gedung, maka penempatannyaharus 

diletakkan setidak-tidaknya 2 meter dari tepi 

bangunan 

(7) Setiap sistem patok tambat permanen diikuti 

dengan instalasinya, harusdilengkapi dengan 

dokumentasi yang harus tersedia di tempat 

kerja (building management) dan harus selaiu 

tersedia bila dibutuhkan oleh teknis akses tali 

sebelum pelaksanaan pekerjaan Dokumen 

tersebut harus memuat setidak tidaknya 

informasi mengenai 

(a)   Perusahaan/ orang yang memasang. 

Tanggal pemasangan dan Petunjuk 

lengkap pemakaian sistem angkor. 

(b)   Penilaian resiko awal (Initial Risk 

Assessment) 

4) Persyaratan peralatan dan Alat Pelindung Diri 

a) Peralatan yang akan digunakan harus dlpilih yang 

teian memenuhi standarsesuai dengan peraturan 

perundang undangan dan yang sesuai 

dengantujuan penggunaan. 

b) Apabila meragukan standar yang dipakai dalam 

pembuatan peralatan dan penggunaannya, maka 

sangat disarankan untuk menghubungi pabrikan 

pembuat, 

c) Pemilihan peralatan harus mempertimbangkan 

kecocokan denganperalatan lain dan fungsi 

keamanan peralatan tidak terganggu 

ataumenggangu sistem lain, 

d) Pabrikan peralatan harus menyediakan informasi 

mengenai produk. 

e) Informasi ini harus dibaca dan dimengerti oleh 

pekerja sebelum menggunakan peralatan. 

f) Peralatan harus diperiksa secara visual sebelum 

penggunaan untukmemastikan bahwa peralatan 
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tersebut ada pada kondisi aman dan dapat bekerja 

dengan benar. 

g) Prosedur harus diterapkan pada pemeriksaan cara 

pemeliharaan peralatan. 

h) Daftar pencatatan pemeliharaan keseiuruhan 

peraiatan harus disimpan dengan baik. 

i) Dilarang melakukan modifikasi atau perubahan 

atas spesifikasi peralatan tanpa mendapat ijin dari 

pengawas atau pabrikan pembuat karerna 

dapatnmengakibatkan perubahan kinerja 

peralatan. Setiap perubahan atau modifikasi harus 

dicatat dan peralatan diberi label khusus. 

j) Perlengkapan dan alat pelindung diri yang harus 

dipakai dalam bekerja yang disesuaikan dengan 

lingkungan kerja adalah: 

(1) Pakaian kerja yang menyatu dari bagian 

tangan, pundak, bahu, badan sampai kaki 

bagian pinggul, dan kaki. Pakaian jenis ini 

biasanya disebut wearpack atau overall 

Pakaian ini pada bagian kantongnya harus 

diberi penutup berupa rezleting (zip; dan tidak 

berupa pengancing biasa (Quttcn). 

(2) Full body harness harus nyaman dipakai dan 

tidak mengganggu gerakpada saat bekeras 

mudah di setel untuk menyesuaikan ukuran 

(3) Sepatu (safety shoes / protective footwear) 

dengan konstruksi yang kuat dan terdapat 

pelindung jari kaki dari logam (steel toe cap): 

nyaman dipakai, dan mampu melindungi dan 

air/basah. 

(4) Sarung tangan (gloves), untuk melindungi jari 

tangan dan kulit dari cuaca ekstrim, bahan 

berbahaya, dan alat bantu yang digunakan 

(5) Kacamata (eye protection), untuk melindungi 

mata dari debu, partikel berbahaya, sinar 

matahari/ultraviolet. Bahan kimia material 

hasil peledakan dan potensi bahaya lain yang 
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dapat mengakibatkan iritasi dan kerusakan 

pada mata. 

(6) Alat pelindung pernafasan, peralatan ini harus 

dikenakan pada lingkunganyang mempunyai 

resiko kesulitan bernafas 

(7) Alat pelindung pendengaran (nearing 

protection), alat ini digunakan ketika tingkat 

bunyi (sound level) sudah diatas nilai ambang 

batas. 

(8) Jaket penyelamat (life jacket) atau pengapung 

(buoyancy), digunakan pada pekerjaan yang 

dilakukan di atas permukaan air misalnya 

pada struktur pengeboran minyak. Peralatan 

ini harus mempunyai disain yang tidak 

mengganggu peralatan akses tali terutama 

pada saat turun atau naik. 

(9) Tali yang digunakan terdiri dari 2 karakteristik 

yaitu elastisitas (statik) dan tali dengan 

elastisitas besar (dinamik). Tali yang 

digunakanuntuk sistem tali harus dipastikan : 

(a)  Tali yang digunakan sebagai tali kerja 

{working line) dan tali pengaman {safety line) 

harus mempunyai diameter yang sama. 

(b)  Tali dengan elastisitas kecil (tali statis) dan 

tali daya elastisitas besar (dinamik) yang 

digunakan dalam sistem akses tali harus 

memenuhi standar. 

(c)  Tali Koneksi 

Adalah tali pendek yang menghubungkan 

antara sabuk pengaman tubuh (full body 

harness) dengan tali kerja, tali pengaman, 

patok pengaman serta peralatan dan 

perlengkapan pengaman lainnya. Harus 

dipastikan bahwa tali koneksi yang 

digunakan harus berdasarkan standar. 

5) Pelindung Kepala 

a)   Pelindung kepala wajib dikenakan dengan benar 

oleh setiap pekerja yang terlibat dalam pekerjaan 
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di ketinggian, baik yang berada dibagian bawah di 

ketinggian 

b)   Pekerja wajib menggunakan pelindung kepala 

sesuai standar 

c)   Pelindung kepala yang digunakan oleh Teknisi 

Akses Tali memiliki sedikitnya tiga tempat 

berbeda yang terhubung dengan cangkang helm 

dan termasuk tali penahan di bagian dagu. 

 

6) Sabuk pengaman tubuh tubuh (full body harness) 

Harus dipastikan bahwa sabuk pengaman tubuh (full 

body harness) yang digunakan pada pekerjaan akses 

tali telah sesuai dengan standar 

 

7) Alat Penjepit Tali (Rope damp) 

Harus dipastikan bahwa alat penjepit tali {rope damp) 

yang digunakan pada sistem akses tali sesuai dengan 

standar. 

 

8) Alat Penahan jatuh Bergerak (mobile fail arrested 

Harus dipastikan bahwa alat jatuh bergerak (mobile 

fad arrester) yang digunakan pada sistem akses tali 

telah sesuai dengan standar 

 

9) Alat Penurun ( Descender) 

Harus dipastikan alat penurun yang digunakan pada 

sistem akses tali telah sesuai dengan standar. 

 

Perlengkapan dan alat pelindung diri harus dipastikan 

a) Standar Nasional Indonesia. 

b) Standar uji laboratorium. 

c) Standar uji internasional yang independen seperti 

British Standard, American National Standard 

Institute, atau badan standard uji internasional 

lainnya. 
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Usia masa pakai peralatan dan alat pelindung diri 

yang terbuat dari kain/textile sintetik adalah sebagai 

berikut: 

a) tidak pernah digunakan : 10 tahun 

b) digunakan 2 kail setahun : 7 tahun. 

c) digunakan sekali dalam 1 bulan : 5 tahun, 

d) digunakan dua minggu sekali : 3 tahun 

e) digunakan setiap minggu sekaii : 1 tahur lebih. 

f) digunakan hampir setiap hari : kurang dari 1 tahun 
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BAB IX 

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 

PADA PENYELAM 

 

 
1. Dasar Hukum 

a. Undang - undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan 

Kerja 

b. Keputusan Dirjen PPK No. Kep. 64/PPK/XI/2C' 3 tentang 

Pedoman Pembinaan K3 Pekerjaan Penyelaman Di Dalam 

Air (Underwater Diving Work), 

2. Pengertian 

Pekerja selam adalan suatu profesi yang memliki tingkat 

potensi bahaya yang tinggi, seperti kematian, kelumpuhan 

atau cacat permanen, dan penyakit akibat kerja 

 

3. Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada Penyelaman 

Kacelakaan kerja di air selama ini banyak dialami oleh 

pekerja selam tradisional maupun pekerja konstruksi bawah 

air karena tidak diterapkannya syarat-syarat k3 di tempat 

kerja, Pekerja selam wajib memiliki keterampilan 

pengetahuan tentang teknik penyelaman, serta sikap yang 

sesuai untuk pekerjaan penyelaman di dalam air. 

Sejarah dalam penyelaman tidak menunjukkan dan 

menjelaskan waktu pertama kalinya manusia memulai dan 

mengenal penyelaman. Zaman primitive sudah melakukan 

kegiatan penyelaman meskipun dengan menerapkan teori 

yang sangat sederhana. Kegiatan penyelaman telah dikenal 

dan dilakukan sejak zaman purba meski dengan metode yang 

sederhana. Awalnya penyelaman dilakukan dengan menahan 

napas dan tanpa menggunakan alat bantu. Dalam mencapai 
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suatu dasar kedalaman, penyelam melakukan terjun bebas 

dari ketinggian tertentu dengan mengandalkan batu atau 

semacamnya sebagai pemberat. Pemberat akan dilepaskan 

setelah mencapai kedalaman yang diinginkan dan kemudian 

penyelam akan bergerak sesuai dengan tujuan dari 

penyelaman dilakukan. Sehingga kedalaman yang dicapai 

serta waktu penyelaman sangat terbatas tergantung dari 

pemberat yang digunakan dan kemampuan penyelam dalam 

menahan napasnya. Adapun alat bantu yang digunakan untuk 

memperjelas penglihatan di dalam air yaitu banyak 

menggunakan kaca mata renang yang terbingkai dari biji-

bijian, bamboo ataupun kayu (Wabula, L.R, 2019) 

Pada penyelaman tradisional dimana mengandalkan 

kemampuan untuk menahan napas, adaptasi ini sangatlah 

terbatas. Sehingga kemajuan tekhnologi, manusia berusaha 

menciptakan alat selam yang aman seperti alat bantu 

pernapasan, pakaian selam, serta alat pelindung diri lain yang 

digunakan selama menyelam. Alat bantu atau alat pelindung 

diri ini dimanfaatkan dalam beradaptasi dengan media 

(lingkungan) penyelaman, sehingga adanya perubahan-

perubahan secara fisiologis pada tubuh pada saat menyelam 

sampai pada saat muncul lagi ke permukaan air dapat 

berlangsung secara aman tanpa disertai komplikasi atau 

gangguan (Lucrezi, 2018). 

Peralatan yang dirancang oleh manusia dalam 

membantu saat penyelaman seperti SCUBA (Self Contained 

Underwater Breathing Apparatus) dan SSBA (Surface Supplied 

Breathing Apparatus). Dengan bantuan peralatan ini 

penyelam dapat menyelam dengan aman di sungai, laut, 

danau ataupun di daerah kutup (ice diving) meskipun lebih 

lama dan dengan kedalaman yang lebih 

a. Jenis Teknik Dasar penyelaman 

Berdasarkan jenis teknik dasar penyelaman 

terdapat tiga cara yang diterapkan, yaitu : 1). Penyelaman 

dengan teknik menahan napas (Breath Hold Diving, Skin 

Diving), 2) Penyelaman SCUBA (Scuba Diving) dan 3) 

Penyelaman SSBA (Sufased Supply Breathing Apparatus 

Diving) (Wison, Sheehan, Palk, &Watson, 2016). 
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1) Penyelaman dengan teknik menahan napas (Breath 

Hold Diving, Skin Diving) 

Penyelaman dengan tekhnik menahan napas, yaitu : 

a.   Goggling merupakan tekhnik menyelam dengan 

menahan napas dan hanya menggunakan kaca 

mata renang. Tekhnik ini banyak digunakan oleh 

para penyelam tradisional atau nelayan 

tradisional dalam mencari ikan, teripang ataupun 

mutiara. Dengan teknik goggling ini penyelam 

mengalami kesulitan dalam melakukan 

ekualisasi, sehingga penyelam dengan mudah 

mengalami squeeze pada mata dan pada telingan 

mengalami barotrauma yang mengakibatkan 

kesulitan bagi penyelam selama melakukan 

penyelaman. 

b.   Snorkelling merupakan tekhnik menyelam dengan 

menahan napas dan menggunakan masker kaca 

(face mask) yang hanya menutupi bagian mata 

dan hidung dari penyelam, serta terdapat 

sambungan pipa napas (snorkel). Pada cara ini 

lebih menguntungkan dibandingkan dengan yang 

teknik goggling karena penyelam mapu dengan 

mudah melakukan ekualisasi dan berenang 

diarea permukaan tanpa harus mengangkat 

kepala kepermukaan jika hendak mengambil 

napas. 

2) Penyelaman SCUBA (Scuba Diving) 

Dalam kegiatan penyelaman yang menggunakan 

SCUBA dapat dilakukan dengan kedalaman 18-39 

meter sesuai kebutuhan dan tetap memperhatikan 

atau menyesuaikan dengan kecepatan arus yaitu 

maksimal 1 knot. Dalam kondisi yang normal 

penyelaman SCUBA bisa dilakukan dengan ke 

dalaman 18 meter dalam waktu 60 menit, dan 

maksimal dilakukan dengan kedalaman 39 meter 

dalam waktu 10 menit. 
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Gambar 9.1 Penyelaman dengan SCUBA lengkap dengan 

peralatannya 

(Sumber : Lucrezi et al, 2018) 

 

Penyelam SCUBA memili tekhnik yang harus 

dipahami dan dikuasai dalam memudahkan 

penyelaman, seperti teknik ESA ( Emergency 

Swimming Ascend) yang merupakan teknik berenang 

secara bebas kepermukaan air dengan gerakan yang 

cepat sambil menghembuskan napas. Penyelaman 

SCUBA dianjurkan dilakukan bersama dengan team 

atau mitra selam (buddy diver) dan selain itu 

diharapkan ada cadangan penyelam yang dapat 

menggantikan jika dibutuhkan. Dalam kegiatan 

menyelam baik menggunakan peralatan SCUBA tetap 

harus memperhatikan prosedur yang tepat untuk 

menghindari komplikasi dan penyakit akibat 

penyelaman. 

Salah satu keunggulan menyelam menggunakan 

peralatan SBUBA yaitu waktu yang dibutuhkan dalam 

persiapan tidak banyak, praktis, gangguan yang 

diakibatkan oleh peralatan menyelam sangat minimal, 
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mobilitas tinggi dan tidak memerlukan dukungan 

logistic yang banyak. 

3) Penyelaman SSBA (Sufased Supply Breathing 

Apparatus Diving) 

Menyelam dengan menggunakan SSBA harus 

didukung dengan peralatan dan sumber daya yang 

besar serta memerlukan dukungan logistic yang lebih 

kompleks. Melakukan pergerakan secara vertical agak 

sulit dilakukan pada saat menyelam. Namun, 

keunngulannya pasokan udara pada penyelaman 

SSBA tidk terbatas dan dapat dilakukan pada 

kecepatan arus maksimal 2.5 knots. Sehingga teknik 

penyelaman ini banyak diperuntukkan untuk 

melakukan kegiatan riset-riset pada kedalaman 

tertentu biasnya lebih dari 60 meter selama 40 menit 

(Maulana & Susanto, 1989). 

b. Alat Selam dan Manfaatnya 

Dalam melakukan kegiatan penyelaman sebaiknya 

menggunakan alat-alat yang mendukung sehingga 

penyelaman dapat dilakukan dengan mudah dan aman. 

Beberapa alat selam yaitu : 

1) Masker (Face Mask) 

Dalam pemilihan masker (face mask) penyelam 

tinggal menyesuaikan face mask yang cocok dan 

nyaman digunakan karena memiliki bentuk yang 

bermacam-macam. Sebelum menggunakan uji 

kekedapannya secara sempurna dengan 

menggunakan maser di wajah tanpa menggunakan 

tali kepalanya sambil menarik napas melalui hidung 

secara perlahan-lahan. Mask akan tetap menempel 

dengan baik di wajah jika mempunyai kekedapan yang 

baik dan sempurna. Mask berfungsi untuk melindungi 

penyelam dari masuknya air ke hidung dan mata dan 

dari zat-zat atau benda yang dapat mengakibatkan 

radang pada saat menyelam. Dengan menggunakan 

mask yang baik memudahkan penyelam untuk melihat 

dengan jelas benda-benda di dalam air. 
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2) Snorkel 

Penggunaan snorkel pada saat berenang 

mempermudah dan membantu karena tidak harus 

selalu mengangkat kepala ke permukaan untuk 

mengambil napas 

3) Sabuk Pemberat 

Sabuk pemberat yang digunakan harus didesain 

dengan baik sehingga ketika terjadi kedaruratan di 

dalam air pada saat penyelaman dapat dengan mudah 

dilepaskan. Pemberat yang digunakan pada saat 

menyelam biasanya lebih dari satu yang disesuaikan 

dengan kebutuhan dengan tujuan menjaga 

keseimbangan. 

4) Peralatan apung atau “Buoyance control divice” (BCD) 

Salah satu perlengkapan yang penting 

digunakan oleh penyelam adalah peralatan apung. 

Peralatan apung memiliki fungsi yang sangat urgen 

juga pada saat menyelam, yaitu : 

(a)  Ketika berenang pada permukaan air dapat 

memberikan daya apung yang positif 

(b) Ketika penyelam mengalami keadaan yang darurat 

atau kecelakaan dapat memberikan daya apung 

istirahat 

(c) Ketika penyelam mengalami hambatan apung 

akibat peralatan seperti baju selam kehilangan 

daya apungnya, peralatan apung dapat 

memberikan daya apung yang netral 

(d) Mendapatkan dukungan dan kemampuan untuk 

memberikan pertolongan 

5) Tabung Selam (Aqualung) 

Tabung selam merupakan peralatan yang 

dimanfaatkan untuk menyimpan udara yang akan 

digunakan pada saat menyelam dengan aman. 

Macam dan bentuk tabung selam diperoleh dalam 

berbagai ukuran yang terbuat dari campuran 

aluminium ataupun baja. 
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6) Back pack 

Back pack merupakan peralatan pelengkap 

dalam penyelaman yang berfungsi sebagai alat 

pengikat scuba sehingga tetap dalam kondisi yang 

baik dan tepat di posisi punggung penyelam. 

7) Regulator 

Regulator merupakan peralatan yang berfungsi 

untuk mengatur banyaknya udara yang keluar dari 

tabung sehingga sesuai dengan kebutuhan penyelam. 

8) Pressure gauge 

Tekanan udara pada tabung scuba dapat 

diketahui dengan adanya pressure gauge 

9) Depth gauge 

Kedalaman yang ditempuh penyelaman dapat 

diketahui dengan mengukur kedalamannya dengan 

menggunakan alat depth gauge. Sehingga sangat 

berguna ketika menghitung kejadian dekompresi pada 

penyelam. 

10) Pisau selam 

Pisau selam memiliki bentuk dan ukuran yang 

beragam. Pisau selam merupakan peralatan yang 

mendukung pada saat melakukan penyelaman seperti 

ketika memerlukan dalam pemotongan tali, 

melakukan penggalian, terdapat jaring yang harus 

dipotong sehingga tidak menghalangi penyelaman. 

Ketika berenang jangan sambil memegang pisau demi 

keamanan penyelam, namun disimpan pada sarung 

dan biasanya diletakkan dibawah lutut pada salah 

satu kaki. 

11) Fins (sirip renang) 

Peralatan yang digunakan untuk mendukung 

penyelam dalam memberikan kekuatan pada bagian 

kaki dan sebagai piranti gerak disebut Fins. Dengan 

menggunakan fins ini kemampuan dan kecepatan 

dalam berenang dapat bertambah menjadi 10 kali 

lebih besar. Sirip renang terdapat dua macam yaitu 

“open heel” dan “food pocked” 
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12) Baju selam 

Baju selam merupakan peralatan yang berfungsi 

untuk menutupi dan melindungi tubuh dari dinginnya 

air atau menjaga suhu badan tidak terlalu cepat 

hilang. Kemudian, pada saat penyelaman terdapat 

ancaman dari binatang yang berbisa dan beracun 

serta adanya batuan yang tajam. Dengan 

menggunakan baju selam akan meminimalisasi 

sengatan binatang berbisa dan beracun tersebut dan 

kulit akan terhindar dari sayatan atau goresan 

bebatuan yang tajam. 

13) Jam selam (diving watch) 

Waktu dalam penyelaman harus diperhitungkan 

sesuai dengan jarak dan kedalaman yang ditempuh. 

Untuk mengetahui lama penyelaman dibutuhkan jam 

selam. Dengan kesesuaian waktu dan kedalaman 

tempuh maka penyelam dapat terhindar dari penyakit 

dekompresi. 

c. Kaidah Penyelaman dengan aman 

Dalam melakukan penyelaman penting untuk 

mengetahui dan memperhatikan kaidah-kaidah yang ada, 

seperti : 

1) Penyelaman dilakukan dalam kondisi fisik dan mental 

yang sehat 

2) Berenang dengan mengarahkan segala kemampuan 

sehingga sesuai dengan target dan sasaran 

3) Penyelam harus memiliki kompetensi dalam 

menyelam dibuktikan dengan adanya sertifikat 

kompetensi penyelaman. Batasan dalam kegiatan 

penyelaman disesuaikan dengan tingkatan sertifikat 

selam yang dimiliki. 

4) Mengetahui dan mampu melakukan Pertolongan 

Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) terkhusus 

kemungkinan kecelakaan yang terjadi pada saat 

penyelaman. 

5) Mengetahui dan menguasai tehnik dalam melakukan 

penyelamatan (life saving) 
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6) Mengetahui keterbatasan dan daya dukung dari 

peralatan selam yang digunakan 

7) Melakukan pemeriksaan dan control peralatan secara 

lengkap sebelum kegiatan penyelaman dilakukan. 

Tidak diperkenankan peralatan selam dipinjamkan 

kepada penyelam yang belum memiliki sertifikat 

selam apalagi tidak ada pendampingan secara 

khusus. 

8) Kegiatan penyelaman harus direncanakan dengan 

matang 

9) Mengetahui dan mengenal dengan baik lokasi 

kegiatan penyelaman serta bukan merupakan lokasi 

yang berbahaya dan memiliki cuaca yang baik 

10) Kedalaman dalam penyelaman harus kurang dari 18 

meter 

11) Melakukan penyelaman secara berpasangan “buddy” 

dan upayakan selalu bersama selama penyelaman 

dilakukan. 

12) Mengetahui cara berkomunikasi di dalam air pada 

saat melakukan penyelaman 

13) Melakukan ekualisasi sehingga keseimbangan 

tekanan disekitar laut dan tubuh kita bisa disesuaikan 

14) Tidak memaksakan kondisi ketika melakukan 

penyelaman, segera keluar dari dalam air jika lelah 

ataupun kedinginan apalagi ketika terluka 

15) jika ingin mengakhiri penyelaman, muncul 

kepermukaan dengan cara yang tepat dan sempurna 

yaitu berhati-hati dan pelan-pelan 

16) mengatur pernapasan dengan baik, jangan bernapas 

dengan tidak sempurna atau patah-patah sehingga 

persediaan udara di dalam tabung dapat digunakan 

dengan lama 

17) menghindari terjadinya dekompresi akibat 

penyelaman yang dilakukan berulang-ulang atau 

menggunakan pesawat setelah menyelam. 

18) Menggunakan udara bersih dan melakukan perawatan 

tabung dengan baik 
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19) Melakukan perawatan terhadap semua peralatan yang 

digunakan dalam penyelaman secara baik dan 

continue. 
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BAB X 

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 

PADA KONSTRUKSI BANGUNAN 

 

 
1. Dasar Hukum 

Sebagai dasar hukum dan K3 Konstruksi bangunan adalah : 

a. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan 

kerja 

b. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan 

c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per.01/Men/1980 

tentang K3 Kontruksi 

d. Instruksi Menaker No. lnst.01/1992 tentang pemeriksaan, 

keberadaan unit organisasi K3. 

e. SKB Menaker dan MenPU ke-174/1986 dan No. 

104/KPTS/1986 tentang K3 pada tempat kegiatan 

konstruksi beserta pedoman pelaksanaan K3 pada tempat 

kegiatan konstruksi. 

f. Surat edaran Dirjen Binawas No. 13/BW/1998 tentang 

akte pengawasan proyek konstoiksi bangunan. 

g. Surai Dirjen Binawas No. 147/BW/KK/IV/1997 tentang 

wajib lapor pekerjaan proyek konstruksi. 

 

2. Pengertian beberapa istilah dalam konstruksi bangunan 

a. Konstruksi bangunan ialah kegiatan yang berhubungan 

dengan seluruh tahapan yang dilakukan di tempat kerja. 

Tempat kerja kegiatan konstruksi bangunan ialah tempat 

kerja sebagaimana dimaksud pasal (1) dan ayat (2) huruf 

c, k. l, Undang- undang No. 1 Tahun 1970. 

b. Kontraktor iaiah pelaksana kontruksi. 
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c. Sub-konstruktor ialah bagian dari pelaksanaan konstruksi 

yang mempunyai bidang khusus. 

d. Pekerjaan konstruksi beton adalah tahapan pekerjaan 

konstruksi, yang menggunakan bahan-bahan, semen, 

pasir, batu split, catu belah, batang belah, batang besi ulir. 

e. Pekerjaan kontruksi baja 

Tahapan pekerjaan konstruksi bangunan yang 

menggunakan bahan-bahan;  konstruksi baja, rangka, 

baut, mur, pengelasan baja. 

f. Pekerjaan penggalian yaitu tahapan pekerjaan konstruksi 

bangunan pada tanah (soil), pekerjaan tanah seperti 

galian, rembesan, parit timbunan. 

g. Pekerjaan pondas 

Tahapan pekerjaan konstruksi bangunan untuk membuat 

bagian- bagian  struktur yang memikul beban struktur 

sampai ketanah. 

h. Wajib lapor pekerjaan/proyek konstruksi bangunan : 

kewajiban administrasi K3 konstruksi bangunan dari 

pelaksanaan konstruksi/kontraktor. 

i. Kepala proyek : orang yang memimpin langsung tempat 

kerja konstruksi bangunan (pemimpin pelaksana 

konstruksi). 

j. Safety officer : petugas/pekerja danpelaksana konstruksi 

untuk melaksanakan K3 di bidang konstruksi. 

k. Ahli K3 konstruksi ialah ahli/expert dari pelaksanaan 

konstruksi yang ditunjuk Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi untuk mengawasi ditaatinya Undang-undang 

Kedaulatan Kerja. 

 

3. Karakteristik Kegiatan Proyek Konstruksi 

Kegiatan proyek konstruksi pada umumnya memmki 

waktu / masa kerja yang terbatas dalam hitungan buian atau 

beberapa tahun saja, terkecuali proyek-proyek konstruksi 

besar yang kadang-kadang memakan waktu belasan tahun. 

Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan jumiannya sangat 

besar dan melibatkan banyak sekali tenaga kerja kasar yang 

memiliki pendidikan relatif rendah. Proyek konstruksi 
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bangunan memiliki intensitas kerja yang sangat tinggi karena 

sangat dibatasi oleh waktu penyelesaian kegiatan proyek 

konstruksi. Di dalam suatu kegiatan proyek kontruksi 

diperlukan berbagai disiplin ilmu dan multi crafts. 

Peralatan kerja yang beragam dari alat / perkakas 

kerja tangan sampai berteknologi tinggi serta penggunaan 

alat-alat berat, peralatan, materiil dan tenaga kerja memiliki 

mobilitas yang tinggi. 

4. Jenis-Jenis Bahaya pada Kegiatan Konstruksi 

a. Physical Hazards 

Atau faktor kimia yang berupa kekeringan, suhu, cahaya, 

radiasi. 

b. Chemical Hazards 

Atau faktor yang dapat berupa bentuk padat, cair dan gas. 

c. Electrical Hazards 

Atau bahaya sengatan listrik, kebakaran Karena listrik 

karena banyaknya instalasilistrik yang bersifat sementara 

dan kadang- kadang tidak terksndali. 

d. Mechanical Hazard 

Atau bahaya kecelakaan yang diakibatkan oleh peralatan 

kerja tangan, mesin / pesawat sampai kepada alat berat. 

e. Physiological Hazards 

Atau organisasi yaitu cara kerja atau alat kerja yang tidak 

tepat, sehingga dapat menyebabkan kecelakaan. 

f. Physiological Hazard 

Atau yang berkaitan dengan aspek kerja, pekerjaan yang 

monoton yang membuat kejenuhan, lokasi tempat kerja 

yang sangat terpencil sehingga membuat kebosanan dll. 

g. Bioiogicai Hazards 

Yang disebabkan oleh serangga, bakteri, virus, parasit, dll. 

 

5. Unsur-Unsur Terkait Pada Kegiatan Konstruksi Bangunan 

d. Pemilik proyek 

Pemilik proyek adalah penyandang dana sebagai pemilik 

yang memberikan kepercayaan kepada kontraktor untuk 

melaksanakankegiatan suatu proyek konstruksi. 
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e. Kontraktor adalah perusahaan jasa konstruksi yang diberi 

kepercayaan oleh pemilik proyek untuk mengerjakan suatu 

kegiatan proyek konstruksi. 

f. Sub-kontraktor adalah perusahaan jasa yang membantu 

berbagai macam tugas kontraktor dalam kegiatan proyek 

konstruksi bangunan. 

g. Pekerjaan proyek adalah para pekerja yang bekerja pada 

kegiatan proyek konstruksi. 

h. Pekerja subkon adalah para pekerja dari penambahan 

subko.n tertentu yang berada di proyek konstruksi. 

i. Pemasok adalah perusahaan yang bekerja di bidang jasa 

yang mensuplai barang-barang / alat-alat kebutuhan 

proyek konstruksi bangunan. 

j. Masyarakat adalah masyarakat atau yang dapat ikut 

berpartisipasi dalam kegiatan proyek konstruksi dalam 

berbagai macam kegiatan. 

k. Instruksi teknis adalah pemerintah yang terkait dengan 

kegiatan proyek konstruksi bangunan baik dalam bentuk 

administratif maupun terkait. 

 

6. Strategi Penerapan K3 Pada Proyek Konstruksi 

Penerapan K3 pada kegiatan konstruksi dapat di 

lakukan dengan urutan sebagai berikut: 

a. Identifikasi 

Setiap kegiatan proyek konstruksi memiliki 

karakteristik yang berbeda, misalnya proyek bangunan 

tinggi, pembangunanbendungan, bangunan pabrik dan 

sebagainya. Lakukan identifikasi poiusi bahaya atau 

kegiatan konstruksi yang akan dilaksanakan. Buat 

mapplng potensi bahaya menurut area atau bidang 

kegiatan masing-masing. 

b. Evaluasi 

Dari hasil identifikasi dilakukan evaluasi tentang potensi 

bahaya untuk menentukan skala prioritas berdasarkan 

hazards rating. 

c. Peningkatan Pembangunan 
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Berdasarkan hasil identifikasi dan evaluasi diatas susun 

rencana pengendalian dan pencegahan kecelakaan : 

Terapkan konsep manajemen keselamatan kerja yang 

baku (SMK3), Susunlah pekerjaan implementasi dan 

program-program K3 yang akan dilakukan (buat dalam 

bentuk elemen kegiatan). 

d. Implementasi 

Buat rencana kerja yang telah disusun untuk 

mengimplementasikan konsep oengendalian dengan baik. 

Untuk mencapai kegiatan yang optimal sediakan sumber 

daya yang diperlukan untuk menjalankan program K3. 

Buatlah kebijakan K3 terpadu. 

e. Monitoring 

Buatlah program untuk memonitor pelaksanaan K3, untuk 

mengetahui apakah program-program tersebut telan 

dilaksanakan dengar baik atau tidak. 

f. Susun lalu audit internal serta inspeksi yang baik sesuai 

dengan kondisi setempat. 
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BAB XI 

PENGELOLAAN ALAT PELINDUNG DIRI 

(APD) 

 
 

1. Dasar Hukum 

a. Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keseiamatar 

Kerja 

b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

No.Per.08/MEN/2010 tentang Alat Pelindung Diri 

2. Pengertian 

Alat Pelindung Diri (APD) merupakan seperangkat 

peralatan yang wajib digunakan oleh tenaga kerja ketika 

berada di lingkungan kerja dengan tujuan melindungi seluruh 

atau sebagian tubuhnya dari kemungkinan adanya potensi 

bahaya atau kecelakaan kerja serta menghindari keparahan 

ketika terjadi kecelakaan. 

3. Alat Pelindung Diri 

Prinsip pencegahan kecelakaan berdasarkan hirarki 

penendalian telah kita ketahui yang mana dimulai dari 

Eliminasi, Subatitusi, Enginering Control, Administasi Kontrol 

dan langkah terakhir adalah penggunaan Alat Pelindung Diri 

(APD). Meskipun penggunaan APD adalah langkah yang 

terakhir namun harus dilakukan dan wajib digunakan jika 

berada di area lingkungan kerja. Terkait dengan kondisi itu, 

penggunaan jenis Alat Pelindung Diri disesuaikan dengan 

macam dan jenis pekerjaan dengan memperhatikan kualitas 

dan kesesuaian Alat Pelindung Diri yang digunakan. 

Penggunaan APD adalah upaya terakhir yang dianjurkan dan 

bahkan diwajibkan meskipun tidak selalu paling efektif dalam 

upava pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. 

Namun bilamana upaya pencegahan kecelakaan kerja seperti 
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yang dimaksud diatas belum dapat dilakukan secara 

sempurna karena keterbatasan-keterbatasan maka 

penggunaan alat pelindung diri menjadi sangat penting. 

Secara teknis APD tidaklah secara sempurna dapat 

melindungi tubuh tetapi akan dapat mengurangi tingkat 

keparahan kecelakaan yang terjadi. Dengan kata lain, 

meskipun telah menggunakan alat peiindung diri, upaya 

pencegahan kecelakaan kerja secara teknis adalah yang 

paling utama. Jenis-jenis APD cukup banyak namun pada 

bagian ini hanya akan disampaikan beberapa jenis saja yang 

sesuai dengan kebutuhan atau yang paling banyak dan sering 

digunakan di tempat kerja. 

a. Alat Pelindung Kepala 

Alat pelindung kepala dugunakan dengan tujuan 

melindungi kepala dari benturan, terantuk benda tajam 

atau benda keras, kejatuhan atau terpukul oleh benda-

benda yang melayang atau meluncur di udara, radiasi 

panas, api dan percikan bahan-bahan kimia. 

1) jenis : 

a)  Topi pengaman (safety helmet) 

Topi pengaman digunakan untuk melindungi 

kepala dari bahaya kejatuhan benda, terbentur 

atau  terpukul benda keras atau tajam 

Spesifikasi : 

(1) Dapat menahan pukulan ataupun benturan 

(2) Tidak mudah terbakar 

(3) Tahan terhadap perubahan cuaca (suhu atau 

kelembaban) 

(4) Tidak mudah menghantarkan arus listrik 

(5) Komposisi yang ringan 

(6) Mudah dibersihkan 

(7) Dilengkapi dengan lapisan dalam yang berupa 

anyaman penyangga kecuali sebagai penahan, 
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berfungsi pula untuk menyerap keringat dan 

mengatur pertukaran udara 

(8) Dilengkapi dengan tali pengaman di dagu 

(9) Topi pengaman untuk pekerja di tambang 

terowongan dan tempat-tempat kerja yang 

gelap, perlu dilengkapi dengan lampu pada 

bagian depannya. 

b) Tudung kepala 

Tudung atau hood dipakai untuk melindungi kepala 

dari bahaya terkena atau kontak dengan bahan-

bahan kimia, api dan panas radiasi 

Spesifikasi : 

(1) Pilih tudung dengan spesifikasi yang sesuai 

dengan keadaan lapangan 

(2) Pilih ukurannya, sesuai dengan besarnya 

lingkaran kepala (kecil, sedang atau besar) 

(3) Periksa bagian luar dan dalam tudung apakah 

sesuai dengan spesifikasinya, apakah tudung 

dalam keadaan baik, tidak rusak dan bersih. 

(4) Kendorkan klep pengatur untuk mempererat 

kedudukan tudung di kepala. 

(5) Pakai tudung eratkan di kepaia sehingga 

terasa pas dengan cara mengatur kiep 

pengatur. Setelah terasa pas di kepala, 

kencangkan kembali Klep pengatur. 

(6) Kaitkan tali pengikat dagu dan atur sehingga 

pas letaknya di dagu 

(7) Untuk tudung yang sampai menutupi leher, 

iener tudung ada di bagian luar leher baju. 

c) Penutup rambut (Hair Cup) atau pengaiman (Hair 

Guard) Penutup rambut dipakai untuk melindungi 

kepala dan rambut dan kotoran serta untuk 
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melindungi rambut dari bahaya terjerat mesin-

mesin yang berputar. 

Sfesifikasi  

(1) Pilih penutup rambut dengan sfesifikasi yang 

sesuai dengan keadaan lapangan 

(2) Pilih ukurannya sesuai dengan besaran lingkar 

kepala 

(3) Periksa bagian luar dan dan dalamnyaapakah 

sesuai dengan spesifikasinya apakah dalam 

keadaan baik, tidak rusak dan bersih 

(4) Kendorkan klep pengatur untuk memperarah 

kedudukan penutup rambut di kepala 

(5) Pakailah penutup rambut eratkan dikepala 

sehingga terasa pas dengan cara mengatur. 

Setelah terasa pas kencangkan kembali 

kepengaturan 

b. Alat pelindung mata dan muka  

Fungsi mata manusia sebenarnya secara alami telah 

mempunyai kelengkapan pelindung seperti tulang mata, 

otot-otot sekitar mata, alis mata dan kelopak. Tetapi 

pelindung mata secara alami tersebut tidak mampu 

melindungi mata akibat faktor-faktor lingkungan buatan 

manusia seperti radiasi bahan kimia, partikel-partkel yang 

melayang dengan cepat. Untuk melindungi mata dari 

faktor-faktor tersebut di atas diperlukan alat pelindung 

mata atau kaca mata pengaman. Fungsi kacamata 

pengaman adalah melindungi mata dari : 

1) Percikan bahan-bahan korosif 

2) Kemasukan debu-debu atau partikel-partikel yang 

melayang di udara 

3) Lemparan benda-benda kecil, panas 

4) Pemajanan gas-gas atau uap-uap kimia yang dapat 

menyebabkan iritasi pada mata 

5) Radiasi gelombang elektromagnetik yang mengion 

maupun yang tidak mengion 

6) Pancaran cahaya 

7) Benturan atau pukulan benda keras atau benda tajam 
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Jenis Pelindung mata, sebagai berikut : 

1) Kacamata (spectacles) 

Spesifikasi : 

a) Tahan terhadap api 

b) Tahan terhadap lemparan atau percikan benda-

benda kecil 

c) Lensa tidak boleh mempunyai efek destorsi atau 

efek prisma lebih dari 1/6 prisma dioptri 

(perbedaan refraksi tidak boleh melampaui dari 

1/6 dioptri) 

d) Mampu menahan radiasi gelombang 

elektromagnetik pada panjang gelombang tertentu. 

2) Goggles  

Spesifikasi : 

a) Tahan terhadap api 

b) Tahan terhadap lemparan atau percikan benda- 

benda kecil 

c) Lensa tidak boleh mempunyai efek destorsi atau 

efek prisma leblh dari1/6 prisma diopri(perbedaan 

refraksi tidak boleh melampaui dari 1/6 dioptri) 

d) Mampu menahan radiasi gelombarg 

elektromagnetik padapanjang gelombang tertentu 

3) Tameng muka (face shield) 

Spesifikasi: 

a) Tahan api 

b) Terbuat dari bahan : 

(1) Gelas atau gelas yang dicampur dengan 

laminasi aluminium. Yang bila pecah tidak 

menimbulkan bagian-bagian yang tajam. 

(2) Plastik, dengan bahan dasar selulosa asetat. 

Akrilik polikarbonat atau diglikal karbonat. 

 

c. Alat pelindung telinga 

Fungsi untuk melindungi alat pendengaran (telinga) 

akibat kebisingan dan melindungi telinga dari percikan api 

atau logam-logam yang panas 
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Jenisnya secara umum alat pelindung telinga ada 2 (dua) 

jenis yaitu : 

1) Sumbat telinga atau ear plug  

Spesifikasi : 

 Dapat menahan atau mengabsorbsi bunyi atau 

suara dengan frekuensi tertentu 

 Bahan dari karet, plastik, lilin atau kapas 

 Dapat mereduksi suara frekuensi tinggi (4000 

dBA.) 

2) Penutup telinga atau Ear Muff  

Spesifikasi : 

a) Terdiri dari sepasang cawan atau cup dar sebuah 

sabuk kepala (head band) 

b) Cawan berisi cairan atau busayang berfungsi 

menyerap suara yang frekuensi tinggi 

c) Dapat mereduksi suara yang masuk ke lubang 

telinga sebesar X- 85 dBA. 

d. Alat pelindung pernafasan (Respirator) 

Fungsi untuk memberikan perlindungan organ 

pernafasan akibat pencemaran udara oleh faktor kimia 

seperti debu, uap, gas fume, asap, mist, kabut dan 

sebagainya. 

Jenis berdasarkan fungsinya ada 2 (dua) jenis, yaitu : 

1) Respirator untuk memurnikan udara, dibedakan 

menjadi : 

 Respirator yang mengandung bahan kimia 

 Respirator dengan katrid bahan kimia 

Spesifikasi : 

(1) Prinsip kerjanya adalah mengabsorbsi bahan 

pencemar di udara 

(2) Bahan kimia yang digunakan adalah karbon 

aktif atau silica gel 

(3) Hanya mampu memurnikan satu macam 

bahan Kimia 

 Respirator dengan kanister yang berisi bahan kimia 

Spesifikasi: 
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(1) Prinsip kerjanya adalah mengabsorbsi 

olahan pencemaran di udara 

(2) Bahan kimia yang digunakan adalah bahan 

tertentu seperti asam sulfat 

(3) Bahan kimia kanister mempunyai batas waktu 

tertentu 

(4) Tidak bisa digunakan dalam keadaan udara di 

lingkungan kerja yang bahan kimia gas atau 

uap yang toksik 

 Respirator mekanik  

Spesifikasi: 

(1) Prinsip kerjanya adalan memurnikan udara 

terkontaminasi melalui proses filtrasi 

(2) Efisiensi filter tergantung kepada ukuran 

partikel dan diameter pori-pori filter 

(3) absorbsi bahan pencemar di udara  

 Respirator Kombinasi filter dan bahan kimia 

(1) Dilengkapi dengan filter untuk menyaring 

udara terkontaminasi partikel dan katrid atau 

canister yang mengandung bahan kimia 

(2) Biasanya digunakan oleh pekerja pada waktu 

melakukan pengecatan dengan cara semprot. 

 Respirator untuk memasok udara Spesifikasi: 

(1) Tidak dilengkapi dengan filter atau katridge 

dan kanisteryang mengandung bahan kimia 

(2) Melindungi pekerja darl pemajanan bahan-

bahan kimia yang sangat toksik 

(3) Pasokan udara melalui silinder, tangki atau 

kompresor yang dilengkapi dengan regulator 

Respirator ini dibedakan menjadi : 

a. Airline Respirator 

b. Air Hose Mask Respirator 

c. Self-contained breathing apparatus. 

 

e. Pelindung Tangan (Sarung Tangan) 

Fungsi untuk melindungi tangan dan jari-jari tangan 

dari pajanan api, panas. dingin, radiasi elektromagnetik 
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radiasi mengion listrik , bahan kimia, benturan dan 

pukulan, tergores, terinfeksi. 

Jenis menurut bentuknya ada 4 (empat) yaitu : 

1) Sarung tangan biasa 

2) Mitten 

3) Hand Pad 

4) Sleeve  

Spesifikasinya yaitu harus sesuai dengan potensi 

bahaya dengan bahan sarung tangan 

 

f. Pelindung Kaki 

Fungsinya melindungi kaki dan timpaan benda-

benda berat, tertuang logam panas cair dan bahan kimia 

korosif, penyakit kulit, tersandung, terpeleset atau 

tergelincir 

Jenis menurut potensi bahaya dibedakan alas 4 

(empat) yaitu : 

1) Sepatu keselamatan pada pekerjaar peieburan dan 

pengacoran logam Sepatu keselamatan pada tempat 

kerja yang berpotensl bahaya peiadakan 

2) Sepatu keselamatan pada tempat kerja yang 

berpotersi bahaya listrik 

3) Sepatu kerja untuk pekerja bangunan atau kontruksl 

4) Sepatu kerja pada tempat kerja yang basah atau licin 

5) Sepatu keselamatan untuk mencegah bahaya terinjak 

benda- benda runcing 

6) Sepatu keselamatan untuk mencegah kaki kontak 

bahan kimia 

Spesifikasi pelindung kaki, yaitu : 

1) Untuk pekerjaan peleburan dan pengecoran logam 

sepatu dan bahan kulit dilapisi dengan krone atau 

asbes dan tingglnya ±35 cm. 
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2) Untuk tempat kerja dengan potensi bahaya peledakan 

sepatu dari bahan kulit sintetis dan tidak ada paku 

pada solnya; 

3) Untuk tempat kerja dengan potensi bahaya listrik 

sepatu dari bahan kulit sintetis yang seluruhnya dijahit 

dan tidak beli ada paku ; 

4) Untuk pekerjaan kontruksi sepatu dari bahan kulit 

dilengkapi dengan campuran baja dan karbon pada 

ujung depannya 

5) Untuk mencegah dari bahaya terinjak benda-benda 

runcing sepatu dari bahan kulit sintetis dengan sol 

dilapisi dengan logam; 

6) Untuk mencegah dari bahaya kontak dene kimia 

berbahaya sepatu terbuat dari baha oerbentuk boot. 

g. Pakaian pelindung, 

Fungsi nya melindungi sebagian atau seluru tubuh 

dari bahaya percikan bahan-bahan kimia, radiasi, panas 

bunga api maupun api 

Menurut bentuknya dibedakan atas (dua) yaitu: 

1) Apron adalah menutup sebagian tubuh mulai dari 

dada sampai dengan lutut. 

2) Overalis adalah menutup seluruh tubuh 

Spesifikasinya pelindung kaki yaitu : 

1) Pakaian pelindung dari kuiit untuk mengerjakan 

pengelas 

2) Pakaian pelindung untuk pemadam kebakarar 

3) Pakaian pelindung untuk pekerjaan yang terpajan 

radiasi 

4) Pakaian pelindung dari plastik untuk pekerja yang 

kontak dengan bahan-bahan kimia. 

h. Tali dan Sabuk pengaman 

Fungsinya digunakan untuk mengurangi risiko 

bahaya fisik apabila pekerja yang menggunakannya 

terjatuh 

Jenis tali pengaman ada 2 (dua) yaitu: 

1) Penggantung, terdiri dari : 

a) Penggantung Unifilar  

b) Penggantung berbentuk U  
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c) Penggantung Unifilar dan berbentuk U 

2) Pelana atau harness, terdiri dari: 

a) Penunjang dada (chest harness) 

b) Penunjang dada dan punggung (chest waist 

harness)  

c) Penunjang seluruh tubuh (full body harness) 

 

Spesifikasi dari tali pengaman, yaitu: 

1) Tali atau sabuk pengaman terbuat dari bahan yang 

kuat, tahan terhadap perubahan cuaca, asam maupun 

alkalis 

2) Bahan terbuat dari kulit, nilon atau kombinasi dari 

keduanya. Pengait, gesper, kancing terbuat dari bahan 

anti karat dan tidak mudah patah dan tidak elastis 

biasanya dari bahan baja atau stainlessteel 

4. Manajemen Alat Pelindung Diri 

a. Pemilihan dan Penggunaan APD 

Setiap tempat kerja mempunyai potensi bahaya yang 

berbeda- beda, sesuai dengan jenis teknologi, bahan 

produksi dan proses produksinya. Penentuan APD pada 

berbagai macam pekerjaan di tempat kerja juga harus 

disesuaikan dengan potensi bahaya karena itu pemilihan 

APD bagi setiap tempat kerja harus melalui proses 

pengenalan bahaya (hazard recognition) serta “investigasi 

dan identifikasi potensi bahaya/kecelakaan kerja”. Adalah 

suatu kecerobohan dan pemborosan bagi tempat kerja bila 

menggunakan APD yang tidak sesuai dengan potensi 

bahaya yang ada. 

Penggunaan APD di tempat kerja tidaklah semata-

mata hanya penentuan jenis tetapi juga meliputi kualitas 

dan kuantitas. Penentuan mutu juga akan menentukan 

tingkat keparahan kecelakaan/penyakit akibat kerja yang 

terjadi. Semakin rendah mutu APD tersebut maka semakin 

tinggi/besar tingkat keparahan atas kecelakaan yang 

terjadi. Untuk menentukan jumlah APD adalah sangat 

tergantung pada jumlah karyawan yang terpapar terhadap 

bahaya yang ada. Yang terbaik adalah untuk setiap 
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karyawan menggunakan APD sendiri-sendiri dan tidak 

dipakai secara bergantian. 

Selain penentuan jenis, mutu dan jumlah APD hal 

pokok yang cukup penting bagi tempat kerja adalah 

meningkatkan kesadaran tenaga kerja untuk selaiu 

menggunakan APD. 

Hal-hal yang disebutkan diatas adalah merupakan 

aspek teknis. Disamping aspek teknis maka aspek 

psikologis juga cukup penting yaitu masalah 

“kenyamanan” dalam menggunakan APD itu sendiri. 

Timbulnya masalah baru bagi sipemakai harus dihilangkan 

atau dikurangi seperti berkurangnya kebebasan bekerja, 

gangguan kesehatan seperti alergi/gatal-gatal dan 

sebagainya. Oleh Karena itu beberapa kriteria pokok yang 

perlu diperhatikan dalam pemilihan dan penggunaan APD 

adalah sebagai berikut: 

1) APD harus dapat memberikan perlindungan yang 

efektif bagi tenaga kerja terhadap potensi bahaya. 

2) APD hendaknya seringan mungkin, nyaman dipakai 

dan tidak merupakan beban tambahan bagi 

sipemakai. 

3) Bentuknya cukup menarik untuk mendorong karyawan 

memakainya. 

4) Peralatan tersebut tidak menimbuikan gangguan bagi 

sipemakai baik karena jenis bahayanya maupun 

aspek psikologis. 

5) APD harus memenuhi standar. 

6) Suku cadang cukup tersedia dan mudah untuk 

pemeliharaan serta penyimpanannya. 

Dari pengalaman dilapangan dalam hal pemilihan 

dan penggunaan APD di tempat kerja dapat 

dikelompokkan atas 3 hal pokok yaitu : 

1) Pemilihan jenis APD belum sepenuhnya sesuai cengan 

jenis potensi bahaya yang ada dan bahkan masih 

banyak tempat kerja yang belum menyediakan APD 

bagi tenaga kerjanya. Hal ini tentunya telah melanggar 

peraturan perundangan yang ada, 
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2) Pemakaian APD oleh karyawan belum optimal dengan 

berbagai alasan psikologis, tidak enak, tidak bebas, 

terlalu berat dan sebagainya. Oleh karena itu 

pembinaan/penyuluhan. peningkatan motivasi, 

penegakan disiplin mutlak diperlukan. Jadikanlah 

keselamatan kerja menjadi naluri kedua dalam diri 

setiap karyawan. Statistik kecelakaan menunjukkan 

bahwa 80-85 % kecelakaan disebabkan oleh faktor 

manusia, oleh karena itu perhatian terhadap faktor 

manusia ini memerlukan pendekatan secara 

manajemen sumber daya manusia dengan berbagai 

aspek- aspeknya. 

3) Pengujian mutu APD itu sendiri belum mendapat 

perhatian. Memang harus diakui dalam Undang-

undang No.l tahun 1970 tersebut maupun peraturan 

perundangan lainnya belum ada ketentuan tentang 

pengujian mutu dan juga standar kualitas belum kita 

miliki. Yang kita gunakan masih standar asing seperti 

JIS (Japan Industrial Standart) dan SII (Standar 

Industri Indonesia) yang sifatnya umum. Untuk itu 

dimasa yang akan datang diperlukan suatu peraturan 

atau standar mengenai alat pelindung diri baik yang 

menyangkut jumlah maupun kualitas. 

Menurut Suma’mur (1996) hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam pemakaian alat pelindung diri, yaitu: 

1) Pengujian Mutu,  

Alat pelindung diri harus memenuhi standar 

yang telah ditentukan untuk menjamin bahwa alat 

pelindung diri akan memberikan perlindungan 

sesuai dengan yang diharapkan. Semua alat 

pelindung diri sebelum dipasarkan harus diuji lebih 

dahulu mutunya. 

2) Pemeliharaan Alat Pelindung Diri,  

Alat pelindung diri yang akan digunakan 

harus bena-benar sesuai dengan kondisi tempat 

kerja, bahaya kerja, dan tenaga kerja sendiri agar 
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benar-benar dapat memberikan perlindungan 

semaksimal mungkin pada tenaga kerja. 

3) Ukuran Harus Tepat 

Adapun untuk memberikan perlindungan 

yang maksimum pada tenaga kerja, maka ukuran 

alat pelindung diri harus tepat. Ukuran yang tidak 

tepat akan menimbulkan gangguan pada 

pemakaiannya. 

4) Cara Pemakaian Yang Benar 

Sekalipun alat pelindung diri disediakan oleh 

perusahaan, alat-alat ini tidak akan memberikan 

manfaat yang maksimal bila memakainya tidak 

benar. 

Beberapa kriteria dalam pemilihan alat pelindung 

diri sebagai berikut (Tarwaka, 2008) : 

1) Alat pelindung diri harus mampu memberikan 

perlindungan efektif kepada pekerja atas potensi 

bahaya yang dihadapi ditempat kerja. 

2) Alat pelindung diri mempunyai berat yang seringan 

mungkin, nyaman dipakai dan tidak menjadi beban 

tambahan bagi pemakainya. 

3) Bentuknya cukup menarik, sehingga tenaga kerja 

tidak malu memakainya. 

4) Tidak menimbulkan gangguan kepada pemakainya, 

baik karena jenis bahayanya maupun kenyamanan 

dan pemakiannya. 

5) Mudah untuk dipakai dan dilepas kembali. 

6) Tidak mengganggu penglihatan, pendengaran, dan 

pernafasan serta gangguan kesehatan lainnya pada 

waktu dipakai dalam waktu yang cukup lama. 

7) Tidak mengurangi persepsi sensoris dalam menerima 

tanda-tanda peringatan. 

8) Suku cadang alat pelindung diri yang bersangkutan 

cukup tersedia dipasaran. 

9) Mudah disimpan dan dipelihara pada saat tidak 

digunakan. 

10) Alat pelindung diri yang dipilih harus sesuai dengan 

standar yang ditetapkan dan sebagainya 
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b. Pemeliharaan dan Penyimpanan APD 

Pada umumnya APD tersebut diatas dapat 

digunakan berulang kali/tahan lama, tetapi ada 

diantaranya yang hanva dapat dipakai beberapa kali 

seperti cartridge dan canister karena efektivitasnya sudah 

berkurang untuk menyerap gas, uap atau Keefektifan 

setiap APD akan dapat berkurang karena waktu dan 

seringnya penggunaan. Pemeliharaan yang baik sangat 

penting untuk penggunaan APD secara rutin. APD yang 

bersih dan terpelihara baik akan meningkatkan minat 

pekerja untuk memakainya secara rutin. Pembersihan 

peralatan seharusnya sudah termasuk dalam program 

pemeliharaan. Secara umum pemeliharaan APD dapat 

dilakukan antara lain dengan : 

1) Pencucian dengan air sabun misalnya helm, kaca 

mats, ear plug, sarung tangan kain/kulit/karet dan 

kemudian dibilas dengan air secukupnya selanjutnya 

dikeringkan dengan lap. Yang tidak terlihat seperti 

debu cukup dibersihkan dengan kain lap, kemudian 

disimpan di lemari atau rak dalam keadaan kering dan 

diletakkan pada posisi telungkup untuk topi 

pengaman. 

2) Menjemur dipanas matahari untuk menghilangkan 

bau. 

3) Penggantian cartridge atau canister, 

4) Untuk menjaga daya guna alat tersebut harus 

disimpan pada tempat tertentu yang bebas dari debu, 

kotoran, tempat kering, gas beracun dan gigitan 

hewan/sejenisnya dan mudah dijangkau oleh tenaga 

kerja. 
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PROPINSI……………………………………………………………………………………. 

KANTOR DINAS KABUPATEN / KOTA ……………………………………………. 

ALAMAT………………………………………………………………………………………. 

Nomor Petunjuk : ………………… 

Nomor Kls. Ind   : ………………… 

 

 

LAPORAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN PERTAMA BEJANA 

TEKANAN 

   NO. 

 

Membaca surat permohonan tanggal : 

…………………………………………….. dari …………………………… 

mengenai permintaan ijin untuk memakai/menggunakanBejana 

Tekanan (botol baja, bejana tetap, bejana transport, pesawat 

pendingin),dibuat di …………………………………….. pada tahun  : 

…………………………………oleh ………………………………………..yang akan 

dipergunakan untuk ……………………………….. 

Perusahaan :………………………………………………………………. 

Alamat pos : ……………………………………………………………… 

Kabupaten/Kodya :…………………………………………………………. 

Propinsi : ……………………………………………………………… 

Yang menurut si pemohon tidak akan dikerjakan dengan tekanan 

lebih dari ……………kg/cm. Setelah diadakan pemeriksaan dan 

pengujian-pengujian dengan ini dibuatkan laporan dengan 

keterangan-keterangan sebagai berikut: 

Data Teknis : 

Jenis Bejana tekanan : ………………………………………………… 

Gas yang diisikan : ………………………………………………… 

Bentuk Bejana tekanan : ……………………………………………….  

Gambar konstruksi terlampir/tidak terlampir : No…………… 

Tanggal……………………………………………………….. 

No. Seri dari pabrik pembuat : ………………s/d …………………. 

Bejana tekanan tersebut sesuai/tidak sesuai dengan gambar 

rencana yang diperiksa dan disetujui oleh Direktorat Pengawasan, 

keselamatan kerja dan mendapat nomor-nomor 

pengesahan………………………………..tanggal…………………………………… 
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Ukuran-ukuran Pesawat Uap : 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Bahan  : ……………………………………………. 

Sertifikat No : ……………………………………………. 

Dari  : …………………………………………………………………………. 

Isi/volume :…………………………………………………………… dm3/liter 

garis tengah terkecil dari pipa  ……………………………………………….mm 

dengari tekanan……………..………. kg/cm2 (tekanan gas dalam 

bejana tekanan). 

 

Alat-alat perlengkapan yang telah ada sesuai dengan Peraturan-

peraturan tentang bejana tekanan :   

1. ………………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………………………………………….. 

Pelat nama 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

1. Hasil-hasil pemeriksaan dan pengujian : 

- Pemeriksaan Visual : …………………………………………………….. 

- Pemeriksaan Hydrostatik :………………………………………………. 

2. Pemeriksaan Alat Pengamanan…………………………… 

…………………………………………………………………………..(teriampir) 
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Kesimpulan: 

Pemeriksaan/pegawai Pengawas Keselamatan Kerja 

mengusulkan supaya diberikan pengesahan pemakaian terhadap 

bejana tekanan tersebut diatas dengan tekana kerja paling tinggi : 

……………………………………………………………………..kg/cm2, dengan 

syarat-syarat sebagai berikut: 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………..                  ……………………….20…………….. 

       

Yang memeriksa 

 

 

 

 

Pengawas Keselamatan Kerja 

Spesialis Uap dan Bejana Tekan 
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HASIL PENGUJIAN HYDROSTATIK/PNEUMATIK BEJANA TEKAN 

NO : 

 

DATA : 

- Pemakai/Pemesan   :   

- Lokasi    :   

- Unit instaiasi   :   

- Nomor Serie/MSN   :   

- Type    :   

- Ukuran    :   

- Kapasitas   :    

- Penggunaan   :   

- Tekanan & Suhu Disain  :   

- Tekanan Kerja Maximum Yang Diperbolehkan : 

- Tekanan & Suhu Operasi Normal :   

- Faktor Sambungan   :   

- Radiografi/Ultrasonic   :   

- Tekanan Uji   :   

- Lama Pengujian   :   

- Code    :   

- Pabrik Pembuat  :   

- Tanggai Pembuatan   :   

- Pengujian Lapangan   :   

- Media Untuk Pengujian  :   

- Tekanan Uji Kenyataan  :   

- Lama Pengujian  :   

- Hasil Uji   : Baik / Tidak Baik 

- Tanggal Pengujian   :   

 

 

Diuji dan Dibuat Oleh  Nama          Tanda Tangan 

 

……………………………  ………………………….         ……………………. 

 

……………………………  ………………………….         ……………………. 
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Disaksikan Oleh : 

 

………………………………………………..  ………………………… 

 

………………………………………………..  ………………………… 

 

………………………………………………..  ………………………… 

 

………………………………………………..  ………………………… 

 

………………………………………………..  ………………………… 

 

 

C a t a t a n : 

…………………………………………………………………

……………………………. 

…………………………………………………………………

……………………………. 

…………………………………………………………………

……………………………. 
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HASIL PENGUJIAN TINGKAP PENGAMAN BEJANA TEKAN 

 

NO : ………………………………………………   Tanggal      : 

…………………………………….. 

 

DATA BEJANA TEKAN : 

- Pemakai/Pemilik Bejana Tekan : 

- Alamat    : 

- Jenis Bejana Tekan   : 

- Gas Yang Diisikan    :   

- Kapasitas Volume    :  

- Nomor Serie   :   

- Tekanan Rancang    :   

- Tekanan Kerja Maximum  : 

- Pabrik Pembuatan    :    

- Tahun Pembuatan    : 

DATA TINGKAP PENGAMAN : 

- Nomor Serie  :   

- Pabrik Pembuat  :  

- M e r k    :   

- Tahun Pembuatan  :   

- Setting Press  :   

- Back Press   :   

- Temp. Corection  :   

- Cold Dif tes Press  :  

- Diameter Dudukan  :   

 

PENGUJIAN LAPANGAN : 

- Media Untuk Pengujian :    

- Tekanan Buka  :    

- Tekanan Menutup  :   

- Hasil Uji   : Baik / Tidak Baik 

- Disegl/Tidak Disegel Oleh : 

 

Diuji dan Dibuat Oleh  Nama            Tanda Tangan 
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…………………………  ……………………..          …………………….. 

…………………………  ……………………..         …………………….. 

Disaksikan Oleh : 

…………………………  ……………………..          …………………….. 

…………………………  ……………………..          …………………….. 

…………………………  ……………………..         …………………….. 

 

 

C a t a t a n : 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 
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LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN BERKALA BEJANA 

TEKAN 

   

NO : 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini Ahli Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja Bidang …………………………………………………… dari 

Perusahaan Jasa Pemeriksa dan Pengujian Teknik 

PT…………………………………………………. (Surat Penunjukan 

Departemen Tenaga Kerja No.: …………………… 

tanggal……………………………. ) 

 

Atas permintaan : 

- Nama pemilik/pemakai :    

- Kedudukan/jabatan :    

- Perusahaan  :   

- Alamat Perusahaan :     

     

Telah melakukan pemeriksaan dan pengujian berkaia Bejana 

tekan mulai tanggal………………………………………………s/d……………….. 

  

BEJANA TEKAN DENGAN KETERANGAN-KETERANGAN SEBAGAI 

BERIKUT : 

- Jenis Bejana Tekan  :   

- Bentuk/type Bejana Tekan :     

- Gambar rencana/konstruksi No  :  ,Tanggal…… 

- Dibuat/direncana sesuai Standard :   Oleh………………… 

di…………………..  

- Nomor seri pembuatan…………………………..Luas 

pemanasan……………………m2 

- Tekanan kerja maksimum ……………………… Kg/cm; volume bila 

diisi air (W.C)………………….liter. 

- Digunakan untuk  : 

- Gas yang diisikan  : 

- Berat    : 
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PELAT NAMA DAN TANDA PENGENAL LAINNYA YANG ADA 

Pelat nama berukuran………………………………………………… 

- Terletak pada bagian : 

- Bertuliskan   : 

- Cap tanda garuda  : Ada / Tidak Ada 

Tanda pengenal lainnya bila ada : 

- Terletak pada bagian  :   

- Slagletter bertuliskan  : ………………………………………………….. 

…………………………………………………………….………………………………

…………………………….     

  

 

UKURAN-UKURAN UTAMA BEJANA TEKAN DAN BAGIAN-

BAGIANNYA: 

Ukuran-ukuran badan dan tutup/head drum : 

- Diameter…………..mm ; panjang………….. mm S/S; tebal plat 

badan………mm; Sertifikat bahan 

dari…………..No………………………….. 

Bentuk kedua tutup………..Tebal pelat tutup 

……………………………….mm; panjang tutup…………………..mm ; 

jari-jari lengkungan (R)……………………….mm; jari-jari lekukan 

(r)…………………….mm; Sertifikat bahan dari……………………….. 

No………………… 

- Pengelasan sambungan dengan cara 

:………………………………………… bentuk Sambungan las melingkar 

………………………………………..faktor sambungan……………… 

bentuk sambungan memanjang…………………….. factor 

sambungan……………………………… 

 

 

ALAT PENGAMAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA YANG ADA : 

JENIS    JUMLAH     UKURAN LETAK 

- Tingkap pengaman  ………….      …………….    …………. 

- Pedoman tekanan  ………….      …………….    …………. 

- Penunjuk volume  ………….      …………….    …………. 

- Lobang lalu orang  ………….      …………….    …………. 
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- Saluran buang /pembersih ………….      …………….    …………. 

- Saluran pemasukan (inlet) ………….      …………….    …………. 

- Saluran pengeiuaran (outlet)………….      …………….    …………. 

 

DETAIL ATAU PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN YANG DILAKUKAN : 

1. Pemeriksaan atau meneliti dokumen 

2. Penilaian kembali kekuatan konstruksl  

3. Pemeriksaan phisik/visual 

4. Pemeriksaan dimensi atau Identifikasi  

5. Pemeriksaan tidak merusak (NDT) 

o Dye penetrant 

o Magnetic particle 

o Ultrasonic 

o Radiography 

6. Pemeriksaan hydro test  

7. Pemeriksaan berfungsinya  

o pengaman dan perlengkapan lainnya 

 

KESIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN : 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

SARAN KEPADA DEPNAKER UNTUK PEMAKAIAN SELANJUTNYA : 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 KEPUTUSAN LEBIH LANJUT DITENTUKAN OLEH DIREKTUR 

PENGAWASAN KESELAMATAN KERJA 

TANDA UJI YANG DIBERIKAN TANGGAL 

Yang memeriksa, 

Ahli Keselamatan Kerja Bidang Uap 

dan Bejana Tekan 
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KETERANGAN DATA PEMBUATAN BEJANA TEKAN 

 

- Pabrik/Bengkel Pembuat   : 

- Alamat    : 

- Pemesan/Calon Pemakai   : 

- Alamat    : 

 

- Standar ………………………… type ……………………………… 

- Gambar No.………………………tanggal…………………………… 

- Pengesahan 

……………………………………………………………………………….. 

- Digunakan Untuk ……………….Volume……………………………..Liter 

- Serie………………………………….Nomor…………………….Pembuatan 

……………………………………………………………………………………  

- Tempat, Bulan dan Tahun Pembuatan    

- Tekanan Kerja Maksimum………………………………………….Kg/cm2 

- Badan : Material………………………..Garis 

Tengah………………………….Panjang ……………….S/S Tebal 

Pelat………………………….. 

- Tutup/Front: Bentuk………………………Panjang………………………….. 

Lekukan…………………………..Lengkungan ………………………………… 

- Sambungan : Memanjang …………………..Faktor Sambungan…… 

Melingkar……………………Faktor Sambungan……………………………. 

 

LOBANG-LOBANG SALURAN ATAU NOZLE-NQZLE 

- Tingkap Pengaman………………………….. Lokasi………………………… 

- Pengukuran Tekanan…………………………Lokasi……………………….. 

- Lobang Pemasukan……………………………Lokasi……………………….. 

- Lobang Pengeluaran…………………………..Lokasi………………………. 

- Pemeriksaan………………………………………Lokasi……………………….. 

- Lobang Laju Orang……………………………..Lokasi……………………….. 

- Lobang Pengurasan ……………………………Lokasi ……………………… 

Cap Atau Pelat Nama Bertuliskan  ……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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JURU LAS YANG MENGERJAKAN 

N a m a  Kelas  Sertifikat Nomor      Catatan 

……………….      ………………… …………………..         ………………….. 

……………….      ………………… …………………..         ………………….. 

……………….      ………………… …………………..         ………………….. 

 

Pengawas Pekerjaan ……………………………………………… Dari 

………………….………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Pemeriksaan dan Pengujian Sertifikat No.  Catatan 

1. Material    

2. Pemeriksaan Dimensi    

3. Pemeriksaan Tidak Merusak 

3.1 Visual   ………………………. 

…………… 

3.2 Dye Penetrant  ……………………… 

…………………. 

3.3 Ultrasonic  ………………………  ……………

  

3.4 Radiographi  …………………   …………… 

3.5 ………………………… …………………   ……………

  

4. Pemeriksaan Kebocoran 

4.1 Pemeriksaan Hydro Test…………………   ……………

  

4.2 Pemeriksaan Pneumatik …………………   ……………

  

4.3 ………………………… …………………   …………… 

 

5. Pemeriksaan alat Perlengkapar 

dan Pengaman ……………………………………………………………… 

 

 

 

Tanggal:…………………………….. 
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Diperiksa Oleh : 

 

 

Pengawas Keselamatan Kerja     Pabrik/ Bengkes Pembuat 

SpesiaSis Bidang Dap dan Bejana 

Tekan 
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FORMULIR PEMERIKSAAN PENERANGAN, KEBERSIHAN DAN 

KESEHATAN TEMPAT KERJA 

 

A. PENERANGAN DI RUANG / BAGIAN : …………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

1. Pencahayaan merata   : Ya/Tdk 

2. Pencahayaan tidak menimbulkan panas yg berlebihan : 

Ya/Tdk 

3. Pencahayaan tidak berkedip-kedip : Ya/Tdk 

4. Pencahayaan tidak menimbulkan bayangan kontras : 

Ya/Tdk 

5. Pencahayaan tidak menyilaukan : Ya/Tdk 

6. Pencahayaan tidak menimbulkan asap: Ya/Tdk 

7. Telah dilakukan dengan Lux Meteri : Sudah/belum 

8. Dari hasil pengukuran oleh   : …………..:………..Lux 

9. Intensitas pencahayaan cukup  : Ya / Tidak. 

 

B. CUBIC SPACE DAN RUANG CERAK PEKERJA DI RUANG / 

BAGIAN ; 

…………………………………………………………………………… 

1. Cubic ruangan Kerja Cukup   : Ya / Tidak 

2. Ruang gerak tiap pekerja cukup : Ya / Tidak 

 

C. PEMENUHAN SYARAT KEBERSIHAN DAN KESEHATAN TEMPAT 

KERJA SECARA UMUM. 

1. Ruang istirahat bagi pekerja wanita : Tersedia/Tidak 

2. Ruang ganti pakaian & locker  : Tersedia cukup/Tidak 

3. Toilet bagi pekerja wanita dan persediaan air bersih: 

Cukup/Tidak 

4. Toilet bagi pekerja pria dan persediaan air bersih: 

Cukup/Tidak 

5. Tempat cuci tangan & muka dan persediaan air bersih: 

Cukup/Tidak 
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6. Penampungan sampah tidak menganggu pekerja : 

Ya/Tidak 

7. Penampungan limbah cair tdk mengganggu pekerja : 

Ya/Tidak 

8. Secara urnum bangunan perusahaan bersih : Ya/Tidak 

9. Selokan di halaman perusahaan sdh ditutup dan aman : 

Ya/Tidak 

 

 

…………….,…

…………… 

Ahli K3 Umum 

KESIMPULAN: 

……………………………….. 

………………………………..    (…………………………….)

  

………………………………..     SKP No…………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

173 

 

FORMULIR PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN FAKTOR FISIKA 

DITEMPAT KERJA 

Untuk di Ruangan/Bagian :………………….. 

 

A. Tekanan panas 

1. Sumber panas  ;……………………………………. 

2. ISSBB dari hasil pengukuran  ;………..C. 

3. Pengukuran ISSB dilakukan oleh  ;……………….. 

4. Tanggal pengukuran terakhir  ;……………………. 

5. Jumlah jam pemajanan per hari  ;…………………. 

6. Beban kerja pekerjaan ; ringan / sedang / berat. 

7. Metode pengendalian yang telah dilakukan 

;………………. 

 

B. KEBISINGAN  

1. Sumber keisingan ;……………………………………. 

2. Intensitas hasil pengukuran  ;……..Dba. 

3. Prenguran dilaksanakan oleh      ;…….. 

4. Tanggal pengukuran terakhir     ;…….. 

5. Jumlah jam pemajang per hari   ;…….. 

6. Metode pengendalian yang telah dilakukan  

;…………………... 

 

C. RADIASI SINAR ULTRA VIOLET 

1. Sumber sinar radiasi  ;……………………………………………….. 

2. Hasil pengkuran radiasi sinar UV yang memajang  

;……mw/cm2 

3. Pengukuran dilaksanakan oleh                                    

;……............. 

4. Tanggal pengukuran terakhir                                      

;……………. 

5. Jumlah jam pemajang per hari                                    

;……………. 

6. Metode pengendalian yang telah dilakukan                

;……………. 
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D. GETARAN PADA TANGAN / LENGEN PEKERJA  

1. Suber getara  ;……………………………………………………….. 

2. Hasil pengukuran getaran yang memajang                 

;……m/det2. 

3. Pengukuran dilaksanakan oleh                                     

;…………….. 

4. Tanggal pengukuran terakhir                                       

;…………….. 

5. Jumlah jam pemajanan perhari                                    

;…...jam. 

6. Metode pengendalian yang telah dilakukan          

;…………………. 

 

 

 

 

KESIMPULAN ;                                          ……………………… 

……………………………………        AK3U                                        

……………………………………                                                          

……………………………………                         (…...………………] 

              SKP NO………… 
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FORMULIR PEMANTAUAN DAN PENGANDALIAN FAKFOR KIMIA DI 

UDARA LINGKUNGAN KERJA 

Kuhusus diruangan  / bagian ;………………………………… 

 

A. DEBU DI UDARA LINGKUNGAN KERJA  

1. Jenis jebu  ;………………………… 

2. Kadar debu menurut hasil pengukuran        

;……...mg/m3. 

3. Pengukuran dilaksanakan oleh                      

;………………… 

4. Tanggal pengukuran terakhir                        

;………………… 

5. Kadar debu yang diperkenankan                   

;………………… 

6. Metode pengendalian yang telah dilakukan  

;………………… 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

 

B. GAS BERBAHAN BERBAHAYA DI UDARA LINGKUNGAN 

KERJA 

1. Jenis gas yang berbahaya  ;………………………… 

2. Kadar gas yang berbahaya menurut hasil 

pengukuran ;…mg/m3. 

3. Pengukuran dilakukan oleh                                    

;….......... 

4. Tanggal pengukuran terakhir                                 

;……….. 

5. Kadar gas yang berbahaya yang di perkenankan 

;…mg/m3 

6. Metode pengendalian yang telah dilakuka             

;……….. 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………. 

 

KESIMPULAN ;                               ……………………………. 

…………………………………                             AK3U 
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………………………………… 

…………………………………               [………………………….] 

  SKP No. ……………… 

 

 

Catatan jika debu atau gas berbahaya yang diukur lebil dari satu 

macam, maka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

177 

 

CH ECK LIST UNTUK PENGAWASAN 

TEMPAT KERJA KEGIATAN KONSTRUKSI BANGUNAN 

 

Nama Proyek   : 

Lokasi / alamat  : 

Pelaksana konstruksi  : 

(kontraktor)  

Item yang diperiksa/ : 

Diamati sbb  : 

No. 
ITEM YANG DIPERIKSA/DIAMATI 

YA TIDAK 
KETERA

NGAN 

1 2 3 4 5 

I 

1. 

Umum 

Apakah kontraktor induk telah melapor kepada 

Depnaker sesuai pasal 2 Per.01/Men/1980 

   

2. Apakah kontraktor induk telah memiliki Wajib 

Lapor sesuai UU.No.7/1981 

   

3. Apakah semua pekerja harian lepas dan atau 

borongan sampai Subkon telah mendapat 

perlindungan Jamsostek 

   

4. 
Apakah kontraktor induk/subkon mempunyai 

Ijin penyimpangan waktu kerja 

   

5. 
Apakah memiliki Poliklinik di lokasi proyek, bila 

ada berapa petugas kesehatan yang aktif. 

   

6. 
Apakah proyek mempunyai petugas K3/Safeiy 

Officer yang telah bersertifikat. 

   

7. 
Apakah proyek memiliki organisasi K.3 (Unit 

K3/P2K3) atau Safeiv commitee 
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8. Apakah safety officer atau safety commitee 

memiliki program K3 untuk pelaksanaan 

proyek 

   

9. Apakah safety officer atau safety commitee 

memiliki kegiatan-kegiatan antara lain: 

a. Safety talk 

b. Rapat-rapat K3 

- Harian  

- Mingguan  

- Bulanan 

c. Prosedur kerja setiap tahapan 

pekerjaan 

d. Supervisi dan inspeksi 

e. Tersedia check iist/safety patrol 

f. Petugas piket 

g. Kegiatan kampanye K3: Lomba K3, 

kebersihan, disiplin, dll 

h. Tindakan sanksi 

   

10. Apakah cukup disiapkan alat-alat 

perlengkapan dan alat pelindung diri (PPE) 

serta jumlahnya: 

a. Helm 

b. Sepatu kerja 

c. Tali pengaman 

d. Masker las 

e. Penutup mulut 

f. Sarung tangan 

g. Pakaian kera 

h. Kaca mata alas 

i. Jaringan pengaman 

j. Terali pengaman 
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11. Apakah ada dipasang rambu-rambu & 

poster: 

a. Papan pengumuman untuk tata 

tertib 

b. Poster-poster K3 

c. Rambu-rambu atau papan-papan 

peringatan seperti tanda awas 

bahaya, tanda bahan mudah 

terbakar. 

d. Tanda kode petunjuk arah ’ 

 MCK  

 Tandu  

 Musholah  

 Kantin 

 Bak sampah induk  

 Kotak P3K  

 Tempat istirahat  

 Air minum  

 Klinik 

 Ruang safety committe 

   

  

 

12. Adakah kesiapan kontraktor dalam 

pencegahan dan 

penanggulangankebakaran dan 

sarananya antara lain APAR apakah sudah 

dipasang pada tempat/lokasi yangrawan 

kebakaran. 
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II. 

1.  
Lavout/Tata Ruang Lokasi 

Lokasi proyek konstruksi 

a. Luas tanah : m2 

b. Luas bangunan : m2 

c. Jumlah lantai : lantai 

d. Jumlah basement : lantai 

e. Kantor proyek 

f. Gudang bahan material 

g. Pos keamanan 

h. Poliklinik 

i. Kantin 

j. Kamar MCK 

k. Rute lalu lintas kendaraan 

l. Tempat parkir 

m. Rute jalan orang kelua/masuk 

   

2 Pemagaran lokasi proyek 

a. Bahan  

b. Tinggi 

c. Keadaan 

   

3 Lingkungan kerja 

a. Kebersihan 

b. Penerangan 

c. Ventilasi 

   

4 Struktur bangunan dan peralatan kerja 

1.1. Perancah/Scaffold 

- Sertifikasi 

- Keadaan 

- Pemeriksaan terakhir  

- Yang memeriksa 

1.2. Pesawat-pesawat angkat 

- Mobil Crane/Tower Crane 

- Jumlah 

- Perizinan 

- Keadaan 

- Pemeriksaan terakhir  

- Pemilik 

- Pabrik pembuat 
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- Data teknis (jenis, nomor serie) 

1.3. Pesawat-pesawat 

- tenaga/genset/motor diesel 

- Jumlah 

- Perizinan 

- Keadaan 

- Pemeriksaan terakhir  

- Pemilik 

- Pabrik pembuat 

- Data teknis, jenis dan nomor seri 

5 Operator-operator alat-alat Angkat dan 

lain-lain sesuai Per.09/Men/2010 

 jumlah  :  orang 

 Nama  : 

 jenis  : 

 kelas  : 

   

6 Prosedur keselamatan dan kesehatan 

kerja (K3) 

- Peraturan-peraturan, pedoman 

teknis petunjuk pelaksana 

- Jadwal meeting K3/Unit K3/P2K3/ 

Pimpinan Proyek 

- Statistik kecelakaan 

- Daftar/bentuk laporan 

kecelakaan/bahaya 

- Jadwal supervise 

- Program pembinaan K3 

- Prosedur pemeriksana kesehatan 

tenaga kerja 

- Pelatihan K3 bagi mandor/operator, 

anggota pengurus unit 

K3/P2K3/petugas K3 

   

7 Upaya-upaya perlindungan K3 

- Terhadap bahaya 

jatuh/penadah/palang 

pengaman/safety beit 

- Terhadap kejatuhan benda/jala 
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pengaman/ safety net/pagar 

sementara 

- Terhadap robohnya bagian 

bangunan 

- Terhadap kebakaran (regu balakar) 

- Terhadap kebisingan 

- dll 

8 Prosedur pelaporan kepada instansi 

terkait 

- Daftar indentifikasi sumber bahaya 

(sumber bahaya) yang dapat diduga 

dari tiap tahap pekerjaan 

- Wajib lapor pekerjaan 

- Perlindungan norma kerja (upah, 

jam kerja, lembur dan jamsostek) 

   

III Lain-Lain    

IV Syarat-syarat yang harus dilakukan oleh kontraktor (syarat-

syarat yang diberikan oleh Pengawas K3) 

 

V Tanggal Pemeriksaan 

 Pihak Proyek  

(Kontraktor) 

 

 

 

Project Manage 

Diperiksa oleh  :  

Nama/Nip   :  

Jabatan  : 

Tanda tangan   : 
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LAMPIRAN 2 

 

KEMENTRIAN KETENAGAKERJAAN R.I 

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN 

KETENAGAKERJAAN 

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. No.51 -Jakarta 

Kotak pos 4872 Jak. 12048 Tlep. 5255733 Pes. 600 - Fax (021) 

5253913 

 

 

 

01 Laporan No. : 1 

From : 

KONT 

-001 

WAJIB LAPOR 

PEKERJAAN /PROYEK KONTRUKSI BANGUNAN 

Sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja 

R.I. No. Per. 01/Men/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja pada Kontruksi bangunan sebagai pelaksana Undang - 

Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 

1. Nama Proyek bangunan 
 

2. Lokasi Proyek   

3. Jenis Proyek  

4, 
Pelaksana kontruksi kantor utama 

(Main Kontraktor) 
 

 
Nama Pemimpinm Proyek 

 

Jabatan 
 

Alamat Kantor 
 



 

 

184 

 

Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan  

Perlindungan Jamsostek 
 

- S I U J K 
 

5. Pemberi Tugas / Keria Alamat  

6. 

Pengawas Kontruksi (Konsultan 

Penqawas 

 

Alamat Kantor  

Pimpinan penaggung jawab  

7. 

Bagian pekerjaan / Proyek yarg dikerjakan oleh Sub 

Kontraktor (Data Lengkap dapat di uraikan dalam lembar 

tersendiri) 

 
Jenis Pekerjaan 

Sub 

kontraktor 

Nama sub 

kontraktor 

7.1.  Persiapan dan Pondasi YaTidak   

7.2.Gedung / Siructure Ya/Tidak  

7.3.Meknika! dan Elektrikal 

(M&E).meliputi : 

Ya/Tidak  

 Power plant/genss: Ya/Tidak  

instalasi Pipa air /plumbing Ya/Tidak  

instalasi tata udara Ya/Tidak  

Instalasi proteksi kebakaran Ya/Tidak  

Instalasi penyalur petir Ya/Tidak  

Instalasi Lift Ya/Tidak  

7.4 Pekerjaan Finishing Ya/Tidak  

- Sipil Ya/Tidak  

8. Jumlah Pekerja yang akan di pskerjakan selama pekerjaan 

kcnstruksi/prcyek berlangsung (Data lengkap dapat diuraikan 

dalam lembar tersendiri) 

 Jumlah Pekerja : (    ) Orang WNI Org. WNA Org. 

L 

Org. 

L Org. 

P Org. P Org. 

      

9. Lama Proyek:   tahun   (  bulan) 
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10. Pekerjaan Proyek dimulai pada I 

11. Tahap Pekerjaan/Schedule Waktu pelaksanaan 

 - Persiapan dan Pondasi  

- Gedung/Structure  

- instalasi Listrik  

- Mekanikal dan Elektrikal (M&E)  

- Power Plant/genset  

- instalasi Pipa air (Plumbing)  

 - instalasi lift  

- Instalasi tata udara  

- Instalasi Proteksi kebakaran | 

- instalasi Penyalur petir  

- Sipil  

- Finishing  

 - Hand out/penyerahan  

12. Fasilitas alat, pesawat, mesin, dan perlengkapan kerja yang 

tersedia atau (Data lenpkap dapat diuraikan dalam bentuk 

sendiri) 

Jenis Alat /Perlengkapan 
Jumla

h 

Sertifikasi 

Nomor 

Kondi

si 

 - Kantor Proyek    

- Pembangkit Listrik/Genset    

- Instalasi tata udara/ventllasl    

- Instalasi Penerangan    

- Mobile Crane    

- Tower Crane    

- Hoisting Lift    

- Mesin Pancang/Alat Pneumatic    

- Power Shovel/Excavator    

- Perancah    

13. 3ahan-Bahan yang berbahaya yang 

terdapat pada lingkungan tempat 

kerja/proyek 

   

14. Fasilitas Keslamatan dan kesehatan kerja (K3) yang tersedia : 

 Jenis Fasilitas K3 Jumlah Sertifikasi 

- Safety helmet   
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- Safety shoes   

- Sarung tangan   

- Safety belt   

- Ear plug /Ear Muff   

- Masker   

- Geogles   

- Poliklinik/ Rumah Sakit Rujukan 
  

15. Unit K3 ( P2K3 /Safety committee) 

 
- Nama 

 

- Jabatan 
 

- Anggota-anggota 
 

16. Usaha-usaha K3 yang akan dilakukan : 

(Prosedur Lengkap dapat diuraikan dalam lembar tersendiri) 

 - Panduan K3 

- Program K3 

- Penyuluhan K3 

Ada/Tidak 

Ada/Tidak 

Ada/Tidak 

  

.............................. 

Pelaksanaan 

Konstruksi 

(Kontraktor Utama)  

 

 

 

Site Manager 

1. Lembar warna putih dikirim ke Kantor Departemen Tenaga 

kerja 

2. Lembar warna biru Arsip Kontraktor /pelaksana Konstuksi. 

3. Lembar warna merah di kirim ke Depnaker pusat Cq. 

Direktorat Pengawasan Norma keselamatan dan 

kesehatan Kerja. 
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4. Lembar warna hijau dikirim ke Kanwil Departemen tenaga 

Kerja 

5. Lembar warna kuning dikirim ke Kacab PT. Jamsostek 

(persero) 
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LAMPIRAN 3 

 

DATA LENGKAP SUB KONTRAK MASING-MASING JENIS PEKERJAAN 

1. Nama Sub Kontraktor 

 

2. 

jenis Pekerjaan  

Nama Penanggung Jawab  

Alamat Suo Kontraktor  

Data Tenaga Kerja/Pekerja 
WNI WNA 

Jumlah 
Kualifi

kasi L P L P 

- Management dan Staf       

- Supervisior/Pengawas       

- Formen/Mandor       

- Petugas K3/Safety Officer       

- Operator Crane/Forklift       

- juru Las       

- Pekerja/tenaga kerja       

3. 
Data pesawat, alat, mesin-

mesin perlengkapan kerja 

Jumlah Sertifikat 

Nomor 

Kondisi 

 -  Genset    

- Mobil Crane    

- Tower Crane    

- Histing Lift    

- Power Sovel    

- Excafator    

- Mesin Pancang    

- Perancah/Secaffolding    

Catatan.:dapat disesuaikan dengan jenis pekerjaan 

4. Unit K3/ Safety Commite  
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 - NAMA  

 - Jabatan  

 - Angota -anggota  

- 
Fasilitas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Yang 

Tersedia.: 

 

jenis Fasilitas K3 Jumlah 

Sertifikat 

Nomor Kondisi 

 - Safety helmet    

 - Safety shoe    

 - Safety belt    

 - Safety Net    

 - Ear Plug/Ear Muff    

 - Geogles    

 Mengetahui, 

Kontraktor Utama 

Sub Kontraktor 



 

 

BIOGRAFI PENULIS 

 

Lilis Widiastuty, lahir di Simpin, 15 Desember 

1986. Menyelesaikan S2 di Universitas Airlangga 

Surabaya Program Studi Magister Kesehatan 

Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat 

tahun 2012. Sejak menyelesaikan studi, penulis 

merupakan dosen aktif di bidang kesehatan 

lingkungan. Penelitian yang dilakukan penulis 

pada umumnya menitik beratkan pada spesifikasi kesehatan 

masyarakat, lingkungan dan keselamatan dan kesehatan kerja 

seperti pencemaran lingkungan, perilaku tenaga kerja dan analisa 

dampak risiko lingkungan. Tahun 2019, sebagai dosen, penulis 

aktif melaksanakan Tri darma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, 
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