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ABSTRAK 

 

NAMA : Amalia Jayanti 

NIM : 70200119034 

JUDUL : FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KELUHAN ASTHENOPIA 

PADA PENGRAJIN KARAWO DI DESA ULAPATO A KECAMATAN 

TELAGA BIRU KABUPATEN GORONTALO 

 

Pokok masalah penelitian ini adalah faktor apa saja yang berhubungan 

dengan keluhan asthenopia pada pengrajin karawo di Desa Ulapato A 

Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo? pokok masalah tersebut 

selanjutnya di-breakdown ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan 

penelitian, yaitu: apakah faktor usia, masa kerja, lama kerja, sikap kerja, jarak 

mata pada objek, penerangan dan riwayat penyakit berhubungan dengan 

keluhan asthenopia pada pengrajin karawo di Desa Ulapato A Kecamatan 

Telaga Biru Kabupaten Gorontalo? 

Penelitian ini merupakan kuantitatif dengan pendekatan analitik 

observasional dan desain studi cross-sectional. Sebanyak 51 populasi dalam 

penelitian ini dengan menggunakan metode total sampling. Analisis data yang 

digunakan yaitu uji chi-square dan dilakukan menggunakan IBM SPSS. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara usia 

(p=0,001), jarak mata pada objek (p=0,007), penerangan (p=0,002) dan 

riwayat penyakit (p=0,001) dengan keluhan asthenopia pada pengrajin 

karawo di Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. Tidak 

terdapat hubungan antara masa kerja (p=0,072), lama kerja (p=1.000) dan 

sikap kerja (p=1,000) dengan keluhan asthenopia pada pengrajin karawo di 

Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor usia, jarak mata pada 

objek, penerangan dan riwayat penyakit memiliki hubungan yang signifikan 

dengan keluhan asthenopia pada pengrajin karawo di Desa Ulapato A 

Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) merupakan suatu 

program yang didasari pendekatan ilmiah dalam upaya mencegah atau 

memperkecil terjadinya penyakit akibat kerja. Saat ini K3 sudah 

menjadi perhatian pada setiap asepek kehidupan, karena pada 

dasarnya kita tak pernah luput dari kondisi kerja yang berisiko. K3 pun 

semakin menjadi perhatian karena pada dasarnya K3 merupakan hak 

asasi manusia. tujuan dari K3 yaitu menciptakan suasana kerja yang 

sehat dan aman bagi pekerja untuk mencegahkerugian baik secara 

materil atau non materil (Sunyanti, 2019). 

Sesuai dengan namanya, keselamatan dan kesehatan kerja maka 

kesehatan kerja menjadi salah satu aspek penting dalam keselamatan 

dan kesehatan kerja. Hal tersebut di karenakan banyaknya bahaya atau 

hazard yang dapat mengganggu atau merusak  kesehatan  kerja (Kaya, 

2020). 

Pentingnya kesehatan kerja pun tertuang dalam Undang-

undang RI No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 164 dan Pasal 

165, upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar 

hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh 

buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Upaya kesehatan kerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pekerja di sektor formal 

dan informal (Mindayani et al., 2022). Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pada pasal 

1 ayat 1 menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan tempat kerja 

adalah ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau 

tetap, yang menjadi tempat tenaga kerja atau sering dimasuki oleh 

tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan sumber-sumber bahaya 

(Mindayani et al., 2022). 
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Pada dunia kerja, interaksi antara manusia, alat kerja, dan 

lingkungan kerja tidak dapat dihindarkan. Interaksi tersebutlah yang 

kerap kali mengakibatkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. 

Salah satu  contoh interaksi  tersebut  adalah  interaksi  antara  mata 

(anggota tubuh), komputer   dan suhu udara (lingkungan kerja) 

(Salgado-Borges et al., 2022). 

Sumber bahaya di tempat kerja cukup beragam, salah satunya 

adalah bahaya fisik berupa pencahayaan/penerangan di tempat kerja. 

Desain penerangan yang tidak baik di tempat kerja akan dapat 

mempengaruhi kinerja kesehatan dan keselamatan kerja seperti 

kelelahan pada mata (Tarwaka, 2015). Kelelahan secara nyata dapat 

mempengaruhi kesehatan tenaga kerja dan dapat menurunkan 

produktivitas kerja. Berdasarkan data dari International Labour 

Organization (ILO) menyebutkan bahwa setiap tahun sebanyak dua 

juta pekerja meninggal dunia karena kecelakaan kerja yang disebabkan 

oleh faktor kelelahan (Maulina & Syafitri, 2019). 

Pencahayaan yang kurang memadai menyebabkan berbagai 

penyakit atau gangguan pada mata. Apabila penglihatan terlalu 

dipaksakan, maka akan terjadi pembebanan yang berlebihan pada 

mata dan pada akhirnya akan dapat menyebabkan terjadinya kelelahan 

dan gangguan pada mata (Tarwaka, 2015). 

Mata merupakan bagian tubuh pekerja yang harus dilindungi 

keselamatan dan kesehatannya. Dengan mata, setiap pekerja dapat 

melihat objek yang ada disekitarnya dan melakukan berbagai macam 

pekerjaan. Hampir setiap pekerjaan melibatkan panca indera yang satu 

ini. Untuk itu sangat diperlukan penglihatan yang baik dalam setiap 

pekerjaan agar mendapatkan hasil yang maksimal (Zalat et al., 2022). 

Berdasarkan data WorId Health Organization (WHO) pada tahun 

2014 angka kejadian asthenopia (kelelahan mata) berkisar 40% sampai 

90%. Menurut National Institute for Occupational Safety and Health 
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(NIOSH) hampir 90% pada pengguna komputer tiga jam atau lebih 

dalam satu hari akan mengeluhkan gangguan penglihatan. Data di 

Amerika Serikat menyatakan keluhan mata lelah di tempat kerja 

tercatat hampir satu juta kasus baru setiap tahunnya (Mindayani et al., 

2022). 

Data Kemenkes RI tahun 2018 menunjukkan bahwa sebanyak 

253 juta orang atau 3,38% dari total populasi di dunia mengalami 

gangguan penglihatan berupa low vision atau ketajaman penglihatan 

yang rendah dan kebutaan dengan distribusi sebesar 36 juta orang dari 

populasi tersebut mengalami low vision. Di Indonesia, prevalensi 

gangguan penglihatan sebesar 3% (Kemenkes, 2018). 

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 

2018 menunjukkan bahwa prevalensi severe low vision atau kerusakan 

fungsi penglihatan dan kebutaan masing-masing sebesar 1,49% dan 

0,5% pada kelompok umur produktif (15-54 tahun). Prevalensi severe 

low vision dan kebutaan meningkat pesat pada penduduk kelompok 

umur 45 tahun keatas dengan rata-rata peningkatan hingga 3 kali lipat 

setiap 10 tahunnya. Prevalensi severe low vision dan kebutaan tertinggi 

ditemukan pada penduduk kelompok umur 75 keatas sesuai 

peningkatan proses degeneratif pada pertambahan usia. Penggunaan 

kaca mata juga meningkat pada kelompok usia produktif (15-54) 

dengan prevalensi 12,1% (Kemenkes, 2018). 

Penelitian yang dilakukan oleh (Amali, 2019) pada pengrajin 

karawo di Kabupaten Gorontalo menunjukkan bahwa Sebanyak 26% 

pengrajin yang bekerja kurang dari 2 minggu mengalami kelelahan 

mata akut dan 45% pekerja yang bekerja lebih dari 2 minggu 

mengalami kelelahan mata kronis. Di Kecamatan Lubuk Alung 

didapatkan bahwa terdapat 41 penjahit mengalami kelelahan mata 

diantaranya 56,1% kelelahan berat dan 43,9% kelelahan ringan 

(Mindayani et al., 2022). 
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Kelelahan mata dapat di pengaruhi oleh beberapa faktor, baik 

faktor yang berasal dari faktor pekerja dan faktor lingkungan. Faktor 

pekerja berakitan dengan perilaku berisiko, usia, keturunan, kelainan 

refraksi dan berhubungan dengan lamanya bekerja. Faktor lingkungan 

yang dapat mempengaruhi terjadinya kelainan mata adalah ukuran 

objek atau kualitas iluminasi dan intesitas pencahayaan (Refayanti et 

al., 2022). Pembuatan kerajinan karawo dilakukan dengan 

membutuhkan rasa fokus yang tinggi, dan fokus pada suatu objek yang 

lama dapat menyebabkan kelelahan visual (Guo et al., 2021) 

Penerangan atau pencahayaan yang baik tidak hanya penting 

diterapkan di area perkantoran, tetapi juga sangat penting untuk 

diterapkan di semua tempat kerja. dan pada dasarnya hampir seluruh 

jenis pekerjaan memerlukan ketajaman penglihatan (Tarwaka, 2015). 

Penerangan yang buruk dapat menyebabkan kelelahan mata dengan 

berkurangnya daya efisiensi kerja, kelelahan mental, keluhan pegal-

pegal di daerah mata, sakit kepala disekitar mata, kerusakan alat 

penglihatan (Mindayani et al., 2022). 

Kondisi penerangan atau pencahayaan ruang kerja pengrajin 

karawo belum memadai sebagaimana mestinya yang tercantum dalam 

Peraturan Menteri Perburuhan No.7 Tahun 1964 tentang Syarat-Syarat 

Kesehatan, Kebersihan serta Penerangan dalam tempat kerja. Standar 

penerangan yang ditetapkan untuk Indonesia secara garis besar 

hampir sama dengan standar Internasional Amerika Serikat (1968) 

untuk penerangan Interior Lighthing sesuai dengan jenis sifat pekerja 

secara ringkas. Intensitas yang dimaksud adalah penerangan untuk 

pekerja yang membedakan dengan teliti dan barang kecil, halus seperti 

menyulam karawo paling sedikit mempunyai intensitas penerangan 

300 lux. Hasil observasi dilapangan menunjukkan bahwa 90,01% 

intensitas penerangan ruang kerja pengrajin karawo dibawah standar 

KEPMENKES/NO.7/1404/2002 atau kurang dari 300 lux dan hanya 
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9,90% memenuhi standar atau lebih 300 Lux (Amali, 2019). 

Berdasarakan survei pada IKM Isna Karawo, 90% ruang kerja perajin 

karawo intensitas cahaya yang dimiliki kurang dari 270 lux, yang 

artinya kurang memenuhi standar (Amali, 2022). 

Kelelahan adalah suatu mekanisme perlindungan tubuh agar 

tubuh terhindar dari kerusakan lebih lanjut sehingga terjadi pemulihan 

setelah istirahat. Jenis-jenis kelelahan diantaranya kelelahan otot, 

tulang belakang, tangan, serta kelelahan mata (Astenopia). Kelelahan 

mata yang dialami oleh penjahit dikarenakan menjahit merupakan 

salah satu pekerjaan yang membutuhkan ketelitian yang sangat besar 

karena bentuk dan ukuran objek pekerjaan yang sangat dekat dan kecil 

sehingga mata harus bekerja ekstra agar tidak terjadi kesalahan 

(Pabala et al., 2021). 

Masalah kesehatan dan keselamatan kerja dalam islam, 

diwajibkan agar menjaga diri, properti, dan lingkungan agar tidak 

terjadi kerusakan atau kebinasaan.  

Sebagaimana yang terdapat pada Firman Allah SWT. Pada QS. Al-

baqarah ayat 195 

….. يكُمِْ إ لىَ ٱلتَّهْلكَُةِ  وَلَِ تلُْقوُاِ  ب أيَْد  …..  

Terjemahnya: 

“….. Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam 

kebinasaan dengan tangan sendiri….” (Departemen Agama, 2020) 

Dalam tafsir Al-misbah, janganlah kamu menjatuhkan tangan 

kamu (diri sendiri) kedalam kebinasaan, yaitu melangkah dengan 

semangat yang menggebu tanpa persiapan atau perhitungan yang teliti, 

karena jika itu terjadi maka kamu menjerumuskan dirimu kedalam 

kebinasaan. 

Ayat ini dalam konteks K3 adalah berinvestasi ke jalan Allah, 

mencegah kecelakaan dan berbuat kebaikan, termasuk didalamnya 

melakukan tindakan selamat, mengikuti aturan dan perbuatan baik 
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lainnya menjadi rangkaian yang harus dilakukan oleh setiap muslim. 

Bahkan dianjurkan selalu berkonsultasi kepada Allah agar diberikan 

kebaikan di dunia dan akhirat. 

Penelitian di lapangan tentang efisiensi tenaga kerja 

menunjukkan bahwa apabila kenyamanan fisik dan fisiologi tenaga 

kerja diperbaiki, maka dalam melaksanakan pekerjaannya menjadi 

lebih efisien, produk yang dihasilkan juga akan meningkat, sehingga 

bagi perusahaan lebih menguntungkan. Salah satunya yang dapat 

meningkatkan suasana lingkungan kerja yang nyaman yaitu adalah 

kualitas dan kuantitas penerangan baik di tempat kerja maupun 

penerangan seluruh lingkungan kerja yang dapat berpengaruh positif 

terhadap kesehatan, keselamatan dan kenyamanan bagi tenaga kerja. 

Karena itu, penerangan yang baik dapat memperbaiki moral kerja, 

motivasi kerja dan efisiensi hasil produksi  (Purwaningtyas, 2021). 

Penerangan di tempat kerja yang kurang memenuhi 

persyaratan baik kondisi penerangan yang tinggi, rendah, maupun 

yang menyilaukan akan memperburuk penglihatan, karena jika 

pencahayaan terlalu besar ataupun kecil, pupil mata harus berusaha 

menyesuaikan cahaya yang diterima oleh mata. Akibatnya mata harus 

memicing silau atau berkontraksi secara berlebihan, karena jika 

pencahayaan lebih besar atau lebih kecil pupil mata harus berusaha 

menyesuaikan cahaya yang dapat diterima oleh mata. Pupil akan 

mengecil jika menerima cahaya yang besar. Hal ini merupakan salah 

satu penyebab mata cepat lelah. Kelelahan mata merupakan gangguan 

yang dialami mata karena otot-ototnya yang dipaksa bekerja terutama 

saat harus melihat objek dekat dalam jangka waktu lama 

(Purwaningtyas, 2021). 

Dalam pembuatan sulaman karawo diperlukan tiga pengrajin 

yang terlibat untuk melakukan tugas-tugas yang berbeda. Orang 

pertama bertugas untuk membuat pola yang diawali dengan digambar 
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di atas kertas. Selanjutnya dengan menyesuaikan pola kertas, orang 

kedua bertugas sebagai pengiris atau pengurai bennag pada bahan kain 

yang akan dibuat sulam karawo. Terakhir orang ketiga bertugas 

sebagai penyulam bahan kain yang sudah diurai benang-bennagnya 

(Ibrahim, 2020).  

Pekerjaan terberat dalam membuat karawo terdapat pada 

bagian pengiris atau pengurai benang, karena memerlukan tingkat 

ketelitian dan ketekunan tersendiri agar tidak menimbulkan kesalahan 

sedikitpun. Semakin halus jenis kain maka tingkat kesulitan pengiris 

akan makin berat. Kelelahan mata juga dapat disebabkan oleh stres 

yang terjadi pada fungsi penglihatan. Stres pada otot akomodasi dapat 

terjadi saat seseorang berupaya untuk melihat objek berukuran kecil 

dan pada jarak yang dekat dalam waktu yang lama (Syaifuddin, 2011).  

Kegiatan jahit-menjahit memerlukan kecermatan, ketelitian, 

konsentrasi dan keterampilan. Penjahit membutuhkan beberapa organ 

tubuh di saat bekerja, seperti penggunaan mata. Mata memiliki banyak 

bagian yang menjadikannya mampu untuk bekerja sesuai dengan 

fungsinya. Fungsi mata dalam menjahit adalah melakukan akomodasi 

atau kemampuan mata dalam mengubah bias agar dapat fokus pada 

objek yang dekat dengan baik. Apabila mata bekerja secara berlebihan 

maka dapat menimbulkan asthenopia (Wirgunatha & Adiputra, 2019). 

Keluhan asthenopia pada dasarnya bersifat hilang timbul 

(intermittent). Meskipun demikian, kemunculan keluhan ini tidak dapat 

diabaikan karena apabila dibiarkan keluhan dapat menjadi menetap 

(persistent) yang dapat berkembang menjadi kerusakan permanen 

seperti gangguan refraksi dan sindrom mata kering sehingga lebih sulit 

untuk disembuhkan (Pratama et al., 2021). 

Pada survey awal yang dilakukan pada pengrajin karawo di 

Desa Mongolato berdasarkan gejala asthenopia didapatkan bahwa 

terdapat 41,2% orang yang merasakan mata gatal, 25,5% mata kering, 
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23,5% mata merah, 51% sakit kepala, 23,5% penglihatan kabur, 25,5% 

merasakan mata nyeri, 62,7% mata berair dan 60,8% merasakan mata 

terasa seperti terbakar. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis pun tertarik untuk 

mengkaji lebih dalam tentang “Faktor yang Berhubungan dengan 

Keluhan Asthenopia Pada Pengrajin Karawo di Desa Ulapato A 

Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo”.  

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah “Apakah Faktor yang Berhubungan 

dengan Keluhan Asthenopia Pada Pengrajin Karawo di Desa Ulapato A 

Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo?” 

C. Hipotesis Penelitian 

1. Hipotesis nol (Ho) 

a. Tidak terdapat hubungan antara usia dengan kelelahan mata pada 

pengrajin karawo di Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru Kabupaten 

Gorontalo. 

b. Tidak terdapat hubungan antara masa kerja dengan kelelahan mata 

pada pengrajin karawo di Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru 

Kabupaten Gorontalo. 

c. Tidak terdapat hubungan antara lama kerja dengan kelelahan mata 

pada pengrajin karawo di Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru 

Kabupaten Gorontalo. 

d. Tidak terdapat hubungan antara sikap kerja dengan kelelahan mata 

pada pengrajin karawo di Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru 

Kabupaten Gorontalo. 
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e. Tidak terdapat hubungan antara jarak mata pada objek dengan 

kelelahan mata pada pengrajin karawo di Desa Ulapato A Kecamatan 

Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. 

f. Tidak terdapat hubungan antara penerangan dengan kelelahan mata 

pada pengrajin karawo di Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru 

Kabupaten Gorontalo. 

g. Tidak terdapat hubungan riwayat penyakit dengan kelelahan mata 

pada pengrajin karawo di Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru 

Kabupaten Gorontalo. 

2. Hipotesis alternative (Ha) 

a. Terdapat hubungan antara usia dengan kelelahan mata pada pengrajin 

karawo di Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru Kabupaten 

Gorontalo. 

b. Terdapat hubungan antara masa kerja dengan kelelahan mata pada 

pengrajin karawo di Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru Kabupaten 

Gorontalo. 

c. Terdapat hubungan antara lama kerja dengan kelelahan mata pada 

pengrajin karawo di Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru Kabupaten 

Gorontalo. 

d. Terdapat hubungan antara sikap kerja dengan kelelahan mata pada 

pengrajin karawo di Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru Kabupaten 

Gorontalo. 

e. Terdapat hubungan antara jarak mata pada objek dengan kelelahan 

mata pada pengrajin karawo di Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru 

Kabupaten Gorontalo. 

f. Terdapat hubungan antara penerangan dengan kelelahan mata pada 

pengrajin karawo di Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru Kabupaten 

Gorontalo. 
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g. Terdapat hubungan anatara riwayat penyakit dengan kelelahan mata 

pada pengrajin karawo di Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru 

Kabupaten Gorontalo. 

D. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah definisi variabel-variabel yang akan 

diteliti secara operasional bermanfaat untuk mengarahkan 

pengukuran dan pengamatan terhadap variabel tersebut untuk 

perkembangan instrumen. Adanya definisi operasional yang tepat 

maka ruang lingkup atau definisi variabel menjadi terbatas dan 

penelitian akan fokus. 

1. Usia  

Usia dalam penelitian ini adalah lama hidup responden dihitung 

sejak tahun kelahiran sampai saat dilakukan penelitian yang di 

nyatakan dengan tahun. 

Pengukuran : Kuesioner 

Kriteria Objektif :  

Tidak berisiko = umur responden < 45 tahun 

Berisiko = umur responden ≥ 45 tahun  (Chandraswara & Rifai, 

2021) 

Skala Ukur : Nominal  

2. Masa Kerja  

Masa kerja dalam penelitian ini adalah kurun waktu atau 

lamanya responden bekerja sebagai perajin karawo sampai 

penelitian ini berlangsung (tahun). 

Pengukuran : Kuesioner 

Kriteria Objektif : 

Tidak berisiko = masa kerja responden ≤ 3 tahun 

Berisiko  = masa kerja > 3 tahun     (Maulina & Syafitri, 2019) 

Skala Ukur : Nominal  
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3. Lama Kerja 

Lama kerja dalam penelitian ini adalah waktu yang digunakan 

responden untuk bekerja sebagai pengrajin karawo. 

Pengukuran : Kuesioner 

Kriteria objektif : 

Tidak berisiko = lama kerja  ≤ 8 jam per hari 

Berisiko = lama kerja > 8 jam per hari (Peraturan Pemerintah 

NO.35 Tahun 2021) 

Skala Ukur : Nominal 

4. Sikap Kerja  

Sikap kerja dalam penelitian ini adalah posisi tubuh responden 

saat melakukan pekerjaan sebagai pengrajin karawo. 

Kriteria Objektif : 

Ergonomis = Responden bekerja dengan kepala tidak menunduk, 

punggung tidak membungkuk kedepan, jarak mata dengan jahitan 

karawo >30 cm serta menyelingi pekerjaan dengan istirahat 

(Irawati et al., 2020) 

Tidak Ergonomis = Apabila sikap kerja responden tidak sesuai 

dengan kriteria yang diatas 

Skala Ukur : Nominal  

 

5. Jarak Mata Pada Objek 

Jarak mata pada objek dalam penelitian ini adalah arak 

penglihatan responden yang dilakukan dengan mengukur antara 

jarak mata dengan objek yang dikerjakan, dalam hal ini “karawo”. 

Pengukuran : Mengukur dengan menggunakan alat ukur meteran 

Kriteria Objektif : 

Tidak berisisko = jarak mata ≥ 30 cm 

Berisiko = jarak mata < 30 cm     (Nurhayati et al., 2022) 

Skala Ukur : Nominal 
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6. Penerangan  

Penerangan dalam penelitian ini adalah besarnya intensitas 

pencahayaan yang ada pada tempat kerja pengrajin karawo. 

Pengukuran : Mengukur dengan menggunakan alat ukur 

pencahayaan Lux Meter 

Kriteria Objektif : 

Memenuhi Syarat = nilai hasil pengukuran ≥ 750 Lux 

Tidak Memenuhi Syarat = nilai hasil pengukuran < 750 Lux 

(PERMENKES/NO.70/2016) 

Skala Ukur : Nominal  

7. Riwayat Penyakit  

Riwayat penyakit dalam penelitian ini adalah kejadian penyakit 

mata responden yang pernah di alami sebelum penelitian ini 

berlangsung sesuai dengan diagnosa dokter, seperti: 

a. Miopia (rabun jauh) 

b. Hipermetropia (rabun dekat) 

c. Astigmatisma (silinder)  

d. Katarak   (Riadyani & Herbawani, 2022)  

Pengukuran : Menggunakan kuesioner 

Kriteria Objektif : 

Tidak Ada = Responden tidak memiliki riwayat penyakit mata 

Ada = Responden memiliki riwayat penyakit mata  

Skala Ukur : Nominal  

8. Keluhan Asthenopia 

Keluhan asthenopia dalam penelitian ini adalah pernyataan 

subjektif gangguan kesehatan mata yang dirasakan oleh responden 

pengrajin karawo pada saat bekerja, yang meliputi keluhan : 

(Sawaya et al., 2020) 

a. Headache (Sakit kepala)  

b. Blurred Vision (Penglihatan kabur) 
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c. Dry Eyes (Mata terasa kering) 

d. Red Eyes (Mata merah) 

e. Aching Eyes (Mata terasa nyeri atau terasa berdenyut) 

f. Itchy eyes (Mata Terasa Gatal) 

g. Eye Strain (Mata berair) 

h. Eye burn (Mata terasa seperti ada sensasi terbakar)   

Pengukuran : Kuesioner  

Kriteria Objektif :  

Tidak = responden tidak mengalami semua gejala asthenopia yang 

telah disebutkan di atas 

Ya = responden mengalami semua gejala yang telah disebutkan di 

atas 

Skala Ukur : Nominal 
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E. Kajian Pustaka 

Tabel 1. 1 Kajian Pustaka 

No Judul/Jurnal Penulis/Tahun Tujuan  Variabel Metode Hasil Kesimpulan 
1. Faktor-faktor yang 

Berhubungan 
dengan Kelelahan 

Mata pa Penjahit di 
Kecamatan Lubuk 
Alung Kabupaten 

Padang Pariaman / 
Jurnal Kesehatan 

Masyarakat 
(PubHealth) Vol.1 

No.1 

Sri Mindayani, 
Novia Zulfa 
Hanum & 
Nurhayati 
Biabdihil 

Hamidah (2022) 

Untuk melihat 
faktor-faktor 

yang 
berhubungan 

dengan 
kelelahan 
mata pada 
penjahit di 
Kecamatan 

Lubuk Alung 
Kabupaten 

Padang 
Pariaman 

a. Kelelahan 
mata 

b. Sikap kerja 
c. Pecahayaan 
d. Masa kerja 

 

Cross-sectional 
study 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
sebanyak 23 (56,1%) 
penjahit mengalami 
kelalahan mata berat, 
20 (48,8%) penjahit 
memiliki sikap kerja 
yang berisiko, 
sebanyak 28 (68,3%) 
penjahit bekerja 
dengan pencehayaan 
yang tidak sesuai NAB 
dan sebanyak 38 
(92,7%) penjahit 
dengan msa kerja 
yang berisiko. 

 

Terdapat hubungan 
antara sikap kerja 
dengan kelelahan 
mata, tidak 
terdapat hubungan 
antara intensitas 
pencahayaan 
dengan kelelahan 
mata, tidak 
terdapat hubungan 
anatara masa kerja 
dengan kelalahan 
mata pada penjahit 
di Kecamatan 
Lubuk Alung 
Kabupaten Padang 
Pariaman. 

2. Hubungan 
Intensitas 

Pencahayaan dan 
Jarak Penglihatan 
dengan Keluhan 
Kelelahan Mata 

Itsna Nurhayati, 
Tutug Bolet 

Atmojo & Yulia 
Sari  

(2022) 

Penelitian ini 
bertujuan 

untuk 
mengetahui 

dan 
menganilisis 

a. Intensitas 
cahaya 

b. Jarak 
penglihatan 

Cross-sectional 
study 

Hasil penelitian 
menunjukkan p value 
= 0,021 untuk 
hubungan intensitas 
pencahayaan dengan 
keluhan kelelahan 

Berdasarkan hasil 
penelitian yang 
telah dilakukan, 
dapat disimpulkan 
bahwa: terdapat 
hubungan antara 
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No Judul/Jurnal Penulis/Tahun Tujuan  Variabel Metode Hasil Kesimpulan 
Operator Jahit / 
Ikesma: Jurnal 

Ilmun Kesehatan 
Masyarakat. Vol.18 

No1 

hubungan 
intensitas 

pencahayaan 
dan jarak 

penglihatan 
dengan 
keluhan 

kelelahan mata 
operator jahit 

di PT X. 

c. Keluhan 
kelelahan 
mata 

mata dan p value = 
0,004 untuk 
hubungan jarak 
penglihatan dengan 
keluhan kelelahan 
mata. 

intensitas 
pencahayaan dan 
jarak penglihatan 
dengan keluhan 
keluhan kelelahan 
mata. 

3. Faktor yang 
Berhubungan 

dengan Kelelahan 
Mata pada Pekerja 
PT. Semen Bosowa 
Maros / Window of 

Public Health 
Journal. Vol.01 

No.03 

Mirna, Yuliati & 
Nur Ulmy 

Mahmud (2020) 

Untuk 
mengkaji 

mengani faktor 
yang 

berhubungan 
dengan 

kelelahan mata 
pada pekerja di 

PT. Semen 
Bosowa Maros 

a. Kelelahan 
mata 

b. riwayat 
kesehatan 
mata 

c. beban kerja 
d. lama kerja 
e. riwayat 

kesehatan 
pekerja 

Cross-sectional 
Study 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
tidak ada hubungan 
yang bermakna antara 
beban kerja dengan 
kelelahan mata pada 
pekerja diperoleh 
nilai p=0.501>0.05. 
Tidak ada hubungan 
yang bermakna antara 
lama kerja dengan 
kelelahan mata pada 
pekerja diperoleh 
nilai p=1.000 >0.05. 
Tidak ada hubungan 
yang bermakna antara 
riwayat kesehatan 

Faktor yang 
berhubungan 
dengan kelelahan 
mata adalah 
usia>40 tahun 
dimana semakin 
tua umur seseorang 
semakin berkurang 
daya akomodasi 
mata untuk melihat 
objek, jenis 
kelamin, serta 
faktor pencahayaan 
yang tidak sesuai 
dengan nilai 
ambang batas 
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No Judul/Jurnal Penulis/Tahun Tujuan  Variabel Metode Hasil Kesimpulan 
pekerja dengan 
kelelahan mata pada 
pekerja diperoleh 
nilai p=1.000>0.05 
serta tidak ada 
hubungan yang 
bermakna antara 
riwayat kesehatan 
mata dengan 
kelelahan mata pada 
pekerja diperoleh 
nilai p= 1.000>0.05 
pada pekerja di PT. 
Semen Bosowa Maros. 

pencahayaan di 
dalam ruang kerja. 

4. Hubungan antara 
Usia, Jarak 

Penglihatan dan 
Masa Kerja dengan 
Keluhan Kelelahan 

Mata pada 
Pembatik di 

Industri Batik 
Tulis Srikuncoro 
Dusung Giriloyo 

Kabupaten Bantul 
/ PROMOTIF: 

Jurnal Kesehatan 

Baiq Novia 
Chandraswara & 
Muchamad Rifai 

(2021) 

Penelitian ini 
bertujuan 

untuk 
mengetahui 
hubungan 
antar usia, 

jarak 
penglihatan, 
masa kerja 

dengan 
kelelahan mata 

a. Usia 
b. Jarak 

penglihata 
c. Masa kerja 
d. Kelelahan 

mata 

Cross-sectional 
Study 

Hasil uji statistik 
menunjukkan nilai p-
value usia sebesar 
0,265 (p-value >0,05) 
yang artinya tidak ada 
hubungan antara usia 
dengan keluhan 
kelelahan mata, nilai 
p-value jarak 
penglihatan sebesar 
0,028 (p-value < 0,05) 
yang artinya ada 
hubungan antara 

Tidak ada 
hubungan antara 
usia dengan 
keluhan kelelahan 
mata, ada 
hubungan antara 
jarak penglihatan 
dan masa kerja 
dengan keluhan 
kelelahan mata 
pada pembatik di 
industri batik tulis 
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No Judul/Jurnal Penulis/Tahun Tujuan  Variabel Metode Hasil Kesimpulan 
Masyarakat. Vol.11 

No.01 
masa kerja dengan 
keluhan kelelahan 
mata pada pembatik 
di industry batik tulis 
Srikuncoro Dusun 
Giriloyo, Bantul. 

Srikuncoro Dusun 
Giriloyo, Bantul 

5. Implementasi 
Standar Intensitas 
Penerangan untuk 

Meningkatkan 
Kualitas Sulam 

Karawo / Jambura 
Journal of 

Electrical and 
Electronics 

Engineering. Vol.4 
No.1 

Lanto 
Mohammad 
kamil Amali 

(2022) 

Tujuan 
penelitian pada 

penelitian ini 
yaitu 

menerapkan 
standar 

intensitas 
penerangan 
270 lux pada 
ruang kerja 
Pengrajin 

karawo 

Intensitas 
penerangan 

Studi lapangan 
dan 

implementasi 
penerapan 
intensitas 

penerangan  

Hasil pengukuran di 
tiga ruang kerja 
perajin karawo 
menunjukkan bahwa 
intensitas 
penerangannya tidak 
memenuhi standar 
intenitas penerangan 
yang 
direkomendasikan, 
seluruh ruangan 
memiliki persentase 
intensitas penerangan 
berkisar 4,89%-
77,78% atau kurang 
dari 270 lux baik 
pengukura di pagi, 
siang, sore maupun 
malam hari. Adapun 
hasil desain dan 
implementasi tata 

Uraian pada hasil 
dan pembahasan 
dapat disimpulkan 
bahwa hasil 
pengukuran di tiga 
ruang kerja perajin 
karawo 
menunjukkan 
bahwa intensitas 
penerangannya 
tidak memenuhi 
standar intenitas 
penerangan yang 
direkomendasikan. 
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No Judul/Jurnal Penulis/Tahun Tujuan  Variabel Metode Hasil Kesimpulan 
letak lampu 
penerangan pada 3 
responden ruang 
kerja perajin karawo 
adalah memasang 
lampu LED @25 Watt 
Cooldayligt dengan 
arus cahaya 2500lm 
dimana masingmasing 
ruang kerja 
responden dipasang 
lampu sebanyak 4 
buah dengan 
konfigurasi Zig Zag, 
sehingga setiap saat 
dapat menghasilkan 
intensitas penerangan 
sebesar 270 lux. 

6. Hubungan 
Penerangan di 

Tempat Kerja dan 
Karakteristik 

Pekerja dengan 
Keluhan Kelelahan 
Mata pada Penjahit 

Bordir di Cv.X 
Bangil-Pasuruan / 

Dhita 
Makhsunah 

Purwaningtyas 
(2021) 

Untuk 
mengetahui 
hubungan 

penerangan 
dan 

karakteristik 
dengan 
keluhan 

kelelahan mata 

a. Gangguan 
kesilauan 

b. Dekorasi 
ruangan 

c. Gangguan 
bayangan 

d. Intensitas 
penerangan 

Cross-sectional 
Study 

Hasil pengukuran 
penerangan 
menunjukkan bahwa 
intensitas penerangan 
baik umum maupun 
lokal masih di bawah 
Nilai Standar. Kualitas 
penerangan 
ditunjukkan oleh 

Terdapat hubungan 
yang signifikan 
antara penerangan 
di tempat kerja dan 
karakteristik 
pekerja dengan 
kelelahan mata. 
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No Judul/Jurnal Penulis/Tahun Tujuan  Variabel Metode Hasil Kesimpulan 
Medical 

Technology and 
Public Health 

Journal. Vol.5 No.1 

pada Penjahit 
Bordir di Cv.X 

Bangil-
Pasuruan 

e. Keluhan 
kelelahan 
mata 

sebagian besar 
pekerja mengalami 
gangguan kesilauan, 
gangguan bayangan 
dan ketidaksesuaian 
dekorasi  tempat  
kerja.  Hasil  uji  
statistik  
menunjukkan  bahwa  
nilai  p  semua variabel 
> α (0,05). 

7. Hubungan Usia, 
Lama Bekerja dan 

Durasi Kerja 
dengan Keluhan 
Kelelahan Mata 
pada Penjahit 
Sektor Usaha 
Informal di 

Kecamatam Banda 
Sakti Kota 

Lhokseumawe / 
Jurnal Averrous. 

Vol.5 No.2 

Nora Maulina & 
Laila Syafitri 

(2019) 

Penelitian ini 
bertujuan 

untuk 
mengetahui 

hubungan usia, 
lama bekerja 

dan durasi 
kerja dengan 

keluhan 
kelelahan mata 
pada Penjahit 
Sektor Usaha 
Informal di 
Kecamatam 
Banda Sakti 

a. Usia 
b. Lama 

bekerja 
c. Durasi kerja 
d. Keluhan 

kelelahan 
mata 

Cross-sectional 
Study 

Hasil penelitian 
didapatkan penjahit 
yang mengalami 
kelelahan mata 
sebanyak 66,7%, 
gambaran usia 
penjahit yang 
terbanyak adalah 26 
sampai 35 tahun 
(35%), lama kerja 
terbanyak adalah 
diatas 3 tahun 
(68,3%), dan durasi 
kerja terbanyak 
adalah 3 sampai 7 jam 
perhari (73,3%). 

Kesimpulan pada 
penelitian ini tidak 
terdapat hubungan 
usia, lama bekerja 
dan durasi kerja 
dengan keluhan 
kelelahan mata 
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No Judul/Jurnal Penulis/Tahun Tujuan  Variabel Metode Hasil Kesimpulan 
Kota 

Lhokseumawe 
Analisis statistik 
menggunakan uji chi 
square menunjukkan 
p value > 0,05. 
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F. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Diketahuinya faktor apa saja yang berhubungan dengan 

asthenopia pada pengrajin karawo di Desa Ulapato A Kecamatan 

Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui hubungan usia dengan keluhan asthenopia pada pengrajin 

karawo di Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo 

b. Mengetahui hubungan masa kerja dengan keluhan asthenopia pada 

pengrajin karawo di Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru Kabupaten 

Gorontalo 

c. Mengetahui hubungan lama kerja dengan keluhan asthenopia pada 

pengrajin karawo di Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru Kabupaten 

Gorontalo 

d. Mengetahui hubungan sikap kerja dengan keluhan asthenopia pada 

pengrajin karawo di Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru Kabupaten 

Gorontalo 

e. Mengetahui hubungan jarak mata pada objek dengan keluhan 

asthenopia pada pengrajin karawo di Desa Ulapato A Kecamatan Telaga 

Biru Kabupaten Gorontalo 

f. Mengetahui hubungan penerangan dengan keluhan asthenopia pada 

Pengrajin karawo di Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru Kabupaten 

Gorontalo 

g. Mengetahui hubungan riwayat penyakit sebelumnya dengan keluhan 

asthenopia pada pengrajin karawo di Desa Ulapato A Kecamatan Telaga 

Biru Kabupaten Gorontalo 
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G. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan 

dan memperluas wawasan bagi peneliti dalam bidang Kesehatan 

dan Keselamatan Kerja, khususnya yang berkaitan dengan 

asthenopia (kelelahan mata). 

2. Bagi Pekerja 

Menambah pengetahuan pekerja mengenai kelelahan kerja 

yang berpotensi memicu gangguan kesehatan dan kinerja pekerja. 

3. Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian dapat menjadi masukan untuk menambah 

wawasan dalam penanganan asthenopia ataupun tindakan 

pencegahan, bagi semua mahasiswa Kesehatan sebagai sumber 

ilmu dan informasi.
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjaun Umum Tentang Anatomi dan Fisiologi Mata  

Mata merupakan salah satu panca indra yang ada pada manusia 

yang menyesuiakan jumlah cahaya yang masuk secara kontras. 

Terdapat beberapa struktur dan komponen beserta fungsinya untuk 

memusatkan objek yang dekat maupun yang jauh dan menghasilkan 

gambar yang diantarkan ke otak secara langsung (Nurvan, 2019). Oleh 

karena itu, dibutuhan ilmu untuk mengetahui struktur serta fungsi 

system penglihatan, yaitu ilmu anatomi dan fisiologis. Anatomi 

merupakan ilmu yang mengurai dan memotong bentuk susunan tubuh, 

sehingga didapatkan bagian-bagian tubuh dan keterkaitan antara 

bagian tubuh satu dengan lainnya. Sedangkan fisiologi adalah ilmu yang 

mempelajari fungsi dari tiap-tiap jaringan atau bagian dari tubuh 

(Handayani, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Anatomi Mata Manusia 
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Berdasarkan ilmu anatomi, mata manusia terbagi menjadi dua 

bagian yaitu bagian dalam dan luar. Berikut merupakan struktur dari 

bagian mata beserta fungsinya masing-masing bagian: 

1. Bagian Dalam 

a. Konjungtifa, berfungsi untuk melindungi kornea dari gesekan, 

memberikan perlindungan pada sclera dan memberi pelumasan pada 

bola mata (Untari et al., 2023). 

b. Sclera, berfungsi untuk melindungi bola mata dari kerusakan mekanis 

dan enjadi tempat melekatnya bola mata. 

c. Kornea, berfungsi sebagai pelindung mata agar tetap bening dan bersih, 

kornea ini dibasahi oleh air mata yang berasal dari kelenjar air mata. 

d. Koroid, berfungsi memberi nutrisi ke retina dan badan kaca, kemudian 

mencegah refleksi internal cahaya.  

e. Iris, iris mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata dan dikendalikan 

oleh saraf. 

f. Pupil, berfungsi sebagai tempat untuk mengatur banyak sedikitnya 

cahaya yang masuk kedalam mata. Pupil adalah tempat lewatnya 

cahaya menuju retina. 

g. Lensa, berfungsi memfokuskan pandangan dengan mengubah bentuk 

lensa. Lensa juga berperan penting dalam pembiasan cahaya.  

h. Retina, berfungsi untuk menerima cahaya dan mengubahnya menjadi 

impuls saraf dan menghantarkan impuls ke saraf optik. 

i. Aqueous Humor, atau cairan berair yang terdapat dibalik kornea yang 

berfungsi untuk menjaga bentuk kantong depan bola mata.  

j. Vitereus Humor, badan bening ini terletak dibelakng lensa yang 

berfungsi menyokong lensa dan menolong dalam menjaga bentuk bola 

mata. 

k. Bintik kuning, berfungsi untuk menerima cahaya dan meneruskan ke 

otkak. 
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l. Saraf Optik, berfungsi untuk meneruskan sebuah rangsang cahaya 

hingga ke otk, semua informasi yang akan dibawa oleh saraf nantinya 

diproses di otak dan dengan demikian kita bisa melihat suatu benda. 

m. Otot Mata, otot-otot yang melekat pada mata, yaitu: 

 

 

                  Gambar 2. 2 Otot-otot Mata Manusia 

 

1) Superios & Inferior Rectus, yang berfungsi mengangkat kelopak 

mata 

2) Obliques Inferior (otot lingkar mata), yang berfungsi untuk 

menutup mata. 

3) Inferior Rectus (otot sekitar mata), yang berfungsi menggerakkan 

bola mata ke bawah dan kedalam. 

4) Medial Rectus (otot disekitar mata), yang berfungsi untuk 

menggerakkan mata dalam (bola mata). 

5) Obliques superior, yang berfungsi memutar mata ke atas, ke bawah 

dan keluar.  

2. Bagian Luar 

a. Bulu Mata, berfungsi untuk melindungi mata dari benda-benda asing. 
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b. Alis Mata (Supersilium), berfungsi mencegah masuknya air atau 

keringat dari dahi ke mata. 

c. Kelopak Mata (Palpebra), verfungsi sebagai pelindung mata sewaktu-

waktu kalau ada gangguan pada mata (menutup dan membuka mata). 

d. Kelenjar Air Mata, berfungsi untuk menghasilkan air mata yang 

bertugas untuk menjaga mata agar tetap lembab (tidak kekeringan). 

(Sumiyati, 2021) 

B. Tinjauan Umum Tentang Kelelahan Pada Mata 

1. Definsi Kelelahan mata 

Menurut Hanum dalam (Asnel & Kurniawan, 2020b) kelelahan 

mata merupakan ketegangan pada mata yang disebabkan oleh 

gangguan indera penglihatan dalam jangka waktu yang lama yang 

biasanya disertai dengan kondisi pandanganyang tidak nyaman. 

Kelelahan mata dikenal sebagai tegang mata atau astenopia, yaitu 

kelelahan ocular atau ketegangan pada organ visual dimana terjadi 

gangguan pada mata dan sakit kepala berhubungan dengan 

pengguna mata secara intensi.  

Asthenopia atau kelelahan mata adalah ketidaknyamanan 

periocular, kantuk dan rasa lelah pada mata yang diakibatkan 

dengan penggunaan mata secara intensif terutama dengan jarak 

yang dekat (Refayanti et al., 2022) 

Kelelahan mata merupakan gagguan yang dialami mata karena 

otot-ototnya yang dipaksa bekerja terutama saat harus melihat 

objek dekat dalam jangka waktu yang lama. Kelelahan mata 

disebakan oleh stress yang terjadi pada fungsi penglihatan. Stress 

pada otot akomodasi dapat terjadi saat seseorang berupaya untuk 

melihat objek berukuran kecil dan pada jarak yang dekat dalam 

waktu yang lama (Purwaningtyas, 2021). 

 



27 
 

 
 

2. Mekanisme Terjadinya Kelelahan Mata 

Proses melihat dimulai ketika sebuah benda memantulkan 

cahaya dan cahaya tersebuta masuk ke dalam mata melalui kornea, 

pupil, lensa dan akhirnya cahaya dipusatkan di retina (Wolkoff, 

2020). Pupil atau manik mata berfungsi mengatur cahaya yang 

masuk secara mengecil apabila cahaya terlalu terang atau melebar 

apabila cahaya kurang/meredup. Pupil bekerja seperti diafragma 

pada kamera. Lensa mengatur agar bayangan dapat jatuh tepat di 

retina. Retina atau selaput jala merupakan jaringan tipis di sebelah 

dalam bola mata. Pada retina mata terdapat jutaan sel saraf yang 

dikenal sebagai sel batang dan sel kerucut. Di retina cahaya 

tersebut diubah muatan-muatan listrik yang kemudian dikirip ke 

otak melalui saraf optik atau saraf penglihatan untuk diproses. 

Hasil dari kerja otak inilah membuat kita dapat melihat benda. 

Selain itu, fungsi dari sel batang adalah membuat kita mampu 

melihat dalam keadaan cahaya agak gelap, sedangankan sel 

kerucut membantu kita untuk melihat detail saat terang, misalnya 

membaca dan melihat warna (Friedman & Kaiser, 2021). 

Kelelahan mata disebabkan oleh stress yang terjadi pada fungsi 

penglihatan. Stress pada otot yang berfungsi sebagai akomodasi 

dapat terjadi ketika seseorang berupaya untuk melihat objek 

berukuran kecil dan pada jarang yang dekat dalam waktu yang 

lama. Pada kondisi demikian, otot-otot mata akan bekerja secara 

terus-menerus dan lebih dipaksakan. Ketegangan otot-otot 

pengakomodasi (korpus siliaris) makin besar sehingga terjadi 

peningkatan asam laktat yang mengakibatkan terjadinya kelelahan 

mata, stress pada retina dapat terjadi bila ada kontras yang 

berlebihan dalam penglihatan dan waktu melihat yang cukup lama 

(Friedman & Kaiser, 2021). 

3. Keluhan Kelelahan Mata 
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Kelelahan visual disebabkan oleh kelemahan mata atau 

penglihatan, akibat kelainan visual atau ocular daripada faktor 

ekstrinsik (lingkungan). Sheppard dan Wolffsohn mendefinisikan 

kelelahan visual sebagai “ketegangan fisiologis atau stress akibat 

berlebihan pengarahan tenaga pada system visual” (Souchet et al., 

2023). 

Gejala kelelahan mata dapat diidentifikasi melalui indikator 

perasaan subjektif dan objektif. Perasaan subjektif mencakup 

berbagai macam gejala seperti, mata pegal, sakit kepala dan 

kelelahan. Onho dan Ukai mengemukakan bahwa perasaan 

subjektif termasuk deskripsi seperti kesulitan fokus, penglihatan 

kabur, mata terasa seperti berpasir, kesuliatan dalam penglihatan 

dekat dan kesulitan dalam penglihatan jauh  (Y. Wang et al., 2019). 

Ketika pekerja melihat objek bercahaya pada jarak dekat secara 

kontinu (terus-menerus) dalam jangka waktu tertentu, 

meyebabkan mata harus berakomodasi dalam jangka waktu yang 

panjang. Kelelahan mata karena lama paparan yang terlalu lama 

akan menyebabkan daya pekerja yang mengalami kelelahan mata 

adalah mata terasa mengantuk dan berair (Sheikh et al., 2020).  

Gejala yang dapat muncul karena kelelahan mata yaitu mata 

berair, mata terasa perih, mata tegang, pandangan kabur, 

penglihatan rangkap, mata mengantuk, mata berdenyut, mata 

terasa gatal/kering, mata kesulitan fokus, ketajaman mata 

menurun dan kesulitan fokus (Maisal et al., 2020). Apabila mata 

mengalami ketidaknyamanan dan kelelahan yang terus menerus 

maka akan berpotensi menimbulkan sakit kepala dan tentu saja 

efisiensi kerja yang buruk (Park et al., 2019). 

Diagnosis asthenopia dibuat berdasarkan ananesis dan 

pemeriksaan fisik. Pada penelitian ini diagnosis dapat dilihat dari 

adanya gejala-gejala sepertu mata terasa tegang atau berat, 
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penglihatan menjadi kabur, mata dirasakan sakit, sakit kepala, 

penglihatan ganda, mata terasa gatal, kelopak mata berkedut, mata 

terasa panas atau perih, sulit untuk memfokuskan penglihatan atau 

berkonsentrasi, mata berair, mata terasa lelah, perubahan 

terhadap penglihatan warna, mata merah dan sakit pada leher dan 

punggung. Untuk diagnosis lebih lanjut dapat dilakukan dengan 

cara pemeriksaan mata yang lebih komprehensif seperti 

pemeriksaan fisik mata (Aldrich, 2021). Gejala ketidaknyamanan 

visual seperti gangguan kinerja membaca, kepekaan cahaya, 

diplopia dan distorsi persepsi mungkin juga dialami oleh orang 

dengan asthenopia (Moldovan et al., 2020) 

Menurut (Friedman & Kaiser, 2021) bahwa keluhan mata dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Keluhan visual, terjadi karena mata mengalami gangguan untuk 

memfokuskan bayangan pada retina. Mata menjadi sensitif terhadap 

cahaya. Kelelahan ini akan menyebabkan penglihatan ganda atau 

kabur. 

b. Keluhan okuler, merupakan keluhan seperti mata terasa tidak nyaman, 

panas, sakit, cepat lelah, merah dan berais 

c. Kelelahan umum lainnya yang sering dikeluhkan akibat kelelahan mata 

adalah rasa sakit kepala, sakit pinggang, punggung dan vertigo. 

Keluhan kelelahan mata juga dikemukakan oleh (Untari et al., 

2023) sebagai berikut: 

a. Sakit di sekitar mata 

b. Iritasi mata (mata perih, merah dan mengeluarkan air mata) 

c. Penglihatan seolah ganda (double vision) 

d. Penurunan daya akomodasi 

e. Menurunnya kecepatan persepsi, kepekaan terhadap kontras dan 

ketajaman penglihatan. 
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Keluhan tersebut terjadi apabila iluminasi (penerangan) tempat 

kerja berkurang dan pekerja yang mengalami kelainan refraksi mata 

tidak dikoreksi. Jika persepsi visual mengalami stress tanpa disertai 

efek local pada otot akomodasi atau retina, maka kondisi ini bisa 

menimbulkan kelelahan pada saraf mata (Chandraswara & Rifai, 2021). 

4. Pandangan Islam Tentang Asthenopia 

Ayat dan hadits dibawah ini menjelaskan pentingnya berlaku 

adil kepada diri sendiri. Tubuh memiliki hak atas dirinya dirinya 

seperti dipenuhi gizinya, dijaga kebersihannya dan tubuh 

mendapatkan istirahat setelah beraktivitas. Apabila sikap adil 

sesuai ajaran islam diterapkan dengan baik akan memberikan 

dampak yang baik, salah satunya untuk kesehatan mata 

(Sukmayanti, 2022). 

Mata merupakan bagian dari panca indera yang sangat penting 

dibandingkan indera lain. Para ahli mengatakan, jalur utama 

informasi 80% melalui mata. oleh sebab itu dikatakan mata sangat 

penting untuk dijaga. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. 

An-Nahl ayat 78: 

ۙ ِ لَعلََّكُمِْ جَعلََِ لَكُمُِ السَّمْعَِ وَالْبَْصَارَِ وَالْفَْـِٕدةََِ  هٰت كُمِْ لَِ تعَْلَمُوْنَِ شَيْـًٔاِ  وَّ نِْ  بطُُوْنِ  امَُّ  وَاٰللُِّ اخَْرَجَكُمِْ م  

 تشَْكُرُوْنَِ ٧٨  )النحل/16 :78(

Terjemahnya  

“Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan 

tidak mengetahui sesuatu pun dan Dia menjadikan bagi kamu 

pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur”. 

(An-Nahl/16:78)  

 

Syaikh abu Bakar jabir Al-jazairi dalam Aisarut tafasir bahwa 

“Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam 

keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa” ini adalah kenyataan 

yang tidak bisa diingkari, Allah-lah yang telah mengeluarkan kita 

dari perut ibu kita setelah Dia membentuk kita di dalam rahim dan 

menumbuhkan kita, hingga menjadi seorang manusia, lalu 
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mengizinkan kita untuk dilahirkan, maka lahirlah kita dan kita 

keluar tanpa mengetahui apa pun. Ini adalah ayat yang 

menunjukkan kekuatan, ilmu, dan pengaturan ilahi, apakah 

berhala-berhala itu bisa melakukan hal ini? Tentu jawabannya 

“Tidak”. kemudian Allah memberikan kepada kita pendengaran, 

penglihatan, dan hati sebagai nikmat yang lain, karena jika bukan 

karena hal itu niscaya kita tidak akan bisa mendengar, melihat, 

tidak pula berpikir, dan kehidupan kita menjadi tidak berarti, 

karena lebih baik tidak ada dari pada hidup dengan kondisi seperti 

ini. Firman-Nya “Agar kalian bersyukur.” Inti dari rahasia 

kenikmatan ini. Allah menjadikan kita dapat mendengar, melihat, 

dan berpikir untuk dapat mengemban beban, dengan perintah dan 

larangan, agar kita mengikuti-Nya dengan mentaati perintah dan 

menjauhi larangan. Inilah bentuk syukur yang diminta dari kita, 

dan syukur adalah sebuah kebaikan, karena ia adalah perbekalan 

untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat (Azhari et al., 

2017). 

Upaya yang dapat dilakukan agar mencegah dan mengurangi 

terjadinya kelelahan mata dalam islam salah satunya adalah 

berlaku adil terhadap diri sendiri. Berikut salah satu hadits yang 

berkaitan dengan berlaku adil terhadap diri sendiri: 

“Sesungguhnya tubuhmu punya hak atas dirimu. Kedua matamu 

memiliki hak atas dirimu” (HR. Bukhari dan Muslim). 

Selain hadist diatas, QS. An-Nahl ayat 90 juga menjelaskan Allah 

memerintahkan manusia untuk berlaku adil terhadap dirinya 

sendiri: 

حْسَانِ  ب الْعَدْلِ  يَأمُْرُِ اٰللَِّ ا نَِّ ۞  وَالْبَغْي ِ وَالْمُنْكَرِ  الْفَحْشَاۤءِ  عَنِ  وَيَنْهٰى الْقرُْبٰى ذ ى وَا يْتاَۤئِ  وَالْ 

ظُكُمِْ  (90 :16/النحل ) ٩٠ تذَكََّرُوْنَِ لَعلََّكُمِْ يَع 

Terjemahnya 

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, 

dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang 
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perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi 

pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat”. (An-Nahl/16:90) 

C. Tinjauan Umum Tentang Variabel yang Diteliti 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kelelahan mata 

yaitu faktor internal yang berupa usia, jenis kelamin, pengalaman kerja 

dan jarak saat bekerja serta faktor eksternal yang berupa pencahayaan 

dan lama bekerja (Wirgunatha & Adiputra, 2019). Berikut merupakan 

variabel-variabel independen pada penelitian : 

1. Usia 

Usia adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan 

suatu benda atau makhluk baik yang hidup maupun yang mati. 

Seiring pertumbuhan usia pada manusia, manusia akan mengalami 

penurunan fungsi indra, termasuk mata. Kemampuan mengubah 

daya fokus mata disebut akomodasi. Dengan bertambahnya usia 

lensa akan kehilangan sebagian kemampuan akomodasinya. Lensa 

yang hampir kehilangan semua kemampuan akomodasinya 

disebut presbiopia atau mata tua. Presbiopia biasa terjadi pada usia 

40 tahun (Asnel & Kurniawan, 2020b). 

Menurut Guyton dan Hal pada usia 45 tahun kebutuhan 

terhadap cahaya 4 kali lebih besar. Pada usia ini seseorang akan 

mengalami kesulitan dalam memfokuskan penglihatannya yang 

disebabkan oleh presbiopia. Hal ini merupakan sesuatu yang 

normal karena disebabkan oleh lensa didalam mata (Asnel & 

Kurniawan, 2020b). 

Usia lanjut menyebabkan kemampuan otot siliari untuk 

berakomodasi menjadi berkurang. Lensa kehilangan 

elasitilitasnya, daya lenting berkurang, sehingga tidak dapat 

memfokuskan bayangan sebuah benda yang berada dekat dengan 

mata. Akibatnya lensa mata tidak dapat menebal dan menipis 
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dengan sempurna. Oleh karena itu penderita mata tua tidak dapat 

melihat benda terlalu jauh atau terlalu dekat dan juga pada usia tua 

berisiko tinggi mengalami kelelahan mata. Berbeda dengan usia 

tua, usia muda memiliki kebutuhan cahaya yang lebih sedikit 

dibandingkan dengan usia yang lebih tua (Putra et al., 2021b). 

Semakin lama seseorang bekerja dengan meningkatnya usia 

maka akan terjadi degenerasi yang berupa kerusakan jaringan, 

penggantian jaringan menjadi jaringan parut, pengurangan 

jaringan sehingga hal tersebut meyebabkan stabilitas pada tulang 

dan otot menjadi berkurang (Adriansyah et al., 2019). 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2009) 

mengkategorikan usia atau umur bedasarkan: 

a. Berusia 0 sampai dengan 5 Tahun merupakan Masa Balita 

b. Usia 5 sampai dengan 11 Tahun merupakan Masa Kanak-kanak 

c. Usia 12 sampai dengan 16 tahun merupakan Masa Remaja Awal 

d. Usia 17 sampai dengan 25 Tahun merupakan Masa Dewasa Awal 

e. Usia 26 sampai dengan 35 tahun merupakan Masa Dewasa Akhir 

f. Usia 36 sampai dengan 45 tahun merupakan Masa Dewasa Akhir 

g. Usia 46 sampai dengan 55 tahun merupakan Masa Lansia Awal 

h. Usia 56 sampai dengan 65 tahun merupkan Masa Lansia akhir 

i. Seseorang dengan usia 65 Tahun keatas masuk Masa Manula 

2. Jenis Kelamin 

Jenis kelamin adalah perbedaan antara perempuan dengan laki-

laki secara biologis sejak seorang itu dilahirkan. Perbedaan biologis 

dan fungsi biologis dan fungsi biologis laki-laki dan perempuan 

tidak dapat dipertukarkan diantar keduanya, dan fungsinya tetap 

dengan laki-laki dan perempuan yang ada di muka bumi 

(Mindayani et al., 2022). Seperti pada fakta lapangan yang sering 

kita temui saat ini,  banyak sekali tenaga kerja bagian lapangan 

yang sering kita temui saat ini, banyak sekali tenaga kerja bagian 
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lapangan pada umumnya didominasi oleh laki-laki, sedangkan 

pada bagian kantor suatu perusahaan pada umumnya didominasi 

oleh wanita. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ferusgel (2022) 

bahwa perempuan lebih cepat mengalami kelelahan kerja 

dibanding laki-laki (Ferusgel et al., 2022). 

Hal tersebut bukanlah merupakan suatu kebetulan, melainkan 

adanya berbagai macam pertimbangan yang dilakukan oleh sebuah 

perusahaan berkaitan dengan spesifikasi dari masing-masing 

gender atau jenis kelamin. Faktor jenis kelamin ikut menentukan 

tingkat partisipasi dan produktivitas seseorang dalam bekerja. 

Tetapi pada umunya laki-laki akan lebih produktif untuk pekerjaan 

yang mengandalkan kekuatan fisik. Namun dalam keadaan tertentu 

kadang produktivitas perempuan bisa lebih tinggi daripada laki-

laki, dikarenakan perempuan lebih teliti, sabar dan tekun (Bunga et 

al., 2021). 

3. Masa Kerja dan Lama Kerja 

Faktor kecelakaan kerja bisa disebabkan oleh faktor tidak 

langsung yaitu faktor pekerjaan dan faktor individu. Faktor 

pekerjaan yaitu lama kerja atau memperpanjang waktu kerja lebih 

dari kemampuan kerja, yang mengakibatkan penurunan 

produktivitas kerja serta cenderung untuk terjadinya kelelahan 

kerja dan akan mengarah untuk terjadinya kecelakaan kerja. 

Sedangkan faktor individu salah satunya ada masa kerja. Masa 

kerja merupakan lamanya pekerja tersebut bekerja disuatu tempat. 

Semakin lama masa kerja yang dimiliki pekerja akan berdampak 

negatif bagi pekerja dikarenakan adanya rasa bosan atau merasa 

tidak nyaman berada dilingkungan kerja. Dengan adanya sikap 

seperti ini akan memberikan peluang terjadinya kelelahan dalam 

bekerja, yang mengarah untuk terjadinya kecelakaan kerja di 

lingkungan kerja (Asnel & Kurniawan, 2020b) 
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Masa kerja diartikan sebagai jangka waktu seseorang yang telah 

bekerja pada kantor, badan dan sebagainya. Masa kerja merupakan 

dimulainya waktu seseorang melakukan pekerjaanya sampai saat 

ini, sehingga kurun waktu tersebut dapat diartikan sebagai 

lamanya masa kerja seseorang (Mardikaningsih, 2020) .  

Adapun klasifikasi masa kerja beradasrkan Handoko (2010) yaitu: 

a. Masa kerja dengan kurun waktu kurang atau sama dengan 3 Tahun 

merupakan kategori baru. 

b. Masa kerja dengan waktu lebih dari 3 Tahun merupakan kategori lama. 

Syarat untuk lamanya waktu kerja menurut undang-undang tenaga 

kerja No.25 Tahun 1997 Pasal 100 Ayat 2 yaitu: 

a. Waktu keja untuk siang hari 

1) Untuk 6 hari kerja dalam sepekan adalah 7 jam dalam sehari atau 

42 jam dalam sepekan. 

2) Untuk 5 hari kerja dalam sepekan adalah 8 jam dalam sehari atau 

40 jam dalam sepekan. 

b. Waktu kerja untuk malam hari 

1) Untuk 6 hari kerja dalam sepekan adalah 7 jam dalam sehari atau 

42 jam dalam sepekan 

2) Untuk 5 hari kerja dalam sepekan adalah 7 jam dalam sehari atau 

35 jam dalam sepekan. 

4. Jarak Mata pada Objek 

Jarak penglihatan terhadap objek kerja merupakan faktor risiko 

kelelahan mata. Penglihatan dengan jarak yang dekat memerlukan 

derajat koordinasi dan pengeluaran energy yang tinggi. Semakin 

dekat jarak penglihatan maka akan semakin sering juga mata 

berakomodasi dan konvergensi sehingga bisa menyebabkan 

kelelahan otot mata (Chandraswara & Rifai, 2021). 

Ketika objek di retina menjadi kabur, system penglihatan 

berupaya untuk meningkatkan ketajaman dengan akomodasi. Mata 
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melakukan akomodasi atau perubahan bentuk lensa untuk melihat 

benda dengan fokus. Akomodasi dilakukan oleh otot ciliary, yaitu 

otot kecil yang melekat pada lensa. Saat otot ini berkontaksi, lensa 

mata menjadi lebih tebal dan objek menjadi terlihat leboh dekat. 

Saat otot ini berelaksasi, lensa mata menjadi lebih tipis dan objek 

terlihat leboh jauh. Saat mata melihat objek maka mata melakukan 

kegiatan akomodasi. Hal ini bertujuan agar mata dapat melihat 

objek dengan jelas. Ketika melihat objek dengan jarak yang jauh 

maupun dengan jarak yang dekat mata akan berakomodasi. 

Kegiatan akomodasi yang dilakukan oleh otot mata ini dapat 

menyebabkan kelelahan mata. Kejadian ini dapat terjadi sebagai 

akibat dari akomodasi yang tidak efektif hasil dari otot mata yang 

lemah dan tidak stabil (Hidayani et al., 2020) 

Titik terjauh yang dapat dilihat dengan jelas disebut sebagai titik 

jauh, sedangkan titik terdekt ketika dapat melihat objek dengan 

jelas disebut sebagai titik dekat. Orang yang memiliki mata dalam 

keadaan normal saat melihat sebuah objek di dekatnya maka 

lensanya akan menebal. Jika dalam waktu yang lama melihat objek 

yang dekat maka akan menyebabkan ketegangan otot ciliary 

sehingga dapat mengakibatkan kelalahan mata. Semakin jauh obek 

yang dipandang maka semakin kecil kelelahan mata akibat 

akomodasi (Hidayani et al., 2020)  

5. Penerangan  

a. Pengertian Penerangan  

Pencahayaan atau penerangan adalah kepadatan dari suatu 

berkas cahaya yang mengenai suatu permukaan. Cahaya mempunyai 

panjang gelombang yang berbeda-beda dalam spectrum yang tampak 

(cahaya Nampak) yaitu kira-kira 380-780 (Alfonso, 2022). Penerangan 

merupakan salah satu faktor penting dalam perancangan ruang untuk 

menunjang kenyamanan pengguna. Ruang yang dengan penerangan 
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atau pencahayaan yang baik dapat mendukung aktivitas yang 

dilakukan di dalamnya (Fleta, 2021).  

Pencahayaan atau penerangan adalah faktor yang penting untuk 

menciptakan lingkungan kerja yang baik. Lingkungan kerja yang baik 

akan dapat memberikan kenyamanan dan meningkatkan produktivitas 

pekerja. Efisiensi kerja seorang operator ditentukan pada ketepatan 

dan kecermatan saat melihat dalam bekerja, sehingga dapat 

meningkatkan efektifitas kerja, serta keamanan kerja yang lebih besar 

(M. Amin et al., 2019). 

Pencahayaan atau penerangan adalah faktor yang penting untuk 

menciptakan lingkungan kerja yang baik. Lingkungan kerja yang baik 

akan dapat memberikan kenyamanan dan meningkatkan produktivitas 

pekerja. Efisiensi kerja seorang operator ditentukan pada ketepatan 

dan kecermatan saat melihat dalam bekerja, sehingga dapat 

meningkatkan efektifitas kerja, serta keamanan kerja yang lebih besar 

(Guntur & Putro, 2017). 

b. Jenis-jenis Penerangan 

1) Penerangan Alami 

Pencahayaan alami adalah pemanfaatan cahaya yang berasal 

dari benda penerang seperti matahari, bulan dan bintang sebagai 

penerang ruang. Karena berasal dari alam, cahaya alami memiliki 

sifat tidak menentu, tergantung pada iklim, musim dan cuaca. 

Diantara seluruh sumber cahaya alami, matahari memiliki kuat 

sinar yang paling besar sehingga keberadaanya sangat bermanfaat 

dalam penerangan dalam ruang. Cahaya matahari yang digunakan 

untuk penerangan interior disebut dengan daylight. Penerangan 

atau pencahayaan alami merupakan cahaya yang bersumber dari 

matahari. Pencahayaan alami dibutuhkan karena manusia 

memerlukan kualitas cahaya alami. Fungsi pencahayaan alami 
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yaitu dapat meminimalisir penggunaan energy listrik (Fleta, 

2021).  

2) Penerangan Buatan 

Pencahayaan buatan adalah pencahayaan yang berasal dari 

sumber cahaya buatan manusia yang dikenal dengan lampu atau 

luminer. Pada cuaca yang kurang baik dan malam hari, 

pencahayaan buatan sangat dibutuhkan. Perkembangan teknologi 

sumber cahaya buatan memberikan kualitas pencahayaan buatan 

yang memenuhi kebutuhan manusia. Penerangan atau 

pencahayaan buatan yaitu pencahayaan yang dihasilkan oleh 

cahaya selain cahaya matahari. Pencahayaan buatan sangat 

diperlukan apabila posisi ruangan sulit dicapai oleh cahaya alami 

atau saat pencahayaan alami tidak mencukupi (Fleta, 2021).  

Jenis-jenis lampu yang digunakan dalam pencahayaan buatan 

ada yaitu golongan lampu pijar dan lampu berpendar: 

a) Lampu pijar  

Lampu pijar (incandescent lamp).Cahaya lampu pijar 

berasal dari kawat halus yag berpijar, cahayanya mengandung 

banyak unsur-unsur warna merah dan kuning. Oleh karena itu 

lampu pijar tidak tepat bila digunakan untuk pencahayaan yang 

membutuhkan pengenalan warna atau pencocokan warna 

misalnya pada pabrik-pabrik kosmetik, konveksi dan pabrik 

tekstil. Lampu pijar juga tidak tepatbila digunakan dalam ruang 

kerja akrena menimbulkan cahaya panas. Hal ini dapat di lihat 

pada kap lampu yang bisa mencapai temperatur 60°C bahkan 

lebih. Apabila lampu pijar dipasang terlalu dekat dengan kepala, 

maka panas yang dipancarakan angsung dari kawat pijar akan 

mengakibatkan rambut menjadi rontok dan sakit kepala (Alfonso, 

2022). 

b) Lampu berpendar 
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Lampu berpendar (fluorescence/neon/TL) Lampu ini 

umumnya disebut lapu neon. Neon sebagai sumber cahaya buatan, 

berasal dari tenaga listrik yang diubah menjadi pancaran cahaya 

melalui media gas argon atau merkuri. Cahaya yang dihasilkan 

lebih efektif dibandingkan dengan lampu pijar. Output lampu neon 

bisa mencapai 3-4 kali lebih besar dari lampu lain dengan daya 

listrik yang sama. kontruksi lampu neon pada bagian dalam tabung 

diberi lapisan yang dapat merubah pancaran cahaya ultra violet 

yang disebabkan oleh arus listrik. Warna cahaya bisa berubah-

ubah tergantung pada komposisi lapisan. Output cahaya yang 

tinggi dan tahan lama merupakan keuntungan utama dari 

penggunaan lampu neon. Keuntungan lainnnya lampu neon 

memiliki intensitas cahaya yang rendah dan cahaya yang 

menyilaukan sangat minim (Alfonso, 2022). 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerangan  

1) Desain sistem pencahayaan, faktor ini berpengaruh terhadap 

penyebaran cahaya ke seleuruh ruangan.  

2) Distribusi cahaya, faktor ini berpengaruh terhadap penyebaran 

cahaya. Jika ditribusi sumber cahaya tidak merata, maka akan 

menimbulkan sudut dan bagian ruangan yang gelap. 

3) Pemantulan cahaya, pemantulan cahaya dari langit-langit 

terganrung dari warna dan finishing. Pemantulan cahaya ini tidak 

berlaku pada system pencahayaan langsung, tetapi sangat penting 

pada pencahayaan tidak langsung. 

4) Ukuran ruangan, ruangan yang luas akan lebih efisien dalam 

pemanfaatan cahaya daripada ruangan yang sempit. 

5) Utilitas cahaya, utilitas cahaya yaitu presentase cahaya dari 

sumber cahaya  yang secara nyata mencapai  dan menerangi 

benda-benda yang perlu diterangi. 
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6) Pemeliharaan desain dan sumber cahaya, apabila pemeliharaan 

desain dan sumber cahaya tidak baik, misalnya penuh debu, maka 

akan mempengaruhi pencahayaan yang dihasilkan. (Alfonso, 

2022) 

d. Nilai Ambang Batas Penerangan  

Adapun standar tingkat pencahayaan berdasarkan Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 Tentang 

Standard dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan  Kerja Industri untuk 

kegiatan Industri dan Kerajinan-Tekstil yaitu sebagai berikut: 

No Jenis Area, Pekerjaan/Aktivitas INTENSITAS (Lux) 
1. Ruang pengeringan 100 

2. Area dan zona kerja di bath, bale 

opening 

200 

3. Proses pemintalan (carding), mencuci, 
menyetrika, proses devilling, 
menggambar, menyisir (combing), 
mengukur (sizing), card cutting, 
prespinning, jute and hemp spinning 

300 

4. a. Penggulungan (spinning, plying, 
reeling,winding) 

b. Warping, menenun (weaving), 
menjalin/mengepang (braiding), 
merajut (knitting) 

c. Finishing, pencelupan (dyeing) 
d. Pencetakan kainotomatis 
e. Pembuatan topi 

500 

5. a. Menjahit (sewing) dan merajut 
halus (fineknitting) 

b. Desain manual, menggambar pola 

750 

6. a. Burling, picking,trimming 
b. Pemerikasaan warna, pemeriksaan 

kain 

1000 

7. Invisible mending 1500 

            Sumber : (Kemenkes, 2016) 

e. Intensitas pencahayaan  
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Terdapat 2 aspek yang perlu diperhatikan tentang pencahayaan, 

yaitu: 

1. pencahayaan yang suram ( intensitas pencahayaan rendah)  

2. Pencahayaan yang intensitasnya berlebihan (kelebihan cahaya). 

Keadaan lingkungan tempat kerja yang suram atau gelap yang akan 

disebabkan oleh kurangnya pencahayaan atau keadaan lampu yang 

menyilaukan, permukaan tempat kerja (bangku) yang memiliki daya 

refleksi (pantulan) tinggi adalah umum, dan banyak di jumpai, yang 

kepada tenaga kerja mengakibatkan penglihatannya lebih rumit dan 

sukar. Tidak ada suatu yang dapat menggantikan kemampuan, namun 

pemandangan lingkungan tempat kerja yang suram adalah suatu yang 

menakutkan bagi tenaga kerja yang ingin menghasilkan pekerjaan yang 

baik. Pencahayaan adalah faktor lingkungan kerja yang termasuk 

dalam lingkungan kerja yang termasuk dalam faktor resiko. Oleh 

karenanya sama seperti faktor lingkungan yang lain (seperti kadar 

debu yang banyak, intensitas bising yang tinggi, panas yang berlebihan, 

radiasi yang tidak mengion, apabila intensitas pencahyaan tidak 

memadai (suram ataupun menyilaukan), maka dapat menyebabkan 

produktivitas tenaga kerja menurun atau menjadi rendah. (Pompano et 

al., 2019) 

6. Riwayat Penyakit 

Jenis-jenis penyakit mata yang dapat menyebabkan menurunya 

kemampuan akomodasi mata antara lain katarak dan glaucoma. 

Jika mata dengan penyakit tersebut digunakan terlalu lama untuk 

melihat dekat maka kemampuan akomodasi menjadi lemah. 

Akibatnya, kemampuan melihat berkurang sehingga penglihatan 

terlihat kabur. Penyakit bukan dari jenis penyakit mata yang dapat 

menurunkan kemampuan akomodasi yaitu hipertensi. Pada 

penderita hipertensi lebih sering ditemukan adanya sumbatan 

pada vena retina. Selain itu sistem metabolisme tubuh yang 
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terganggu, karena diabetes dapat menyebabkan perubahan pada 

lensa dalam mekanisme aldose-reduktase dalam jangka panjang 

akan menyebabkan kekeruhan pada lensa dan menurunkan 

kemampuan akomodasi mata (D. Amin, 2019). 

Menurut (Riadyani & Herbawani, 2022) bahwa gangguan mata 

atau riwayat penyakit mata memiliko risiko terjadinya keluhan 

kelelahan mata seperti: 

a. Miopia 

Miopia atau yang lebih sering disebut dengan istilah rabun jauh 

merupakan kondisi gangguan penglihatan berupa gangguan refraksi, 

dimana saat melihat objek dekat individu dapat melihat dengan jelas, 

tetapi saat melihat objek yang jauh tampak kabur. Miopia terjadi 

apabila bola mata terlalu panjang atau kornea terlalu cembung 

sehingga cahaya yang masuk ke mata jatuhnya tidak tepat di retina 

sehingga objek yang jauh terlihat kabur (Musiana et al., 2020).  

Pekerja yang memiliki riwayat rabun jauh, mengalami kelelahan 

fisik, nyeri bahu, dan nyeri leher lebih berisiko terjadi mata kering 

selama bekerja. Kejadian mata kering ini menyebabkan pekerja tidak 

nyaman saat tersorot cahaya pada alat sehingga menyebabkan 

kelelahan mata lebih sering dibanding pekerja yang tidak mengalami 

kejadian mata kering (Riadyani & Herbawani, 2022) 

b. Hipermetropia (rabun dekat) 

Kelainan Hipermetropia atau rabun dekat merupakan keadaan 

gangguan kekuatan pembiasan mata dimana sinar sejajar jauh tidak 

cukup dibiaskan sehingga titik fokusnya terletak di belakang retina. 

Pada hipermetropia sinar sejajar difokuskan di belakang makula lutea 

(Witjaksono & Parida, 2019). 

c. Astigmatisma (silinder)  

Astigmatisme merupakan kondisi dimana sinar cahaya tidak 

direfraksikan dengan sama pada semua meridian. Jika mata 
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astigmatism melihat gambaran palang, garis vertikal dan horizontalnya 

akan tampak terfokus tajam pada dua jarak pandang yang berbeda. 

Astigmatisme dapat menyebabkan gangguan terhadap kehidupan serta 

pekerjaan sehari-hari, seperti distorsi bidang visual atau adanya 

gambaran kabur pada semua jarak, fotofobia, ketidaknyamanan pada 

mata, serta kesulitan mengemudikan kendaraan bermotor di malam 

hari Mata astigmatisme bisa dianggap berbentuk seperti bola sepak 

yang tidak memfokuskan sinar pada satu titik tapi banyak titik (Nabila 

& Ikhsani, 2021). 

d. Katarak 

Katarak merupakan penurunan progresif kejernihan lensa mata. 

Lensa menjadi keruh atau berwarna putih abu-abu dan ketajaman 

penglihatan menjadi berkurang. Katarak terjadi apabila protein-

protein lensa yang secara normal transparan terurai dan mengalami 

koagulasi (Ayuni, 2022).  

7. Sikap Kerja 

Sikap kerja merupakan penilaian kesesuaian antara alat kerja 

dan digunakan oleh pekerja dengan ukuran yang ditentukan. Sikap 

kerja yang alami mengacu pada postur kerja dimana berbagai 

bagian tubuh menyimpang dari postur alami, seperti mengangkat 

tangan, menekuk punggung dang mengangkat kepala. Semakin 

jauh bagian tubuh dari pusat gravitasi maka semakin tinggi risiko 

ketidaknyamanan pada sistem moskuloskeletal. Sikap kerja yang 

tidak wajar umumnya disebabkan oleh tuntutan tugas atau beban 

kerja, alat kerja dan karakteristik tempat kerja yang tidak sesuai 

dengan kemampuan dan keterbatasan pekerja (Saputra, 2020). 

Sikap kerja adalah salah satu penyebab kelelahan yang 

merupakan suatu gambaran tentang posisi badan dalam 

melakukan suatu pekerjaan. Sikap kerja yang tidak sesuai dalam 

bekerja dapat menyebabkan adanya peningkatan beban kerja 
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sehingga pekerja tidak mampu mengerahkan kemampuan secara 

optimal (Allo & Yanti, 2023). Postur atau posisi kerja yang tidak 

ergonomis akan membuat pekerja melakukan sikap terpaksa 

dalam melakukan pekerjaanya (Mallapiang et al., 2021). 

Terdapat tiga macam sikap dalam bekerja antara lain, sikap 

kerja duduk, sikap kerja berdiri dan sikap kerja berdiri setengah 

duduk atau membungkuk: 

a. Sikap kerja duduk 

Posisi duduk memiliki tingkat stabilitas fisik yang tinggi dan 

bekerja lebih dari 2 jam dapat mengurangi kelelahan dan keluhan 

subjektif. Selain itu, pekerja dapat mengontrol gerakan tungkai dan 

kaki. Pada sisi lain, bekerja dalam posisi duduk lama dapat 

menyebabkan penurunan tonus otot perut dan kelengkungan tulang 

belakang yang dapat dengan mudah membuat pekerja lelah. 

b. Sikap kerja berdiri 

Sikap kerja berdiri memiliki pembebanan yang berpusat pada 

kaki sehingga dapat mengakibatkan kaki tidak mampu menahan berat 

badan tubuh untuk waktu yang lama. 

c. Sikap kerja berdiri setengah duduk (membungkuk) 

Saat melakukan aktivitas kerja dengan menggunakan posisi 

duduk dan posisi berdiri secara bergantian adalah posisi kerja yang 

baik, namun posisi duduk yang lebih baik dibandingkan posisi berdiri. 

Hal tersebut karena saat melakukan aktivitas kerja dengan posisi 

duduk sebagian berat tubuh akan disanggah oleh tempat duduk. Selain 

itu, posisi duduk pekerja dapat mengontrol kekuatan kaki dalam 

melakukan pekerjannya, walaupun harus tetap memberi ruang yang 

cukup pada kaki agar dapat bekerja dengan nyaman. (Cristiyanti, 2022) 
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D. Tinjauan Umum Tentang Karawo 

1. Sejarah Karawo 

Sulaman karawo merupakan seni kerajinan tangan yang “unik 

dan khas”. Sulam karawo berasal dari kata “karawo”, yang terdiri 

dari kata ka atau kakayita yang artinya saling mengait, ra atau 

tanteya yang artinya berantai serta kata wo atau wowoalo, yang 

berarti berkaitan di pinggiran lubang kain. Sejak abad ke 17 

Kerajinan karawo sudah dikenal di Gorontao. Kerajinn ini dibuat 

oleh wanita pingitan di desa, dimana karawo ini berfungsi sebagai 

hiasan pada rok atau blus. Proses pembuatan karawo tidak mudah, 

untuk membuat karawo ini dibutuhkan ketelatenan perajin, 

kejelian, ketelitian serta kepekaan, karena kerajinan ini murni 

dilakukan oleh perajin tanpa bantuan teknologi apapun baik mulai 

dari desain, mengiris bahan, mencabut benang, mengerawang, dan 

menyulam (Amali, 2022). 

Karawo adalah sulaman tradisional yang merupakan 

kerajinan tangan yang sudah turun-temurun dari abad 17 sekitar  

tahun  1713.  Sulaman  karawo berasal  dari  kata  mokarawo  yang  

diartikan  mengiris  atau  melubang. Penamaan  ini  sesuai  dengan  

teknik  pembuatan  sulaman  karawo  dimana serat  benang  pada  

kain  sebagai  media sulaman akan diiris atau dilubangi dengan 

cara mencabut serat benang pada media kain yang akan digunakan 

(Amali, 2019). 

Menurut Imam Nawawi “pekerjaan paling baik adalah 

pekerjaan yang dikerjakan dengan tangan sendiri”. Jika pekerjaan 

adalah pertanian, maka pertanian merupakan pekerjaan paling 

baik karena dihasilkan dari tangannya sendiri, di dalamnya 

terdapat unsur “tawakkal” serta kemanfaatan yang dapat 

dirasaakn manusia dan hewan yang ada di sekitarnya. Ibnu 

Mundzir berpendapat “pekerjaan paling utama yang dihasilkan 
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dengan jerih payah sendiri adaalh jika pekerjaan itu dilakukan 

dengan ikhlas” sesuai dengan sabda Rasulullah SAW: “sebaik-

sebaiknya pekerjaan adalah pekerjaan jerih payah seorang pekerja 

jika dilakukan dengan ikhlas” (al-Asqalani, t.th. Juz. IV: 304) dalam 

(Walian, 2019). 

2. Jenis Karawo 

Terdapat dua jenis karawo yaitu karawo manila dan karawo ikat.  

a. Karawo manila dibuat dengan teknik mengisi benang sulam secara 

berulang sesuai dengan motif yang sudah ada. 

b. Karawo ikat yaitu dilakukan dengan cara mengikat bagiang-bagian 

yang telah diiris dan dicabut serat benangnya mengikuti motif yang 

telah dibuat. (Sudana, 2022) 

3. Kegunaan karawo 

Karawo tidak hanya dibuat dalam bentuk baju tetapi kain 

karawo juga dapat digunakan untuk berbagai macam barang yang 

dihiasi sulaman kain tersebut. Barang-barang yang dibuat dengan 

menggunakan kain karawo yaitu seperti tas, sapu tanga, dasi, 

kopiah, taplak meja, sprei, tatakan gelas, topi bahan rotan, mukena 

dan kipas (Sudana, 2022). 

4. Manfaat Karawo 

a. Karawo sebagai sarana interaksi sosial 

Seni karawo sebagai sarana interaksi sosial merujuk pada 

kontribusi seni karawo dalam menjaga harmonisasi sosial melalui 

interaksi antar individu yang terjadi saat proses produksi. Di situ 

pekerja seni karawo saling berkomunikasi untuk mengintensifkan 

harmonisasi ikatan sosialnya. 

b. Karawo sebagai sarana eksistensi 

Seni karawo sebagai sarana eksistensi diri memandang kemahiran 

dalam membuat karya-karya seni karawo yang indah sebagai prestasi 

yang membuat seseorang dihargai dan sering diberi kesempatan untuk 
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tampil di ruang-ruang publik bergengsi, seperti fashion busana karawo, 

pameran, seminar, festival karawo dan sejenisnya. Kesempatan 

tersebut dianggap sebagai ajang aktualisasi diri untuk menunjukkan 

identitas pribadi atas pencapaian (prestasi) yang diraih untuk 

meningkatkan kepercayaan diri dan mencapai tujuan hidup yang lebih 

besar.  

c. Karawo sebagai media pendidikan 

Seni karawo sebagai media pendidikan merupakan kontribusi seni 

karawo dalam mencapai tujuantujuan pendidikan yang esensial. 

Sebagai media pendidikan, pembelajaran keterampilan seni karawo di 

sekolahsekolah formal tidak dimaksudkan untuk menjadikan peserta 

didik perajin profesional, tetapi sebagai wahana untuk membentuk 

berbagai karakter positif (tekun, disiplin, tanggung-jawab) yang 

berguna bagi masa depannya dalam menjalani berbagai profesi. 

d. Karawo sebagai penggerak perekonomian 

Sebagai seni layanan publik, fungsi ekonomi (komoditas) sering 

dijadikan tolok ukur bagi kesuksesan pembuatan seni karawo, yakni 

terserapnya produk oleh pasar. Sebagai penggerak ekonomi 

mengakumulasi semua keunggulan seni karawo yang dimanfaatkan 

sebagai daya saing, dengan membangun jejaring sosial antara produsen 

(pekerja seni karawo), pemerintah, pengusaha, dan pengguna, dalam 

ranah produksi, promosi, distribusi, dan konsumsi produk-produk seni 

karawo. 

e. Karawo sebagai identitas budaya 

Karawo sebagai identitas budaya merupakan hasil konstruksi yang 

dilakukan secara verbal, visual dan hukum. Secara verbal (kebahasaan) 

dilakukan dengan memopulerkan istilah karawo (Bhs. Gorontalo, agar 

ketika mendengar istilah tersebut orang langsung tahu bahwa seni 

karawo berasal dari Gorontalo. Konstruksi secara visual dilakukan 

dengan menciptakan motif-motif baru yang diadaptasi dari kekhasan 
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simbolsimbol budaya lokal Gorontalo, sehingga dengan melihat motif 

itu orang segera tahu daerah asalnya. Konstruksi identitas secara 

hukum dilakukan dengan mengajukan paten ke Dirjen HKI untuk 

mendapat pengakuan secara hukum terhadap seni karawo sebagai 

kesenian tradisonal Gorontalo. Dengan cara demikian, seni karawo 

akhirnya muncul sebagai identitas budaya lokal Gorontalo. (Sudana, 

2022) 

5. Motif-motif Karawo 

Pada umumnya, kain karawo memiliki motif yang terinspirasi 

dari alam bentuk geometris. Tentu saja setiap motif memiliki 

filosofi sendiri yang mendasarinya. Beberapa motif karawo dan 

pengertiannya yang biasa diaplikasikan pada kain karawo, antara 

lain: 

a. Motif pahangga (hierarki kekuasaan) 

 

 

 

 

 

b. Motif pohon pinang (lurus dan jujur) 
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c. Motif mahkota (berguna bagi orang lain) 

 

 

 

 

d. Motif buaya (hukum dan nasehat) 

e. Motif tali atau simpul (persaudaraan) 

f. Motif kelapa (kemuliaan dan keteguhan) 

g. Motif gula aren (status tinggi) 

h. Motif gapura (religious) 

i. Motif janur (pemimpin yang cinta rakyat) 

j. Motif pisang (semangat memberi sumbangsih dalam hidup) 

k. Motif tebu (hangat dan ekspresif) (Sudana, 2019) 
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E. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 3Kerangka Teori 

Sumber: Teori Suma’mur (1996) 
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F. Kerangka Konsep 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 4 Kerangka Konsep 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatitf dengan 

pendekatan analitik observasional dan desain studi cross-sectional. 

Studi cross-sectional adalah adalah suatu penelitian dimana variabel 

independen atau faktor penyebab atau faktor risiko dan variabel 

dependen atau faktor akibat atau faktor efek dikumpulkan pada saat 

bersamaan. Dalam penelitian cross-sectional peneliti melakukan 

observasi atau pengukuran variabel pada satu saat tertentu yang 

artinya bahwa tiap subjek hanyalah diobservasi satu kali saja dan 

pengukuran variabel subjek dilakukan pada saat pemeriksaan. Dalam 

penelitian cross-sectional peneliti tidak melakukan tindak lanjut 

terhadap pengukuran yang dilakukan (Adiputra et al., 2021). 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ulapato A Kecamatan Telaga 

Biru Kabupaten Gorontalo pada bulan Oktober-November Tahun 2023. 

Pengumpulan data akan dilakukan pada pengrajin karawo di Ulapato A 

Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. 

C. Populasi dan Sampel penenelitian 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini sebayak 51 pengrajin karawo yang 

ada di Ulapato A Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. 

2. Sampel 

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode Total Sampling 

yaitu seluruh jumlah populasi sama dengan jumlah sampel 
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penelitian. Jadi jumlah sampel pada penelitian ini yaitu 51 sampel 

(Sugiyono, 2019). 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang di ambil sendiri secara 

langsung oleh peneliti berupa data-data dan keluhan pekerja di 

lokasi tempat penelitian dengan menggunakan kuesioner, 

wawancara dan data-data lainnya yang dapat digunakan sebagai 

sumber data primer pada penelitian ini. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari tempat penelitian 

seperti data gambaran umum lokasi penelitian dan lainlain. Selain 

itu data sekunder juga diperoleh dari buku referensi, skripsi, jurnal 

dan bersumber dari internet yang dapat memperkuat keakuratan 

penelitian ini. 

E. Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan dan analisis data akan dilakukan secara komputerisasi 

dengan menggunakan program Ms.Excel dan SPSS. 

1. Teknik Pengolahan  

 

a. Editing  

Proses ini dilakukan setelah data dikumpulkan maka akan 

dilakukan edit untuk meneliti apakah data yang telah dikumpulkan 

sudah lengkap terisi atau belum. Selain itu, editing juga dilakukan untuk 

memeriksa kebenaran data. 
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b. Coding 

Kegiatan yang dilakukan untuk memberi kode atau scoring pada 

jawaban responden untuk memudahkan pada saat proses entry data. 

c. Entry  

Setelah dilakukan koding, selanjutnya menginput data pada 

masing-masing variabel untuk dilakukan analisis data. 

d. Cleaning  

Pada tahap ini akan dilakukan pengecekan kembali terhadap 

data yang sudah dientry untuk memastikan apakah saat memasukkan 

data terjadi kesalahan atau tidak. Data yang missing akan dibersihkan 

sehingga dapat dilakukan proses analisis. 

2. Analisis Data 

a. Analisis Univariat 

Variabel yang akan diteliti dalam analisis univariat ini meliputi 

karakteristik responden, setiap variabel independen dan variabel 

dependen. Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

distribusi frekuensi dari setiap variabel yang diteliti. 

b. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat merupakan sebuah analisis yang digunakan 

untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yaitu variabel 

dependen dan variabel independen, dalam penelitian ini analisis 

bivariat yang dilakukan dengan menggunakan uji Chi-Square. Menurut 

Stang (2018) uji Chi-Square digunakan apabila terdapat dua sampel 

bebas dengan skala dependen yaitu nominal (Stang, 2018). 

F. Penyajian Data 

Data yang telah dianalisis selanjutnya akan disajikan dalam 

bentuk table, yaitu tabel frekuensi (one-way tabulation) dan cross 

tabulation (two-way tabulation). Tabel frekuensi disajikan untuk 
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analisis univariat, sedangkan cross tabulation digunakan untuk analisis 

bivariat. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Secara geografis Desa Ulapato A merupakan salah satu dari 191 

Desa di Kabupaten Gorontalo. Desa Ulapato A terletak di sebelah barat 

dari ibukota Kecamatan dengan luas wilayah ± 426,25 Ha (±8,7 km2) 

pada ketinggian ±18 m di atas permukaan laut (DPL). Suhu rata-rata 

harian berkisar antara 27°Cc-32°Cc. Curah hujan rata-rata 2.500 

mm/tahun. Keadaan topografi di dominasi oleh kemiringan 15-40° 

dengan jenis tanah yang sering mengalami erosi, sedangkan kondisi 

dan struktur utama geologi adalah patahan yang berpotensi 

menimbulkan gerakan tektonik sehingga menyebabkan rawan bencana 

alam seperti gempa bumi, gerakan tanah, erosi serta pendangkalan dan 

banjir. 

Desa Ulapato A terbagi menjadi 4 ( empat ) dusun, yaitu Dusun 

I Palituju, Dusun II Pangadaa, Dusun Hilingo dan Dusun IV Payango. 

Wilayah Desa Ulapato A disebelah Utara berbatasan dengan 

Desa   Ulapato B, disebelah Timur berbatasan dengan Desa Tinelo, 

disebelah Selatan berbatasan dengan Danau Limboto dan disebelah 

Barat berbatasan dengan Desa Timuato. Mata pencaharian masyarakat 

di Desa Ulapato A cukup bervariasi, ada yang berprofesi sebagai petani, 

peternak, nelayan, pedagang, buruh lepas, penjahit, sopir, pengemudi 

bentor, honorer, karyawan swasta, pensiunan, TNI/POLRI dan PNS. 

Sebanyak 2.666 jumlah penduduk di Desa lapato A, diantaranya 

terdapat 1.363 penduduk laki-laki, 1.303 perempuan dan terdapat 801 

jumah kepala keluarga. Prasarana pendidikan di Desa Ulapato A 

terdapat 2 bangunan Taman Kanak-kanak, 2 Sekolah Dasar (SD) dan 1 

Sekolah Menengah Pertama (SMP). Berdasarkan Data pendidikan 

Pemerintahan Desa Ulaptao A tahun 2023 bahwa terdapat 788 orang 

yang berstatus belum sekolah, 846 tamatan SD, 489 tamatan SLTP,  740 
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tamatan SMA, 43 tamatan DI/DII/DIII, 101 tamatan S1 dan 50 tamatan 

S2.  

B. Karakteristik Responden 

1. Umur Responden 

Distribusi frekuensi berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini. 

Tabel 4. 1 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Umur Responden  
pada Pengrajin Karawo di Desa Ulapato A Kecamatan Telaga 

Biru Kabupaten Gorontalo Tahun 2023 

Umur (Tahun) Frekuensi  Persentase (%) 

30-34 21 41,2 
35-39 10 19,6  
40-44 12 23,5  

45-50 8 15,7 

Total 51 100  

Sumber: Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 51 responden 

sebagian besar berada pada rentang umur 30-34 tahun yaitu 21 

(41,2%) dan paling sedikit berada pada umur 45-50 tahun 8 

(15,7%). 

2. Pendidikan Terakhir Responden 

Tabel 4. 2 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendidikan 
Responden pada Pengrajin Karawo di Desa Ulapato A 

Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Tahun 2023 

Pendidikan  Frekuensi  Persentase (%) 

               SD 12 23,5 
SMP 29 56,9 
SMA 10 19,6 

Total 51 100  

Sumber: Data Primer, 2023 

Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 51 responden 

sebagian besar tamatan SMP yaitu 29 (56,9%), kemudian terdapat 

12 (23,5%) tamatan SD dan 10 (19,6%) tamatan SMA. 
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3. Status Pernikahan Responden 

Tabel 4. 3 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Status 
Pernikahan Responden pada Pengrajin Karawo di Desa 
Ulapato A Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo 

Tahun 2023 

Status Pernikahan  Frekuensi Persentase (%) 

Menikah  49 96,1 
Tidak Menikah 2 3,9 

Total 51 100  

Sumber: Data Primer, 2023 
 

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden memiliki status pernikahan yaitu menikah 49 (96,1%) 

dan terdapat 2 (3,9%) responden yang tidak menikah. 

C. Analisis Univariat 

Analisis univariat merupakan analisis yang digunakan pada satu 

variabel dengan tujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi 

karakteristik dari variabel yang diteliti. Variabel penelitian yang akan 

dianalisis pada hasil penelitian ini terdapat umur, masa kerja, lama 

kerja, sikap kerja, jarak mata pada objek, peneranga, riwayat penyakit 

dan keluhan asthenopia. 
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1. Umur  

Tabel 4. 4 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Usia Responden 
pada Pengrajin Karawo di Desa Ulapato A Kecamatan Telaga 

Biru Kabupaten Gorontalo Tahun 2023 

Usia Frekuensi Persentase (%) 

Tidak Berisiko 43 84,3 

Berisiko 8 15,7 

Total 51 100 

    Sumber: Data Primer, 2023 
 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 51 responden sebagian 

besar memiliki umur yang tidak berisiko 43 (84,3%) dan terdapat 

8 (15,7%) responden yang memiliki umur yang berisiko. 

2. Masa Kerja 

Tabel 4. 5 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Masa Kerja 
Responden pada Pengrajin Karawo di Desa Ulapato A 

Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Tahun 2023 

Masa Kerja Frekuensi Persentase (%) 

Tidak Berisiko 18 35,3 

Berisiko 33 64,7 

Total 51 100 

    Sumber: Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari 51 responden 

terdapat 33 (64,7%) yang memiliki masa kerja yang berisiko dan 

18 (35,3%) memiliki masa kerja yang tidak berisiko. 

3. Lama Kerja 

Tabel 4. 6 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Lama Kerja 
Responden pada Pengrajin Karawo di Desa Ulapato A 

Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Tahun 2023 

Lama Kerja Frekuensi Persentase (%) 

Tidak Berisiko 45 88,2 

Berisiko 6 11,8 

Total 51 100 

    Sumber: Data Primer, 2023 
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Berdasarkan tabel 4.6 menujukkan bahwa dari 51 responden 

terdapat 45 (88,2%) responden yang memiliki lama kerja yang 

tidak berisiko dan terdapat 6 (11,8%) responden memiliki lama 

kerja yang berisiko. 

4. Sikap Kerja 

Tabel 4. 7 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Sikap Kerja 
Responden pada Pengrajin Karawo di Desa Ulapato A 

Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Tahun 2023 

Sikap Kerja Frekuensi Persentase (%) 

Ergonomis 12 23,5 

Tidak Ergonomis 39 76,5 

Total 51 100 

   Sumber: Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa dari 51 responden 

terdapat 39 (76,5%) memiliki sikap kerja yang tidak ergonomis dan 

12 (23,5%) responden memiliki sikap kerja yang ergonomis pada 

pengrajin karawo di Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru 

Kabupaten Gorontalo. 

5. Jarak Mata pada Objek 

Tabel 4. 8 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jarak Mata 
Responden pada Pengrajin Karawo di Desa Ulapato A 

Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Tahun 2023 

Jarak Mata pada Objek Frekuensi Persentase (%) 

Tidak Berisiko 40 78,4 

Berisiko 11 21,6 

Total 51 100 

Sumber: Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa dari 51 responden 

terdapat 40 (78,4%) responden memiliki jarak mata pada objek 

yang tidak berisiko dan 11 (21,6%) responden memiliki jarak mata 

pada objek yang berisiko pada pengrajin karawo di Desa Ulapato A 

Kecamatan Telaaga Biru Kabupaten Gorontalo. 
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6. Penerangan 

Tabel 4. 9 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Penerangan pada 
Pengrajin Karawo di Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru 

Kabupaten Gorontalo Tahun 2023 

Penerangan  Frekuensi Persentase (%) 

Memenuhi Syarat 31 60,8 

Tidak Memenuhi Syarat 20 39,2 

Total 51 100 

Sumber: Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa dari 51 responden 

terdapat 31 (60,8%) responden memiliki penerangan yang 

memenuhi syarat dan 20 (39,2%) responden memiliki penerangan 

yang tidak memenuhi syarat. 

7. Riwayat Penyakit 

Tabel 4. 10 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Riwayat 
Penyakit pada Pengrajin Karawo di Desa Ulapato A 

Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Tahun 2023 

Riwayat Penyakit Frekuensi Persentase (%) 

Tidak Ada Riwayat 45 88,2 

Ada Riwayat 6 11,8 

Total 51 100 

Sumber: Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa dari 51 responden 

sebagian responden tidak mmeiliki riwayat penyakit yaitu 45 

(88,2%) dan terdapat 6 (11,8%) responden yang memiliki riwayat. 

Tabel 4. 11 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Riwayat 
Penyakit pada Pengrajin Karawo di Desa Ulapato A 

Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Tahun 2023 

Jenis Riwayat Penyakit Frekuensi Persentase (%) 

Myopia (rabun jauh) 1 16,7 

Hipermetropia (rabun dekat) 5 83,3 

Total 6 100 

Sumber: Data Primer, 2023 
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Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa dari 6 responden 

yang memiliki riwayat penyakit mata, sebagian besar memiliki 

riwayat hipermetropia (rabun dekat) yaitu 5 (83,3%) dan terdapat 

1 (16,7%) responden yang memiliki riwayat myopia (rabun jauh). 

8. Keluhan Asthenopia 

Tabel 4. 12 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Keluhan 
Asthenopia pada Pengrajin Karawo di Desa Ulapato A 

Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Tahun 2023 

Keluhan Asthenopia Frekuensi Persentase (%) 

Tidak  40 78,4 

Ya  11 21,6 

Total 51 100 

    Sumber: Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan bahwa dari 51 responden 

sebagian besar responden tidak memiliki keluhan asthenopia yaitu 

40 (78,4%) dan terdapat 11 (21,6%) responden yang memiliki 

keluhan asthenopia. 

D. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan yang signifikan antara variabel independen dengan variabel 

dependen menggunakan uji chi-square. Adapun hasil analisis bivariat 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Usia dengan Keluhan Asthenopia 

Tabel 4. 13 Hubungan Usia dengan Keluhan Asthenopia pada 
Pengrajin Karawo di Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru 

Kabupaten Gorontalo Tahun 2023 

 
Usia  

Keluhan Asthenopia 

Ya Tidak  Total 
P-value 

n % n % n % 
Berisiko 6 75,0 2 25,0  8 100  

0,001 Tidak Berisiko  5 11,6 38 88,4 43 100 
Total  11 21,6 40 78,4 51 100  

Sumber: Data Primer, 2023 
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Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan bahwa dari 8 responden 

dengan usia berisiko dan memiliki asthenopia yaitu 6 (75,0%) dan 

tidak memiliki keluhan asthenopia  sebanyak 2 (25,0%) sedangkan 

dari 43 responden dengan usia tidak berisiko dan memiliki keluhan 

asthenopia yaitu 5 (11,6%) dan tidak memiliki keluhan asthenopia 

sebanyak 38 (88,4%). Hasil uji chi-square menunjukkan bahwa nilai 

p=0,001 atau p<0,05 sehingga dapat diinterpretasikan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara usia dengan keluhan 

asthenopia pada pengrajin karawo di Desa Ulapato A Kecamatan 

Telaga Biru  Kabupaten Gorontalo. 

2. Masa Kerja dengan Keluhan Asthenopia 

Tabel 4. 14 Hubungan Masa Kerja dengan Keluhan Asthenopia 
pada Pengrajin Karawo di Desa Ulapato A Kecamatan Telaga 

Biru Kabupaten Gorontalo Tahun 2023 

 
Masa Kerja  

Keluhan Asthenopia 

Ya  Tidak  Total 
P-value 

n % n % n % 
Berisiko 10 30,3 23 69,7 33 100  

0,072 Tidak Berisiko  1 5,6 17 94,4 18 100 
Total  11 30,3 40 78,4 51 100  

Sumber: Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan bahwa dari 33 responden 

dengan masa kerja yang berisiko dan memiliki keluhan asthenopia 

sebanyak 10 (30,3%) dan tidak memiliki keluhan asthenopia 

sebanyak 23 (69,7%) sedangkan dari 18 responden dengan masa 

kerja yang tidak berisiko dan memiliki keluhan asthenopia 

sebanyak 1 (5,6%) dan yang tidak memiliki keluhan asthenopia 

sebanyak yaitu 17 (94,4%). Hasil uji chi-square menunjukkan 

bahwa nilai p=0,072 atau p>0,05 sehingga dapat diinterpretasikan 

bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara masa kerja 

dengan keluhan asthenopia pada pengrajin karawo di Desa Ulapato 

A Kecamatan Telaga Biru  Kabupaten Gorontalo. 
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3. Lama Kerja dengan Keluhan Asthenopia 

Tabel 4. 15 Hubungan Lama Kerja dengan Keluhan Asthenopia 
pada Pengrajin Karawo di Desa Ulapato A Kecamatan Telaga 

Biru Kabupaten Gorontalo Tahun 2023 

 
Lama Kerja  

Keluhan Asthenopia 

Ya Tidak  Total 
P-value 

n % n % n % 
Berisiko 1 16,7 5 83,3 6 100 

1,000 Tidak Berisiko  10 22,2 35 77,8 45 100 
Total  11 21,6 40 78,4 51 100 

Sumber: Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.15 menunjukkan bahwa dari 6 responden 

dengan lama kerja yang berisiko dan memiliki keluhan asthenopia 

sebanyak 1 (16,7%) dan tidak memiliki keluhan asthenopia 

sebanyak  5 (83,3%) sedangkan dari 45 responden dengan lama 

kerja yang tidak berisiko dan memiliki keluhan asthenopia 

sebanyak 10 (22,2%) dan yang tidak memiliki keluhan sebanyak 35 

(77,8%). Hasil uji chi-square menunjukkan bahwa nilai p=1,000 

atau p>0,05 sehingga dapat diinterpretasikan bahwa tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara lama kerja dengan keluhan 

asthenopia pada pengrajin karawo di Desa Ulapato A Kecamatan 

Telaga Biru  Kabupaten Gorontalo. 

4. Sikap Kerja dengan Keluhan Asthenopia 

Tabel 4. 16 Hubungan Sikap Kerja dengan Keluhan Asthenopia 
pada Pengrajin Karawo di Desa Ulapato A Kecamatan Telaga 

Biru Kabupaten Gorontalo Tahun 2023 

 
Sikap Kerja  

Keluhan Asthenopia 

Ya  Tidak   Total 
P-value 

n % n % n % 
Tidak Ergonomis 9 16,7 30 76,9 39 100 

1,000 Ergonomis 2 23,1 10 83,3 12 100 
Total  11 21,6 40 78,4 51 100 

Sumber: Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.16 menunjukkan bahwa dari 39 responden 

dengan sikap kerja yang tidak ergonomis dan memiliki keluhan 
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asthenopia sebnayak 9 (16,7%) dan tidak mmemiliki keluhan 

asthenopia sebanyak 30 (76,9%) sedangkan dari 12 responden 

dengan sikap kerja yang ergonomis dan memiliki asthenopia 

sebanyak 2 (23,1%) dan tidak memiliki keluhan sebanyak 10 

(78,4%). Hasil uji chi-square menunjukkan bahwa nilai p=1,000 

atau p>0,05 sehingga dapat diinterpretasikan bahwa tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara sikap kerja dengan keluhan 

asthenopia pada pengrajin karawo di Desa Ulapato A Kecamatan 

Telaga Biru  Kabupaten Gorontalo. 

5. Jarak Mata pada Objek dengan Keluhan Asthenopia 

Tabel 4. 17 Hubungan Jarak Mata pada Objek dengan Keluhan 
Asthenopia pada Pengrajin Karawo di Desa Ulapato A 

Kecamatan TelagaBiru Kabupaten Gorontalo Tahun 2023 

 
Jarak Mata  

Keluhan Asthenopia 

Ya Tidak  Total 
P-value 

n % n % n % 
Berisiko 6 54,5 5 45,5 11 100 

0,007 Tidak Berisiko 5 12,5 35 87,5 40 100 
Total  11 21,6 40 78,4 51 100 

Sumber: Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.17 menunjukkan bahwa dari 11 responden 

dengan jarak mata yang berisiko dan memiliki keluhan asthenopia 

sebanyak 6 (54,5%) dan tidak memiliki keluhan asthenopia 

sebanyak 5 (45,5%) sedangkan dari 40 responden dengan jarak 

mata yang tidak berisiko dan memiliki keluhan asthenopia 

sebanyak 5 (12,5%) dan yang tidak memiliki keluhan sebanyak 35 

(87,5%). Hasil uji chi-square menunjukkan bahwa nilai p=0,007 

atau p<0,05 sehingga dapat diinterpretasikan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara jarak mata pada objek dengan 

keluhan asthenopia pada pengrajin karawo di Desa Ulapato A 

Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. 

6. Penerangan dengan Keluhan Asthenopia 
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Tabel 4. 18 Hubungan Penerangan dengan Keluhan 
Asthenopia pada Pengrajin Karawo di Desa Ulapato A 

Kecamatan TelagaBiru Kabupaten Gorontalo Tahun 2023 

 
Penerangan  

Keluhan Asthenopia 

Ya Tidak  Total 
P-value 

n % n % n % 
Tidak Memenuhi 
Syarat 

9 45,0 11 55,0 20 100 

0,002 
Memenuhi Syarat 2 6,5 29 93,5 31 100 
Total  11 21,6 40 78,4 51 100 

Sumber: Data Primer, 2023  

Berdasarkan tabel 4.18 menunjukkan bahwa dari 20 responden 

dengan penerangan yang tidak memenuhi syarat dan memiliki 

keluhan asthenopia sebanyak 9 (45%) dan yang tidak memiliki 

keluhan sebanyak 11 (55,0%) sedangkan dari 31 responden dengan 

peneranagan yang memenuhi syarat dan memiliki keluhan 

asthenopia sebanyak 2 (6,5%) dan yang tidak memiliki keluhan 

sebanyak 29 (93,5%). Hasil uji chi-square menunjukkan bahwa nilai 

p=0,002 atau p<0,05 sehingga dapat diinterpretasikan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antar variabel. 

7. Riwayat Penyakit dengan Keluhan Asthenopia 

Tabel 4. 19 Hubungan Riwayat Penyakit dengan Keluhan 
Asthenopia pada Pengrajin Karawo di Desa Ulapato A 

Kecamatan TelagaBiru Kabupaten Gorontalo Tahun 2023 

 
Riwayat 
Penyakit  

Keluhan Asthenopia 

Ya Tidak  Total 
P-value 

n % n % n % 
Ada 5 83,3 1 16,7 6 100 

0,001 Tidak Ada  6 61,3 39 86,7 45 100 
Total  11 21,6 40 78,4 51 100 

Sumber: Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.19 menunjukkan bahwa dari 6 responden 

dengan memiliki riwayat penyakit dan memiliki keluhan asthenopia 

sebanyak 5 (83,3%) dan tidak memiliki keluhan sebanyak 1 

(16,7%) sedangkan dari 45 responden dengan tidak memiliki 
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penyakit dan memiliki keluhan asthenopia sebanyak 11 (21,6%) 

dan yang tidak memiliki keluhan sebanyak 39 (86,7%). Hasil uji chi-

square menunjukkan bahwa nilai p=0,001 atau p<0,05 sehingga 

dapat diinterpretasikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

antara riwayat penyakit dengan keluhan asthenopia pada pengrajin 

karawo di Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru  Kabupaten 

Gorontalo. 

E. Pembahasan  

Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa dari 7 variabel 

independen yang diteliti terdapat 4 variabel yang berhubungan secara 

statistik dengan keluhan asthenopia pada pengrajin karawo di Desa 

Ulapato A Kecamatan Telaga Biru  Kabupaten Gorontalo. Variabel 

tersebut yaitu usia, jarak mata pada objek, penerangan dan riwayat 

penyakit. Sedangkan variabel yang tidak berhubungan secara statistik 

yaitu masa kerja, lama kerja dan sikap kerja. 

1. Hubungan Usia dengan Keluhan Asthenopia 

Menurut Suma’mur (2014) usia adalah proses menjadi tua yang 

disertai dengan kurangnya kemampuan kerja sebab perubahan-

perubahan pada alat-alat tubuh, sistem kardiovaskular dan 

hormonal. Semakin bertambah usia maka akan semakin mudah 

tenaga kerja mengalami kelelahan kerja. Faktor individu seperti 

usia dapat berpengaruh terhadap waktu reaksi dan perasaan lelah 

tenaga kerja (William & Mahacandra, 2023). 

National Aging Safety Database (NASD) mengatakan bahwa usia 

yang semakin lanjut akan mengalami kemunduran dalam 

kemampuan mata untuk mendeteksi lingkungan. Hal ini akan 

meningkatkan risiko kecelakaan (Alfonso, 2022).  



68 
 

 
 

Hasil analisis bivariat pada penelitian ini menunjukkan bahwa 

dari 11 responden yang mengalami keluhan asthenopia diantaranya 

terdapat 5 (11,6%) memiliki usia tidak berisiko dan 6 (75,0%) yang 

memiliki usia berisiko. Hasil analisis menggunakan uji chi-square 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

usia dengan keluhan asthenopia dengan nilai p=0,001 atau p<0,05, 

hal ini dikarenakan responden tersebut cenderung bekerja dengan 

jarak mata kurang dari 30 cm pada objek jahitan sehingga dapat 

terjadi stres pada otot akomodasi mata. Hal ini menunjukkan bahwa 

usia yang berisiko memiliki peluang yang besar untuk mengalami 

keluhan asthenopia. 

Usia ada hubungannya dengan keluhan asthenopia, sebab 

dengan bertambahnya usia maka mata seseorang akan mengalami 

penurunan fungsi indera, penurunan daya akomodasi mata serta 

otot-otot mata sulit dalam proses penebalan dan penipisan 

sehingga risiko mata akan mengalami kelelahan menjadi lebih 

tinggi. 

Manusia akan mengalami penurunan fungsi indera, termasuk 

mata seiring bertambahnya usia. Dengan bertambahnya usia maka 

lensa akan kehilangan sebagian kemampuan akomodasinya (Asnel 

& Kurniawan, 2020). Usia cukup menentukan keberhasilan dalam 

melakukan suatu pekerjaan, baik pekerjaan yang bersifat fisik 

maupun non fisik. Pada umumnya, pekerja yang berusia 45 tahun 

keatas mempunyai tenaga fisik yang lemah dan terbatas sehingga 

dapat menurunkan produktivitas, dan sebaliknya pekerja yang 

memiliki usia muda 20-45 tahun mempunyai kemampuan fisik 

yang kuat dan dapat meningkatkan produktifitas kerjanya (Maulina 

& Syafitri, 2019). 

Berbeda dengan orang yang memiliki usia muda karena mereka 

dengan usia muda memiliki daya akomodasi mata yang baik dan 
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otot-otot mata tidak sulit dalam menebal dan menipis sehingga 

cenderung mengalami kelelahan mata lebih sedikit (Pabala et al., 

2021). Pekerja dengan umur lebih dari 40 tahun akan lebih rentan 

terhadap penglihatan karena ketajaman penglihatan akan 

berkurang dengan bertambahnya usia (Firdani, 2020). 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pabala et al. 

(2021) bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara usia 

dengan kelelahan mata (asthenopia) p=0,011 pada penjahit 

Kelurahan Kuanino Kota Kupang. Begitupula dengan penelitian 

Rahayu & Basri (2019) bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

antara usia dengan kelelahan mata (p=0,021). Penelitian yang 

dilakukan oleh Sawaya et al. (2020) bahwa usia memiliki hubungan 

yang signifikan dengan asthenopia dan usia pada penelitian Sawaya 

juga merupakan faktor protektif. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasasti (2023) 

bahwa hasil analisis menunjukkan tidak adanya hubungan yang 

signifikan antara usia dengan asthenopia (p=0,542). Hasil ini juga 

berbeda dengan temuan Brau et al. (2020) bahwa tidak terdapat 

hubungan antara usia dengan kejadian asthenopia. 

Seseorang dengan usia tua memiliki 3,714 risiko mengalami 

kelelahan mata. Hal tersebut dikarenakan fungsi penglihatan 

mengalami penurunan sejalan dnegan bertambahnya usia 

seseorang dan kelelahan mata menjadi meningkat secara signifikan 

(Husein, 2022).  

Pertumbuhan usia dapat menyebabkan serabut-serabut lamel 

secara terus-menerus, sehingga lensa mata bertambah besar dan 

berkurang elastisitasnya, hal tersebut menyebabkan kontraksi otot 

siliar semakin melemah, sehingga kemampuan akomodasi pun 

menurun (Budiono, 2003). Bertambahnya usia mengakibatkan 

berkurangnya kelenturan lensa mata. Sedangakn usia muda yang 
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masih mudah memiliki daya akomodasi mata yang baik dan otot-

otot mata tidak sulit dalam menebal dan menipis sehingga 

kecenderungan mengalami kelelahan mata lebih sedikit (Laoli, 

2022).  

Semua makhluk hidup akan mengalami kemunduran dalam 

hidupnya sesuai dengan bertambah usianya. Begitupun juga dengan 

mata dapat mengalami perubahan kemunduran karena usia. 

Bertambahnya usia menyebabkan lensa mata berangsur-angsur 

kehilangan elastisitasnya dan mengalami kesulitan dalam melihat 

pada jarak dekat. Hal tersebut akan menyebabkan 

ketidaknyamanan penglihatan ketika mengerjakan sesuatu pada 

jarak dekat, demikian pula penglihatan jauh. Makin tua, jarak titik 

dekat makin panjang (Pando, 2022). 

2. Hubungan Masa Kerja dengan Keluhan Asthenopia 

Masa kerja merupakan waktu yang dihitung berdasarkan tahun 

pertama bekerja hingga saat penelitian dilakukan dan dihitung 

tahun. Masa kerja dapat memberikan dampak positif dan negatif 

bagi pekerja. Dampak positifnya yaitu apabila pekerja memiliki 

masa kerja yang lama maka akan memiliki banyak pengalaman 

dalam bekerja sedangkan dampak negatifnya yaitu semakin lama 

masa kerja maka semakin besar risiko pekerja mengalami penyakit 

akibat kerja (Anggraini et al., 2019). 

Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara masa kerja dengan keluhan 

asthenopia (p=0,072) pada pengrajin karawo di Desa Ulapato A 

Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. Hal ini disebabkan 

karena responden yang memiliki masa kerja yang berisiko 

cenderung tidak mengalami keluhan asthenopia 23 (69,7%), 

begitupun dengan responden yang memiliki masa kerja tidak 
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berisiko juga cenderung tidak mengalami keluhan asthenopia 17 

(94,4%). Hal tersebut menunjukkan bahwa masa kerja yang lama 

belum tentu dapat menyebabkan seorang pengrajin karawo 

mengalami keluhan asthenopia. 

Masa kerja tidak ada hubungannya dengan keluhan asthenopia, 

sebab meskipun seseorang memiliki masa kerja yang lama tetapi 

dengan lama kerja perhari yang tidak melewati anjuran maksimal 

jam kerja tidak akan membuat seseorang cepat mengalami 

kejenuhan dan kelelahan dalam bekerja.  

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Mindayani et al. (2022) bahwa tidak terdapat hubungan antara 

masa kerja dengan kelelahan mata pada penjahit di Kecamatan 

Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman dengan nilai p=0,077.  

Hal ini tidak sejalan dengan Anggraini et al. (2019) Bahwa 

semakin lama seseorang menekuni suatu pekerjaan seperti profesi 

penjahit maka semakin besar pula risiko terjadinya kelelahan mata 

pada penjahit tersebut. Pekerja yang bekerja lebih dari 3 tahun 

mempunyai risiko lebih cepat mengalami kelelahan mata 

dibandingkan dengan pekerja yang bekerja dengan masa kerja 

kurang dari 3 tahun (Chandraswara & Rifai, 2021), namun hal 

tersebut tidak sesuai dengan hasil penelitian ini bahwa masa kerja 

yang berisiko tidak memiliki hubungan dengan keluhan kelelahan 

mata. 

Masa kerja yang lama dapat membuat pekerja lebih 

berpengalaman dalam melakukan pekerjaan, namun juga dapat 

menimbulkan kelelahan dan kebosanan saat melakukan pekerjaan 

dan akan semakin besar kemungkinan untuk terpapar bahaya yang 

berasal dari lingkungan kerja (Firdani, 2020). Masa kerja akan 

mempengaruhi terjadinya kelelahan karena dengan masa kerja 

yang lebih lama akan membuat seseorang mengalami kebosanan 
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dalam pekerjaan tersebut dan akan menimbulkan kelelahan kerja 

(William & Mahacandra, 2023).  

Menurut Budiono, bahwa terdapat pengaruh positif dan negatif 

pada masa kerja seseorang. Pengaruh positif akan didapatkan 

apabila semakin lama seseorang bekerja maka akan berpengalaman 

dalm melakukan pekrjaanya tetapi sebaliknya akan memberikan 

pengaruh negative apabila semakin lama bekrja akan menimbulkan 

kelelahan dan kebosanan (Budiono, 2003). Lama pengalaman 

bekerja mempengaruhi kelelahan mata (Riadyani & Herbawani, 

2022). Namun dikatakan bahwa, walaupun pekerja memiliki masa 

kerja yang lama tetapi dapat menentukan tingkat kemampuan yang 

dimiliki pekerja, pekerja yang sudah nyaman dengan pekerjaanya 

maka tidak akan terlalu merasakan kelelahan (Mutmainnah et al., 

2021).  

Semakin lama seseorang bekerja maka semakin besar pula 

kemungkinan untuk mengalami penyakit yang dapat ditimbulkan 

dari pekerjaan tersebut, baik dari segi fisik maupun mental dan 

dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti kelelahan mata 

atau penyakit akibat kerja (Pando, 2022). 

Encyclopedia of Occupational and Safety, mengatakan bahwa 

terdapat keluhan gangguan pada mata rata-rata yang dirasakan 

pekerja setelah pekerja bekerja selama 3-4 tahun untuk pekerjaan 

yang membutuhkan ketelitian (Dewi et al., 2022). Pekerja yang 

bekerja lebih dari 3 tahun akan memiliki tingkat risiko yang lebih 

cepat mengalami kelelahan mata jika dibandingkan dengan para 

pekerja yang masa kerjanya kurang dari atau sam dengan tiga tahun 

(Zulkifli et al., 2019). 

3. Hubungan Lama Kerja dengan Keluhan Asthenopia  
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Hasil penelitian ini menunujukkan bahwa lama kerja dengan 

keluhan kelelahan mata (asthenopia) pada pengrajin karawo di 

Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo 

memiliki nilai p=1,000 yang artinya tidak terdapat hubungan yang 

signifikan diantara kedua variabel tersebut. Hal ini disebabkan 

karena dari 11 responden yang mengalami keluhan asthenopia 

terdapat 10 yang memiliki lama kerja 6 jam (tidak berisiko) dan 

hanya 1 responden yang memiliki lama kerja 8 jam (berisiko). 

Lama kerja tidak ada hubungannya dengan keluhan asthenopia, 

sebab sebagian besar responden memiliki lama kerja yang tidak 

berisiko atau <8 jam/hari, terlebih lagi apabila pekerjaan diselingi 

dengan peregangan tubuh maka tubuh tidak akan mudah 

mengalami ketegangan dan kelelahan otot.  

Hal ini sejalan dengan penelitian Purwaningtyas (2021) bahwa 

tidak terdapat hubungan antara lama kerja dengan kelelahan mata 

pada penjahit bordir di CV. X Bangil-Pasuruan dengan nilai p=0,440. 

Berberda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pabala et al. 

(2021) bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara lama kerja 

dengan kelelahan mata pada penjahit di Kelurahan Kuanino Kupang 

dengan nilai p=0,004. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Bunga et al. (2021) bahwa tidak terdapat hubungan antara jam 

kerja dengan kelalahan pada petugas kesehatan lapangan dompet 

dhuafa dengan nilai p=0,669).  

Sedangkan Tarwaka (2015) mengatakan bahwa dengan 

memperpanjang waktu kerja lebih dari 8 jam kerja yang telah 

ditetapkan akan menurunkan efisiensi kerja, meningkatkan 

kelelahan kerja, penyakit kerja dan kecelakaan di tempat kerja. 

Penelitian yang dilakukan di Toraja Utara dikatakan bahwa bekerja 

terlalu lama dengan menatap objek terlalu dekat dapat membuat 
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mata menjadi perih, sulit fokus dan terasa ada pembiasan pada 

mata dan sehubungan dengan bertambahnya usia dan lama kerja 

(Sappa & Sihotang, 2021). 

Berdasarkan Firman Allah Swt. dalam surah Al-baqarah Ayat 286:  

يْنَا ِ اوَِْ ذْنَا ِ ا نِْ نَّس  ۙ ِ رَبَّنَا لَِ تؤَُاخ  ۙ ِ لَهَا مَا كَسَبتَِْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتسََبتَِْ  ِ وُسْعَهَا   لَِ يكَُل  فُِ اٰللُِّ نَفْسًاِ ا لَّ
لْنَا مَا لَِ ِ رَبَّنَا وَلَِ تحَُم    ۙ نِْ قَبْل نَا  يْنَِ م  لِْ عَلَيْنَا ِ ا صْرًا كَمَا حَمَلْتهَِ  عَلَى الَّذ  ِ رَبَّنَا وَلَِ تحَْم   ۙ  اخَْطَأنَْا 

يْنَِ ۙ ِ انَْتَِ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقوَْمِ  الْكٰف ر  ِ  وَاعْفُِ عَنَّاِ  وَاغْف رِْ لَنَاِ  وَارْحَمْنَا    ࣖ طَاقَةَِ لَنَا ب ه 
 

 

Terjemahnya:  

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut 

kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) 

yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) 

atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) “Wahai 

Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau 

kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami 

dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada 

orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau 

pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. 

Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah 

pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum 

kafir.” 

 

Dalam Tafsir Al-Misbah oleh Quraish Shihab dijabarkan bahwa 

Allah tidak membebani hamba-hambaNya kecuali dengan sesuau 

yang dapat dilaksanakan. Maka, setiap orang yang mukallaf, 

amalnya akan dibalas: yang baik dengan kebaikan, dan yang jelek 

dengan kejelekan. Tunduklah kamu sekalian, hai orang-orang 

Mukmin, dengan berdoa, “Ya Tuhan, jangan hokum kami jika kami 

lupa dalam melaksanakan perintah-Mu, atau bersalah karena 

beberapa sebab. Janganlah Engkau  beratkan syariat untuk kami 

seperti Engkau memberatkan orang-orang Yahudi oleh sebab 

kekerasan dan kelaliman mereka. Dan janganlah Engkau bebankan 

kepada kami tugas yang tidak mampu kami lakukan. Berilah kami 
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maaf dengan kemuliaan-Mu. Ampunilah kami dengan karunia-Mu. 

Berikan kamu rahmat-Mu yang luas. Engkaulah penolong kami, 

maka tolonglah kami, ya Tuhan untuk mengakkan dan 

menyebarkan agamamu terhadapa kaum yang kafir.” 

Menurut Suma’mur (2014) lamanya seseorang bekerja dalam 

sehari baiknya 6-8 jam, bahwa dengan memperpanjang waktu kerja 

lebih dari kemampuan lama kerja tersebut biasanya tidak disertai 

efisiensi, efektifitas dan produktivitas kerja yang optimal, bahkan 

biasanya terlihat penurunan kualitas dan hasil kerja serta bekerja 

dengan waktu yang berkepanjangan akan timbul kecenderungan 

untuk terjadinya kelelahan, gangguan kesehatan penyakit, 

kecelakaan serta ketidakpuasan. 

Pekerjaan yang berlangsung dalam waktu yang lama tanpa 

istirahat, kemampuan tubuh akan menurun dan dapat 

menyebabkan kesakitan pada anggota tubuh. Pada pekerja yang 

bekerja 41-48 jam/minggu atau rata-rata 7 sampai 8 jam perhari 

menyebabkan waktu istirahat yang berkurang dan kerja otot lebih 

berat sehngga risiko kelelahan akan meningka (Fitri et al., 2023). 

Waktu kerja menjadi salah satu faktor yang menunjang 

produktivitas kerja. Lama kerja yang baik bagi pekerja dalam sehari 

yaitu sekitar 6-8 jam dan sisanya untuk beristirahat (Pando, 2022). 

Dalam sepekan seseorang bisa bekrja dengan baik selama 40 jam 

yang dapat dibagi dalam lima atau enam hari kerja. Lebih dari itu 

akan kecenderungan meninbulkan hal-hal negative. Maikn panjang 

waktu kerja maka makin besar kemungkinan terjadinya hal-hal 

yang tidak diinginkan (Nugraha et al., 2022). 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Entianopa et al., 2021) 

bahwa pekerja yang mempunyai lama kerja >8 jam memiliki 1.552 

kali risiko mengalami kelelahan kerja dibandingkan dengan pekerja 

yang memiliki lama kerja < 8 jam. Sama halnya dengan Nasyahtadila 
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(2020) bahwa asthenopia dapat terjadi pada saat mata terlalu lelah 

karena digunakan terlalu lama atau terlalu intens untuk melihat 

objek. 

4. Hubungan Sikap Kerja dengan  Keluhan Asthenopia  

Sikap kerja ialah suatu gambaran posisi badan dalam 

melakukan suatu pekerjaan. Sikap kerja yang tidak sesuai saat 

melakukan pekerjaan dapat menyebabkan adanya peningkatan 

beban kerja sehingga pekerja tidak mampu mengerahkan 

kemampuan secara optimal. Sikap kerja yang tidak sesuai secara 

umum disebabkan oleh katakteristik tuntutan tugas, alat kerja dan 

stasiun kerja yang tidak sesuai (Sari & Febriyanto, 2020).  

Sikap kerja dalam melakukan segala pekerjaan, termasuk 

pekerjaan menjahit sebaiknya dilakukan dengan sikap yang benar, 

karena jika tidak dilakukan dengan benar maka akan menyebabkan 

berbagai penyakit contohnya adalah kelelahan mata. Saat 

melakukan pekerjaan menjahit sebaiknya dilakukan dengan sikap 

kerja yang ergonomis dengan cara bekerja dengan posisi tubuh 

tegak, dada terangkat, bahu tidak kaku, dagu masuk, dan pada 

tingkat kepala, leher, dalam posisi sedikit merunduk atau tidak 

condong ke depan (miring ke kanan atau ke kiri), ke arah belakang 

atau mendongkak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan (As-

syifa et al., 2020).  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara sikap kerja dengan keluhan 

asthenopia dengan nilai p=1,000 pada pengrajin karawo di Desa 

Ulapato A Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. Hal ini 

disebabkan karena responden yang memiliki sikap kerja yang tidak 

ergonomis, juga cenderung tidak mengalami keluhan asthenopia 30 

(76,9%) dan begitupun dengan responden yang memiliki sikap 
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kerja yang ergonomis juga cenderung tidak mengalami keluhan 

asthenopia 10 (83,3%). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Entianopa et al. (2021) bahwa tidak ada hubungan 

antara sikap kerja dengan kelelahan dengan nilai p=0,42. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa dari 12 responden yang 

memiliki sikap kerja yang ergonomis terdapat 2 (16,7%) yang 

mengalami keluhan asthenopia, hal ini dikarenakan responden 

tersebut melakukan kegiatan menjahit karawo dengan jarak mata 

pada objek kurang dari 30 cm, memiliki penerangan yang kurang 

dari 750 Lux serta masa kerja yang berisiko yaitu lebih dari 3 tahun. 

Dalam hasil uji bivariat juga didapatkan hasil bahwa dari 39 

responden yang memiliki sikap kerja yang tidak ergonomis 

terdapat 9 (23,1%) yang mengalami keluhan asthenopia, hal 

tersebut dikarenakan responden bekerja dengan posisi 

membungkuk, kepala menunduk, memiliki riwayat penyakit serta 

sebagian besar responden memiliki masa kerja yang berisiko yaitu 

7 tahun, 8 tahun bahkan 10 tahun. 

Sikap kerja tidak ada hubungannya dengan keluhan asthenopia, 

sebab baik responden dengan sikap kerja yang ergonomis maupun 

yang tidak ergonomis sebagaian besar dari mereka tidak memiliki 

keluhan asthenopia. Oleh sebab itu sikap kerja yang tidak 

ergonomis belum tentu menjadi faktor risiko dari keluhan 

asthenopia. 

Jarak mata dengan objek yang kurang dari 30 cm akan 

memperbesar timbulnya keluhan kelelahan mata (Nugraha et al., 

2022). Saat seseorang melihat objek pada jarak yang terlalu jauh 

atau terlalu dekat dengan fokus yang tinggi seperti saat menjahit, 

maka mata mudah mengalami lelah dan pegal (Nurrohmah et al., 

2020). Kegiatan menjahit memerlukan suatu kondisi dimana 

penjahit harus mampu melihat suatu objek dengan baik, objek yang 



78 
 

 
 

dikerjakan memerlukan ketelitian sehingga sulit dilakukan apabila 

penerangan dibawah standar yang dianjurkan (Mindayani et al., 

2022). 

Sikap kerja dengan membungkuk yang dilakukan oleh penjahit 

dalam waktu lama akan secara terus menerus menyebabkan 

ketidak seimbangan otot (Pereira et al., 2019).  Objek jahitan 

dianjurkan lebih rendah dari mata tetapi tidak boleh terlalu rendah 

yang mengakibatkan kepala teralau menunduk karena saat mata 

melihat kebawah berarti lebih luas permukaan mata yang tertututp 

oleh kelopak mata, sehingga secara tidak sadar mata akan lebih 

sering berkedip. Hal tersebut memungkinkan mata akan mudah 

menghasilkan cairan (Lubrikasi) sehingga permukaan mata tetap 

basah dan licin (Pando, 2022) Sikap kerja yang kurang baik pada 

saat menjahit dalam jangka waktu tertentu dapat menyebabkan 

terjadinya kelelahan (As-syifa et al., 2020).  

Berbeda dengan peneliatian yang dilakukan oleh Mindayani et 

al. (2022) bahwa terdapat hubungan antara sikap kerja dengan 

kelelahan mata pada penjahit di Kecamatan Lubuk Alung dengan 

nilai p=0,007. penelitian ini juga tidak sejalan dengan Darmayanti 

et al. (2021) bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara sikap 

kerja dengan kelelahan kerja dengan nilai p=0,001.  

Sikap tubuh yang buruk (tidak fisiologis) sewaktu bekerja dan 

berlangsung lama menyebablan adanya beban pada sistem 

mokulokeletal dan berefek negatif pada kesehatan, disamping itu 

pekerja tidak dapat mengerahkan kemampuannya secara optimal. 

Oleh karena itu, jika terjadi sikap kerja yang tidak fisiologis maka 

ada kekurang serasian antara manusia dan stasiun kerjanya, 

sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan (dapat 

dikatakan sebagai dampak jangka pendek) (Faedah, 2023). 
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Salah satu sikap kerja yang tidak nyaman untuk diterapkan 

dalam pekerjaan yaitu membungkuk, posisi tersebut tidak menjaga 

kestabilan tubuh ketika bekerja. Pekerja akan mudah mengalami 

kelelahan apabila dilakukan secara berulang dan periode yang 

cukup lama (Darmayanti et al., 2021).  

Pekerjaan yang memaksa pekerja berada pada postur kerja yang 

tidak ergonomis penyebabnya pekerja lebih cepat mengalami 

kelelahan (Mallapiang et al., 2023). 

5. Hubungan Jarak Mata pada Objek  dengan Keluhan Asthenopia 

Berdasarkan hasil uji statistik didapatkan hasil p=0,007 atau 

p<0,05 artinya terdapat hubungan yang signifikan antara jarak 

mata pada objek dengan keluhan asthenopia pada pada pengrajin 

karawo di Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru Kabupaten 

Gorontalo. Hal ini disebabkan karena responden yang mengalami 

keluhan asthenopia sebagian besar memiliki jarak mata pada objek 

yang berisiko (<30 cm) yaitu 6 (54,5%). Hal tersebut menunjukkan 

bahwa seorang pengrajin karawo yang melakukan kegiatan 

menjahit dengan jarak mata pada objek <30 cm, besar kemungkinan 

akan mengalami keluhan asthenopia.  

Jarak mata pada objek ada hubungannya dengan keluhan 

asthenopia, sebab responden dengan jarak mata yang berisiko 

cenderung memiliki keluhan asthenopia sedangkan responden 

dengan jarak mata yang tidak berisiko juga cenderung tidak 

mengalami keluhan asthenopia. Jarak mata yang terlalu dekat 

dengan objek akan mengalami kontraksi dan peningkatan beban 

otosiliaris sehingga mata akan cepat mengalami kelelahan, oleh 

karena itu mengapa jarak pada objek erat kaitannya dengan 

keluhan asthenopia. 
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Jarak mata pada objek kerja merupakan faktor risiko kelelahan 

mata karena penglihatan dengan jarak yang dekat memerlukan 

derajat koordinasi dan penglihatan energi yang tinggi, jadi semakin 

dekat jarak penglihatan maka akan semakin sering juga mata 

berakomodasi dan konvergensi sehingga bisa menyebabkan 

kelelahan otot mata (Chandraswara & Rifai, 2021). Jarak mata yang 

melihat objek dengan jarak yang dekat maka akan terjadi kontraksi 

dan peningkatan beban otosiliaris untuk memfokuskan bayangan 

pada retina (Khurya & Prayoga, 2021). 

Analisis bivariat menujukkan bahwa dari 11 responden yang 

memiliki jarak mata yang berisiko atau kurang dari 30 cm, terdapat 

6 (54,5%) yang mengalami keluhan asthenopia. Bekerja dengan 

jarak dekat dengan tidak disertai istirahat stelah 30-40 menit 

bekerja akan menyebabkan bayangan penglihatan yang jatuh di 

retina menjadi kabur. Hal tersebut disebabkan karena adanya 

pemanjangan aksial pada bola mata yang akhirnya menyebabkan 

terjadinya miopi (Nurhayati et al., 2022). 

Saat mata melihat objek maka mata akan melakukan kegiatan 

akomodasi dengan tujuan agar mata dapat melihat objek dengan 

jelas. Kegiatan akomodasi yang dilakukan oleh otot mata ini yang 

akan menimbulkan kelelahan mata, hal tersebut disebabkan oleh 

akomodasi yang tidak efektif hasil dari otot mata yang lemah dan 

tidak stabil (Pando, 2022) 

Penelitian ini sejalan dengan Azzahra (2023) bahwa analisis 

jarak objek dengan keluhan subjektif kelelahan mata pada 

pengrajin payet di Kota Padang memiliki hasil nilai p=0,021 yang 

artinya terdapat hubungan yang signifikan diantara kedua variabel 

tersebut. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Abuallut et al. 

(2022) bahwa terdapat hubugan yang signifikan antara jarak pada 

objek dengan asthenopia di Jazan Saudi Arabia. Hal ini sesuai 
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dengan penyebab utama terjadinya kelelahan mata yaitu karena 

jarak mata pada objek terlalu dekat, sehingga mata lebih bekerja 

keras untuk melihat objek dengan jarak yang dekat dalam waktu 

yang lama (Jehung et al., 2022). 

Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian Chandraswara & 

Rifai (2021) bahwa ada hubungan yang bermakna antara jarak 

penglihatan dengan keluhan kelelahan mata pada pembatik di 

Industri Batik Tulis  Srikuncoro yang berdasarkan hasil uji statistik 

didapatkan nilai p=0,02. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

Hidayani et al. (2020) bahwa tidak ada hubungan antara jarak 

pandang dengan ketajaman penglihatan dengan nilai p=0,071. 

Kelelahan mata merupakan gangguan yang dialami mata karena 

otot-ototnya yang dipaksa bekerja terutama karena saat harus 

melihat objek dekat dalam jangka waktu lama. Kelelahan mata 

disebabkan oleh stres yang terjadi pada fungsi penglihatan. Stres 

pada otot akomodasi dapat terjadi saat seseorang berupaya untuk 

melihat objek berukuran kecil dan pada jarak yang dekat dalam 

waktu yang lama (Syaifuddin, 2011). Saat seseorang melihat objek 

pada jarak yang terlalu jauh atau terlalu dekat dengan fokus yang 

tinggi seperti pada kegiatan menjahit, dapat menyebabkan mata 

menjadi lelah dan pegal (Nurrohmah et al., 2020). 

Ukuran objek berkaitan dengan kemampuan penglihatan 

dengan kemampuan penglihatan, makin besar ukuran suatu objek 

maka semakin rendah kemampuan mata yang diperlukan untuk 

melihat benda tersebut, sedangkan ukuran objek yang kecil 

diperlukan kemampuan mata yang lebih untuk dapat melihat, 

akibatya ketegangan akomodasi konvergensi akan bertambah 

sehingga akan menimbulkan kelelahan visual (Pando, 2022). 

6. Hubungan Penerangan dengan Keluhan Asthenopia 
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Penerangan atau pencahayaan merupakan faktor yang penting 

untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik. Lingkungan kerja 

yang baik akan dapat memberikan kenyaman dan meningkatkan 

produktivitas pekerja (Laoli, 2022). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerangan dan 

kelelahan mata pada pengrajin karawo di Desa Ulapato A 

Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo memiliki hubungan 

yang bermakna dengan nilai p=0,002. Hal ini disebabkan karena 

dari 11 responden yang mengalami keluhan asthenopia terdapat 9 

yang tidak memenuhi syarat penerangan yaitu 500 lux atau <750 

lux dan hanya 2 responden yang memenuhi sayarat penerangan 

yaitu 750 lux yang artinya lebih banyak responden yang memiliki 

penerangan yang tidak memenuhi syarat.   

Standar tingkat pencahayaan berdasarkan Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 Tentang 

Standard dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan  Kerja Industri 

untuk kegiatan Industri dan Kerajinan-Tekstil yaitu khusus 

kegiatan menjahit 750 Lux (Kemenkes, 2016).  

Penerangan ada hubungannya dengan keluhan asthenopia, 

sebab responden yang memiliki keluhan asthenopia sebagian besar 

memiliki penerangan yang tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu 

tingkat pencahayaan bagi pengrajin karawo menjadi hal yang 

sangat penting, mengingat pekerjaan ini membutuhkan tingkat 

fokus dan ketelitian yang tinggi sehingga tingkat pencahayaan 

harus sesuai dengan anjuran yang ada karena pencahayaan yang 

terlalu tinggi atau terlalu rendah akan membuat mata menjadi tidak 

nyaman. 

Kelelahan mata dapat terjadi akibat pencahayaan ruangan yang 

terlalu gelap atau terlalu terang dan kurang memenuhi standar 

sehingga menyebabkan penurunan kontras sehingga pada kondisi 
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yang gelap menyebabkan akomodasi mata lebih sering terjadi dan 

dapat mengakibatkan kelelahan mata dengan keluhan mata silau, 

penglihatan berbayang, ketidaknyamanan penglihatan dan 

ketegangan pada mata (Jehung et al., 2022). Kelelahan mata yang 

disebabkan oleh pencahayaan yang kurang dapat menimbulkan 

gejala kelelahan mata seperti penglihatan buram atau kabur, 

penglihatan ganda, mata merah, mata peerih, tegang, terasa 

mengantuk, sakit kepala, mata terasa gatal, berkurangnya 

kemampua akomodasi (Firdani, 2020) 

Sistem penerangan yang efektif akan memberikan visibilitas 

yang lebih baik dan berkontribusi terhadap peningkatan 

keselamatan, produksi, produktivitas dan efisiensi pekerja. 

Intensitas penerangan yang sesuai merupakan bagian dari 

menciptakan ruang kerja yang ergonomis bagi para perajin karawo. 

Menghadirkan ruang kerja yang ergonomis dapat meningkatkan 

produktivitas kerja dan pekerja (Amali, 2022). 

Penerangan di tempat kerja yang kurang memenuhi 

persyaratan baik kondisi penerangan yang tinggi, rendah maupun 

yang menyilaukan akan memperburuk penglihatan seseorang, 

karena apabila pencahayaan terlalu besar atau kecil, pupil mata 

harus berusaha menyesuaikan cahaya yang diterima oleh mata. 

Akibatnya mata harus memancing silau atau berkontraksi secara 

berlebihan, karena jika pencahayaan lebih besar atau lebih kecil 

pupil mata harus berusaha menyesuaikan cahaya yang dapat 

diterima oleh mata. Pupil akan mengecil jika menerima cahaya yang 

besar. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab mata cepat 

lelah (Purwaningtyas, 2021).  

Penelitian ini sejalan dengan Nurhayati et al. (2022) bahwa 

intensitas pencahayaan dan keluhan kelelahan mata pada operator 

jahit di PT. X memiliki hubungan yang bermakna dengan nilai 
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p=0,021 . Hal tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian M. Amin 

et al. (2019) Bahwa terdapat hubungan antara pencahayaan dengan 

kelelahan mata pada pekerja jahit di 2 konveksi di Kota Bengkulu 

dengan nilai p=0,000. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian 

Mindayani et al. (2022) bahwa tidak terdapat hubungan antara 

pencahayaan dengan kelelahan mata pada penjahit di Kecamatan 

Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariman dengan nilai p=0,059. 

Intensitas cahaya yang berisiko memiliki risiko 77,271 kali 

untuk mengalami kelelahan mata. Intensitas cahaya yang tinggi 

akan menimbulkan kesilauan dipengaruhi oleh tingginya luminasi, 

besar sumber cahaya, posisi pengamat terhadap sumber cahaya dan 

kontras antara tengah medan pandang dengan lingkungan sekitar 

(Husein, 2022).  

Pada suatu pekerjaan yang memerlukan ketelitian yang tinggi 

seperti menjahit namun tanpa pencahayaan yang memadai maka 

akan berdampak pada kelelahan mata. Hal ini disebabkan  karena 

kelelahan otot mata dan terjadinya kelelahan saraf mata sebagai 

akibat dari ketegangan yang terus menerus pada mata (Laoli, 2022). 

Penerangan ruang kerja yang kurang dapat mengakibatkan 

kelelahan mata, namun penerangan yang terlalu terang juga dapat 

menyebabkan kesilauan (Pando, 2022). Penerangan yang kurang 

atau silau bukan menyebabkan penyakit mata akan tetapi 

menimbulkan kelelahan pada mata. Tingkat pencahayaan yang baik 

memungkinkan seseorang untuk bekerja dengan efesiensi kerja 

yang maksimal (Renita & Anissatul, 2019) 

7. Hubungan Riwayat Penyakit dengan Keluhan Asthenopia 

Pada mata normal, sinar atau objek yang ditangkap mata jatuh 

tepat di retina mata yaitu di daerah fovea. Pada rabun jauh, sinar 

atau objek yang terekan di mata jatuh di belakang retina, sehingga 
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pandagan menjadi kabur. Sedangkan pada rabun dekat sinar atau 

objek yang terekam di mata jatuh di belakang retina, sehingga 

pandangan dekat menjadi kabur (Alfonso, 2022).  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa riwayat penyakit 

dengan keluhan asthenopia memiliki hubungan yang erat dengan 

nilai p=0,001. Hal ini dikarenakan dari 6 responden yang memiliki 

riwayat penyakit terdapat 5 responden yang mengalami keluhan 

asthenopia, kemudian dilihat dari segi umur bahwa dari 11 

responden yang mengalami keluhan asthenopia sebagian besar 

memiliki umur 40 tahun keatas yaitu sebanyak 10 responden.  

Responden dengan keluhan asthenopia dan memiliki riwayat 

penyakit tidak mencakup angka 50% tetapi riwayat penyakit ada 

hubungannya dengan keluhan asthenopia, sebab apabila dilihat 

dari segi usia bahwa responden yang memiliki keluhan asthenopia 

sebagian besar memiliki usia 40 tahun ke atas dan dengan 

bertambahnya usia maka fleksibilitas mata akan menurun sehingga 

jarak penglihatan juga akan terganggu. Oleh karena itu walaupun 

sebagian besar responden tidak memiliki riwayat penyakit mata 

tetapi jika dilihat dari segi umur mereka memiliki usia 40 tahun 

ketas jadi bisa jadi diantara mereka masih ada yang tidak tidak 

mengetahui atau belum memeriksakan kelainan refraksi. Oleh 

sebab itu, semakin bertambah usia maka ada kemungkinan 

memiliki kelainan refraksi dan orang dengan kelainan refraksi 

dapat mengakibatkan keluhan asthenopia karena pengrajin karawo 

dengan riwayat penyakit mata (kelainan refraksi) akan terus-

menerus memaksakan mata mereka untuk selalu fokus melihat 

objek sehingga mata akan mudah lelah. 

Dengan bertambahnya usia maka penglihatan jarak dekat dan 

jarak jauh semakin menurun karena berkurangnya fleksibilitas 

lensa yang membatasi kemampuan untuk mengakomodasi 
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kesulitan dalam melihat dengan jelas pada jarak dekat misalnya 

dalam jangkauan lengan. Hal ini terjadi secara alami pada usia 

sekitar 40 dan seterusnya (Dana, 2020). 

Kejadian asthenopia sebagai gangguan yang dialamai mata 

karena otot-otot (siliaris) mata yang dipaksa bekerja keras, 

terutama saat harus melihat objek dekat dalam jangka waktu lama 

dan faktor penyakit seperti memiliki riwayat penyakit kerusakan 

mata sudah lama (Waton et al., 2023). Gangguan kesehatan mata 

memiliki risiko terjadinya keluhan kelelahan mata, seperti 

memiliki riwayat rabun jauh, rabun dekat, katarak, asigmatis, 

penggunaan kaca mata dll. Pekerja yang memiliki ganguan 

kesehatan mata lebih tinggi mengalami kelelahan mata dibanding 

yang tidak memiliki gangguan kesehatan mata (Putra et al., 2021a).  

Riwayat penyakit mata dapat mempengaruhi performa pekerja 

penjahit dalam bekerja. Apabila pekerja penjahit yang memiliki 

riwayat penyakit mata dan memaksakan matanya untuk fokus 

terus menerus akan membuat mata mereka menjadi tegang 

(Alfonso, 2022). Menurut Syaifuddin (2011) kelainan refraksi yang 

dimiliki seseorang biasanya menyebabkan mata akan lebih cepat 

mengalami kelelahan mata. Selain itu, adanya penerangan yang 

tidak memenuhi standar juga dapat memicu terjadinya kelainan 

refraksi mata pada pekerja yang pada awalnya tidak mengalami 

kelainan refraksi.  

Penelitian ini sejalan dengan Alfonso (2022) bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara riwayat penyakit mata dengan 

keluhan kelelahan mata pada pekerja penjahit pusat pasar Kota 

Medan dengan nilai p=0,039. Hal ini juga sejalan dengan Sinurat et 

al. (2022) bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara riwayat 

kesehatan mata dengan kelelahan mata dengan nilai p=0,000. 

Berbeda dengan penelitian Mirna et al. (2020) bahwa tidak ada 
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hubungan antara riwayat kesehatan dengan kelelahan mata pada 

pekerja PT. Semen Bosowa Maros dengan nilai p=1,000. 

Hasil dari penelitian ini selaras dengan teori yang 

mengemukakan bahwa gangguan refraksi mata seperti gangguan 

penglihatan jarak jauh (myopia), gangguan penglihatan jarak dekat 

(hipermetropia), perbedaan dalam lengkung kornea (astigmatisme) 

dan ketidaksinambungan otot (phoria) dapat menyebabkan 

kelelahan mata karena terus menerus berakomodasi untuk dapat 

melihat subjek yang lebih jelas (Husein, 2022). Penderita myopia 

biasanya disertai dengan asthenopia (J. Wang et al., 2022). Jarak 

antara objek dengan mata yang cukup dekat serta adanya riwayat 

penyakit mata sebelumnya atau gangguan pada mata sebelumnya 

dapat menambah risiko terkena kelelahan mata (Puspawati et al., 

2022).  

Mata yang mengalami kelainan refraksi tersebut apabila 

digunakan terlalu lama untuk melihat maka kemampuan 

akomodasi menjadi lemah. Akibatnya, kemampuan melihat menjadi 

berkurang sampai akhirnya menjadi buram atau mata kabur 

(Pando, 2022). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Terdapat hubungan antara usia dengan keluhan asthenopia pada 

pengrajin karawo di Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru 

Kabupaten Gorontalo dengan nilai p=0,001. 

2. Tidak terdapat hubungan antara masa kerja dengan keluhan 

asthenopia pada pengrajin karawo di Desa Ulapato A Kecamatan 

Telaga Biru Kabupaten Gorontalo dengan nilai p=0,072. 

3. Tidak terdapat hubungan antara lama kerja dengan keluhan 

asthenopia pada pengrajin karawo di Desa Ulapato A Kecamatan 

Telaga Biru Kabupaten Gorontalo dengan nilai p=1,000. 

4. Tidak terdapat hubungan antara sikap kerja dengan keluhan 

asthenopia pada pengrajin karawo di Desa Ulapato A Kecamatan 

Telaga Biru Kabupaten Gorontalo dengan nilai p=1,000. 

5. Terdapat hubungan antara jarak mata pada objek dengan keluhan 

asthenopia pada pengrajin karawo di Desa Ulapato A Kecamatan 

Telaga Biru Kabupaten Gorontalo dengan nilai p=0,007. 

6. Terdapat hubungan antara penerangan dengan keluhan asthenopia 

pada pengrajin karawo di Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru 

Kabupaten Gorontalo dengan nilai p=0,002. 

7. Terdapat hubungan antara riwayat penyakit mata dengan keluhan 

asthenopia pada pengrajin karawo di Desa Ulapato A Kecamatan 

Telaga Biru Kabupaten Gorontalo dengan nilai p=0,001. 

B. Saran  

1. Bagi pemerintah setempat agar memberikan fasilitas rumah jahit 

yang layak bagi para pengrajin karawo di Desa Ulapato A, 

mengingat sulaman karawo merupakan simbol keterampilan dan 

keindahan Kabupaten Gorontalo. 
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2. Bagi pengrajin karawo agar lebih memperhatikan sikap kerjanya 

seperti tidak terlalu menunduk, membungkuk serta jarak mata 

tidak terlalu dekat saat mengerjakan kerajinan karawo agar 

terhindar dari kelelahan mata akibat kerja. 

3. Bagi peneliti selanjutnya dengan pembahasan yang sama agar dapat 

melakukan penelitian dengan variabel yang lain yang berkaitan 

dengan asthenopia seperti pengetahuan pekerja mengenai faktor 

risiko asthenopia sehingga mereka bisa mencegah dengan 

mengetahui hal tersebut. 
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LAMPIRAN 1 

 

 

KUESIONER PENELITIAN  

FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KELELAHAN MATA PADA PENGRAJIN 

KARAWO DI DESA ULAPATO A KECAMATAN TELAGA  

BIRU KABUPATEN GORONTALO 

A. Karakteristik Responden 

1. Kode Responden  

2. Nama   

3. Umur   

4. Jenis Kelamin (Laki-laki / Perempuan) *coret yg 

tidak perlu  

B. Masa Kerja  
1. Sudah berapa lama anda bekerja sebagai 

pengrajin karawo ?  

 
……….. Tahun 

C. Lama Kerja 

1.  Berapa jam anda bekerja dalam sehari ? ………..jam/hari 

D. Riwayat Penyakit 
1. Apakah anda memliki riwayat penyakit mata 

sebelumnya ?  

a. Tidak ada 
b. Ada  

 
2. Jika ada, riwayat penyakit apa ? a. Myopia (rabun jauh) 

b. Hipermetropia (rabun dekat) 

c. Astigmatisma (silinder)  

d. Katarak 
E. Jarak Mata Pada Objek 

1.  Berapa jarak mata pengrajin karawo dengan 

objek ? (diukur oleh peneliti 

menggunakan alata ukur centimeter) 

 
………….cm 

 

 

 



 

 
 

 

F. Penerangan 
1.  Berapa Besar intensitas pencahayaan yang 

ada pada tempat kerja pengrajin karawo ? 

 
……………. LUX (diisi oleh 
peneliti) 

 

G. Sikap Kerja 
PETUNJUK : berilah tanda centang (√) pada kolom yang sesuai dengan 
menurut anda benar 
 

No Pertanyaan Ya Tidak 
1. Apakah anda merasa nyaman dengan posisi 

kerja anda saat ini ? 
  

2. Apakah dalam bekerja duduk anda dengan 
posisi membungkuk ? 

  

3. Apakah anda perlu menambah bantalan 
tempat duduk untuk menambah 
kenyamanan dalam bekerja ? 

  

4. Apakah dalam bekerja jarak mata anda 
dengan jahitan karawo lebih dari 30 cm ? 

  

5. Apakah dalam bekerja posisi kepala anda 
menunduk ? 

  

6. Apakah pada saat anda bekerja diselingi  
dengan istirahat ? 

  

7. Apakah anda sering menyelingi pekerjaan 
dengan aktivitas berjalan maupun berdiri ? 

  

8. Apakah dalam bekerja anda mempunyai 
ruang gerak yang cukup leluasa ? 

  

 

A. Keluhan Asthenopia (Kelelahan Mata) 
No Pertanyaan Ya Tidak 

1. Apakah anda merasakan nyeri atau terasa 

berdenyut di sekitar mata pada saat bekerja 

? 

  

2. Apakah anda merasakan penglihatan kabur 

pada saat bekerja ? 

  

3. Apakah anda merasakan sakit kepala pada 

saat bekerja ? 

  



 

 
 

4. Apakah anda merasakan mata merah pada 

saat bekerja ? 

  

5. Apakah mata anda terasa kering pada saat 

bekerja ? 

  

6. Apakah mata anda terasa gatal pada saat 

bekerja ? 

  

7. Apakah mata anda terasa berair pada saat 

bekerja ? 

  

8. Apakah mata anda terasa seperti terbakar ?   
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DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LAMPIRAN 6 

OUTPUT SPSS 

 

UMUR 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 30 6 11.8 11.8 11.8 

31 5 9.8 9.8 21.6 

32 3 5.9 5.9 27.5 

33 4 7.8 7.8 35.3 

34 3 5.9 5.9 41.2 

35 7 13.7 13.7 54.9 

36 2 3.9 3.9 58.8 

37 1 2.0 2.0 60.8 

40 2 3.9 3.9 64.7 

41 2 3.9 3.9 68.6 

42 3 5.9 5.9 74.5 

43 4 7.8 7.8 82.4 

44 1 2.0 2.0 84.3 

45 5 9.8 9.8 94.1 

47 2 3.9 3.9 98.0 

49 1 2.0 2.0 100.0 

Total 51 100.0 100.0  

 

JENIS_KELAMIN 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid PEREMPUAN 51 100.0 100.0 100.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SD 12 23.5 23.5 23.5 

SMP 29 56.9 56.9 80.4 

SMA 10 19.6 19.6 100.0 

Total 51 100.0 100.0  

 

pernikahan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Menikah 49 96.1 96.1 96.1 

Tidak Menikah 2 3.9 3.9 100.0 

Total 51 100.0 100.0  

 

SIKAP 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ERGONOMIS 12 23.5 23.5 23.5 

TIDAK ERGONOMIS 39 76.5 76.5 100.0 

Total 51 100.0 100.0  

 

USIA_KTG 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Berisisko 43 84.3 84.3 84.3 

Berisiko 8 15.7 15.7 100.0 

Total 51 100.0 100.0  

 

MK_ktg 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Berisiko 18 35.3 35.3 35.3 

Berisiko 33 64.7 64.7 100.0 

Total 51 100.0 100.0  

 
 



 

 
 

LaKer_KTG 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Berisiko 45 88.2 88.2 88.2 

Berisiko 6 11.8 11.8 100.0 

Total 51 100.0 100.0  

 

JarakMata_ktg 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Berisiko 40 78.4 78.4 78.4 

Berisiko 11 21.6 21.6 100.0 

Total 51 100.0 100.0  

 

R_PENYAKIT 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TIDAK ADA RIWAYAT 45 88.2 88.2 88.2 

ADA RIWAYAT 6 11.8 11.8 100.0 

Total 51 100.0 100.0  

 

LaKer_KTG 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Berisiko 45 88.2 88.2 88.2 

Berisiko 6 11.8 11.8 100.0 

Total 51 100.0 100.0  

 

AESTHONOPIA 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TIDAK 40 78.4 78.4 78.4 

YA 11 21.6 21.6 100.0 

Total 51 100.0 100.0  

 
 
 
 



 

 
 

USIA_KTG * AESTHONOPIA Crosstabulation 

 

AESTHONOPIA 

Total TIDAK YA 

USIA_KTG Tidak Berisisko Count 38 5 43 

% within USIA_KTG 88.4% 11.6% 100.0% 

Berisiko Count 2 6 8 

% within USIA_KTG 25.0% 75.0% 100.0% 

Total Count 40 11 51 

% within USIA_KTG 78.4% 21.6% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 16.013a 1 .000   

Continuity Correctionb 12.486 1 .000   

Likelihood Ratio 13.273 1 .000   

Fisher's Exact Test    .001 .001 

Linear-by-Linear Association 15.699 1 .000   

N of Valid Cases 51     

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.73. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

MK_ktg * AESTHONOPIA Crosstabulation 

 

AESTHONOPIA 

Total TIDAK YA 

MK_ktg Tidak Berisiko Count 17 1 18 

% within MK_ktg 94.4% 5.6% 100.0% 

Berisiko Count 23 10 33 

% within MK_ktg 69.7% 30.3% 100.0% 

Total Count 40 11 51 

% within MK_ktg 78.4% 21.6% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 4.217a 1 .040   

Continuity Correctionb 2.881 1 .090   



 

 
 

Likelihood Ratio 4.973 1 .026   

Fisher's Exact Test    .072 .039 

Linear-by-Linear Association 4.134 1 .042   

N of Valid Cases 51     

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.88. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

LaKer_KTG * AESTHONOPIA Crosstabulation 

 

AESTHONOPIA 

Total TIDAK YA 

LaKer_KTG Tidak Berisiko Count 35 10 45 

% within LaKer_KTG 77.8% 22.2% 100.0% 

Berisiko Count 5 1 6 

% within LaKer_KTG 83.3% 16.7% 100.0% 

Total Count 40 11 51 

% within LaKer_KTG 78.4% 21.6% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .097a 1 .756   

Continuity Correctionb .000 1 1.000   

Likelihood Ratio .102 1 .750   

Fisher's Exact Test    1.000 .615 

Linear-by-Linear Association .095 1 .758   

N of Valid Cases 51     

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.29. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

SIKAP * AESTHONOPIA Crosstabulation 

 

AESTHONOPIA 

Total TIDAK YA 

SIKAP ERGONOMIS Count 10 2 12 

% within SIKAP 83.3% 16.7% 100.0% 

TIDAK ERGONOMIS Count 30 9 39 

% within SIKAP 76.9% 23.1% 100.0% 

Total Count 40 11 51 



 

 
 

% within SIKAP 78.4% 21.6% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .223a 1 .637   

Continuity Correctionb .005 1 .944   

Likelihood Ratio .233 1 .629   

Fisher's Exact Test    1.000 .489 

Linear-by-Linear Association .219 1 .640   

N of Valid Cases 51     

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.59. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

JarakMata_ktg * AESTHONOPIA Crosstabulation 

 

AESTHONOPIA 

Total TIDAK YA 

JarakMata_ktg Tidak Berisiko Count 35 5 40 

% within JarakMata_ktg 87.5% 12.5% 100.0% 

Berisiko Count 5 6 11 

% within JarakMata_ktg 45.5% 54.5% 100.0% 

Total Count 40 11 51 

% within JarakMata_ktg 78.4% 21.6% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 9.016a 1 .003   

Continuity Correctionb 6.702 1 .010   

Likelihood Ratio 7.882 1 .005   

Fisher's Exact Test    .007 .007 

Linear-by-Linear Association 8.839 1 .003   

N of Valid Cases 51     

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.37. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 
 
 
 



 

 
 

 

Penerangan_ktg * AESTHONOPIA Crosstabulation 

 

AESTHONOPIA 

Total TIDAK YA 

Penerangan_ktg Memenuhi Syarat Count 29 2 31 

% within Penerangan_ktg 93.5% 6.5% 100.0% 

Tidak Memenuhi Syarat Count 11 9 20 

% within Penerangan_ktg 55.0% 45.0% 100.0% 

Total Count 40 11 51 

% within Penerangan_ktg 78.4% 21.6% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 10.679a 1 .001   

Continuity Correctionb 8.522 1 .004   

Likelihood Ratio 10.825 1 .001   

Fisher's Exact Test    .002 .002 

Linear-by-Linear Association 10.469 1 .001   

N of Valid Cases 51     

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.31. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

R_PENYAKIT * AESTHONOPIA Crosstabulation 

 

AESTHONOPIA 

Total TIDAK YA 

R_PENYAKIT TIDAK ADA RIWAYAT Count 39 6 45 

% within R_PENYAKIT 86.7% 13.3% 100.0% 

ADA RIWAYAT Count 1 5 6 

% within R_PENYAKIT 16.7% 83.3% 100.0% 

Total Count 40 11 51 

% within R_PENYAKIT 78.4% 21.6% 100.0% 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 15.335a 1 .000   

Continuity Correctionb 11.476 1 .001   

Likelihood Ratio 12.435 1 .000   

Fisher's Exact Test    .001 .001 

Linear-by-Linear Association 15.034 1 .000   

N of Valid Cases 51     

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.29. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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LAMPIRAN 7 

MASTER TABEL 

 
No Kode Umur JK PT SP MK LK RP JRP JM Lux G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 Ket. H1 H2 H3 H4 H5 H6 Ket.  
1 P1 31 P SMA M 4 T 6 J Tidak  30 750 1 1 1 1 1 1 1 1 TE 2 2 1 2 2 2 Tidak 
2 P2 33 P SMP M 6 T 6 J Tidak  30 750 1 1 2 1 1 1 1 2 TE 2 2 2 2 2 2 Tidak 
3 P3 35 P SMP M 6 T 5 J Tidak  30 750 1 1 2 1 2 1 1 1 TE 2 2 1 2 2 2 Tidak 
4 P4 30 P SMP TM 4 T 4 J Tidak  30 750 1 2 2 1 2 1 1 1 E 2 2 1 2 2 2 Tidak 
5 P5 35 P SD M 6 T 5 J Tidak  30 750 1 2 2 1 2 1 1 1 E 2 2 2 2 2 1 Tidak 
6 P6 35 P SMA M 6 T 6 J Tidak  30 750 1 1 2 1 1 1 1 1 TE 2 2 2 2 2 1 Tidak 
7 P7 32 P SMP M 3 T 5 J  Tidak  30 750 1 1 2 1 1 1 1 1 TE 2 2 1 2 2 2 Tidak 
8 P8 34 P SMA M 3 T 4 J Tidak  30 750 1 1 2 1 1 1 1 1 TE 2 2 1 2 2 2 Tidak 
9 P9 32 P SMP M 2 T 2 J Tidak  30 750 1 2 2 1 2 1 1 1 E 2 2 1 2 2 2 Tidak 
10 P10 31 P SMP M 5 T 3 J Tidak  30 750 1 1 2 1 1 1 1 1 TE 2 2 1 2 2 2 Tidak 
11 P11 33 P SMP M 4 T 6 J Tidak  30 750 1 1 2 1 1 1 1 1 TE 2 2 2 2 2 1 Tidak 
12 P12 49 P SMP M 12T 6 J Ada RJ 25 750 1 2 1 2 2 1 1 1 E 2 2 1 2 1 2 Tidak 
13 P13 31 P SMA M 5 T 6 J Tidak  32 750 1 1 2 1 1 1 1 1 TE 2 2 1 2 2 2 Tidak 
14 P14 32 P SD M 2 T 6 J Tidak  26 750 1 1 1 2 1 1 1 1 TE 2 2 1 2 1 2 Tidak 
15 P15 36 P SD M 2 T 6 J Tidak  30 750 1 1 1 1 1 1 1 1 TE 2 2 2 2 2 2 Tidak 
16 P16 40 P SD M 7 T 6 J Tidak  25 750 1 1 1 2 1 1 1 1 TE 1 2 2 1 2 2 Tidak 
17 P17 42 P SD M 8 T 6 J Tidak  30 750 1 2 1 1 2 1 1 1 E 2 2 2 2 2 2 Tidak 
18 P18 43 P SMP M 5 T 6 J Tidak  30 750 1 1 1 1 1 1 1 1 TE 2 2 2 2 2 2 Tidak 
19 P19 43 P SMP M 6 T 6 J Tidak  30 750 1 1 1 1 1 1 1 1 TE 2 2 2 2 2 2 Tidak 
20 P20 36 P SMP M 2 T 3 J Tidak  30 750 1 1 2 1 1 1 1 1 TE 2 2 2 2 2 1 Tidak 
21 P21 34 P SD M 6 T 6 J Tidak  30 750 1 2 2 1 2 1 1 1 E 2 2 2 2 2 1 Tidak 
22 P22 35 P SMP M 3 T 6 J Tidak  30 750 1 1 2 1 1 1 2 1 TE 2 2 1 2 2 2 Tidak 
23 P23 35 P SMP M 3 T 6 J Tidak  30 750 1 2 2 1 2 1 1 1 E 2 2 1 2 2 1 Tidak 
24 P24 37 P SD M 4 T 6 J Tidak  30 750 1 1 2 1 1 1 1 1 TE 2 2 2 2 2 1 Tidak 
25 P25 35 P SMA M 4 T 8 J Tidak  30 750 1 2 2 1 2 1 1 1 E 2 2 2 2 2 2 Tidak 
26 P26 34 P SMA M 5 T 8 J Tidak  30 750 1 1 2 1 1 1 1 1 TE 2 2 2 2 2 1 Tidak 



 

 
 

No Kode Umur JK PT SP MK LK RP JRP JM Lux G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 Ket. H1 H2 H3 H4 H5 H6 Ket.  
27 P27 30 P SMP M 2 T 8 J Tidak  30 750 1 1 2 1 1 1 1 1 TE 2 2 2 2 2 2 Tidak 
28 P28 30 P SMP M 3 T 8 J Tidak  30 750 1 1 2 1 1 1 1 1 TE 2 2 2 2 2 2 Tidak 
29 P29 45 P SMP M 3 T 6 J Tidak  30 750 1 1 1 1 1 1 1 1 TE 2 2 1 2 2 2 Tidak 
30 P30 42 P SMA M 8 T 6 J Tidak  25 750 1 2 1 2 2 1 1 1 E 1 1 1 1 1 1 Ya 
31 P31 30 P SMA M 3 T 6 J Tidak  25 750 1 1 2 2 1 1 2 1 TE 1 1 1 1 1 1 Ya 
32 P32 30 P SMA M 2 T 3 J Tidak  31 500 1 2 2 1 2 1 1 1 E 2 2 2 2 2 2 Tidak 
33 P33 33 P SMA M 2 T 6 J Tidak  32 500 1 1 2 1 1 1 1 1 TE 2 2 2 2 2 2 Tidak 
34 P34 35 P SMP M 6 T 6 J Tidak  27 500 1 1 1 1 1 1 1 1 TE 2 2 2 2 2 2 Tidak 
35 P35 47 P SMP M 10T 6 J Ada RD 33 500 1 1 2 1 1 1 1 1 TE 1 1 1 1 1 1 Ya 
36 P36 45 P SMP M 10T 6 J Ada RD 32 500 1 1 2 1 1 1 1 1 TE 1 1 1 1 1 1 Ya 
37 P37 41 P SMP M 3 T 6 J Tidak  30 500 1 1 2 1 1 1 1 1 TE 2 2 2 2 2 2 Tidak 
38 P38 43 P SMP M 7 T 6 J Tidak  30 500 1 2 1 1 2 1 1 1 E 2 2 2 2 2 2 Tidak 
39 P39 45 P SMP M 10T 6 J Tidak  28 500 1 1 1 2 1 1 1 1 TE 1 1 1 1 1 1 Ya 
40 P40 33 P SD M 4 T 6 J Tidak  30 500 1 1 2 1 1 1 1 1 TE 2 2 2 2 2 2 Tidak 
41 P41 31 P SD TM 3 T 4 J Tidak  30 500 1 1 2 1 1 1 1 1 TE 1 2 2 2 2 2 Tidak 
42 P42 30 P SMP M 2 T 6 J Tidak  30 500 1 1 2 1 1 1 1 1 TE 2 2 2 2 2 2 Tidak 
43 P43 44 P SMP M 5 T 8 J Tidak  28 500 1 1 1 2 1 1 1 1 TE 1 1 1 1 1 1 Ya 
44 P44 40 P SMP M 5 T 6 J Tidak  30 500 1 1 1 1 1 1 1 1 TE 2 2 1 2 2 1 Tidak 
45 P45 42 P SMP M 7 T 8 J Tidak  25 500 1 1 2 2 1 1 1 1 TE 2 1 1 2 2 1 Tidak 
46 P46 43 P SD M 7 T 6 J Tidak  28 500 1 2 2 2 2 1 1 1 E 1 1 1 1 1 1 Ya 
47 P47 47 P SD M 10T 6 J Ada RD 32 500 1 1 2 1 1 1 1 1 TE 1 1 1 1 1 1 Ya 
48 P48 45 P SMP M 10T 6 J Ada RD 31 500 1 1 2 1 1 1 1 1 TE 1 1 1 1 1 1 Ya 
49 P49 45 P SMP M 10T 6 J Ada RD 30 500 1 1 1 1 1 1 1 1 TE 1 1 1 1 1 1 Ya 
50 P50 41 P SMP M 9 T 6 J Tidak  29 500 1 1 2 2 1 1 1 1 TE 1 1 1 1 1 1 Ya 
51 P51 31 P SD M 3 T 6 J Tidak  30 500 1 1 2 1 1 1 1 1 TE 2 2 2 2 2 2 Tidak 

Keterangan: 

JK : Jenis Kelamin 
PT : Pendidikan Terakhir 
SP : Status Pernikahan 

M : Menikah 
TM : Tidak Menikah 
MK : Masa Kerja (Tahun) 

LK : Lama Kerja (Jam) 
RP : Riwayat Penyakit 
JRP : Jenis Riwayat Penyakit 



 

 
 

RJ : Rabun Jauh 
RD : Rabun Dekat 
JM : Jarak Mata (cm) 
G1, G2, dst : Sikap Kerja 
TE  : Tidak Ergonomis 
E  : Ergonomis 
H1, H2, dst : Keluhan Asthenopia 
1   : Ya 
2   : Tidak 
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RIWAYAT HIDUP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Data Pribadi 

Nama   : Amalia Jayanti 

Tempat, Tgl Lahir : Tosewo, 31 Desember 1999 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Alamat  : Villa Samata Sejahterah 

Agama   : Islam 

Email   : amaliajayanti2@gmail.com 

 
B. Riwayat Pendidikan Formal 

1. Tamat SD tahun 2011 di SD Inpres 01 Duhiadaa 

2. Tamat SMP tahun 2014 di SMP 2 Duhiadaa 

3. Tamat SMA tahun 2017 di SMA Negeri 1 Marisa 

 


