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ABSTRAK  

Nama : Titah Nurul Lathifah Tahar 

NIM : 70200120010 

Judul : Studi Korelasi Paparan Gas H2S dan NH3 Terhadap Kapasitas 

Faal Paru pada Petugas Sampah di TPA Tamangapa Kota 

Makassar Tahun 2024 

 
Sampah masih menjadi permasalahan global yang belum tertangani 

dengan baik.  Selama ini, pembuangan akhir di TPA masih menjadi sumber 
utama pencemaran. Penguraian sampah organik di TPA menghasilkan LFG 
yang dapat  menimbulkan risiko kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mencari tahu hubungan paparan gas H2S, NH3, umur, durasi kerja, masa kerja, 
jumlah rokok, dan riwayat penyakit pernapasan terhadap kapasitas faal paru 
petugas sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar. Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif dengan pendekatan analitik observasional 
menggunakan desain studi cross-sectional. Penelitian ini berlangsung selama 3 
bulan terhitung sejak bulan Januari-Maret bertempat di TPA Tamangapa Kota 
Makassar. Instrumen penelitian ini terdiri dari kuesioner, spirometri, impinger 
gas, lutron LM-8000, dan GPS. Responden pada penelitian ini terdiri dari 98 
responden yang dipilih dengan teknik purposive sampling dengan kriteria 
inklusi tidak sedang sakit batuk/flu dan telah bekerja minimal 6 bulan 
sedangkan kriteria ekslusinya ialah berumur <18 tahun. Teknik analisis terdiri 
dari analisis univariat dan bivariat menggunakan uji korelasi Spearman 
dengan nilai signifikansi 5%.  

Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan adanya hubungan signifikan 
kuat dan searah antara konsentrasi gas H2S (P-value=0,000 dan r=0,533) 
dengan kapasitas faal paru. Konsentrasi gas NH3 (P-value=0,018 dan r=0,018) 
dan masa kerja (P-value=0,024 dan r=0,228) menunjukkan hubungan 
signifikan lemah dan searah. Sementara itu, tidak ditemukan korelasi antara 
umur (P-value=0,652 dan r=0,046), durasi kerja (P-value=0,884 dan r= 0,015), 
jumlah rokok (P-value=0,303 dan r=-0,105), dan riwayat penyakit pernapasan 
(P-value=0,115 dan r=-0,160) dengan kapasitas faal paru. Peneliti 
merekomendasikan agar DLHK Kota Makassar dan UPT Tamangapa 
mengendalikan paparan gas H2S dan NH3 melalui manajemen risiko seperti 
penanaman pohon dan pembuatan rest area di sekitar TPA Tamangapa. 

 
Kata Kunci : Kapasitas faal paru; Paparan gas H2S dan NH3; Petugas Sampah  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sampah masih menjadi permasalahan utama yang dihadapi oleh 

seluruh dunia, baik di kalangan regional maupun global. Dunia menghasilkan 

2,01 miliar ton sampah setiap tahunnya dan setidaknya 33% diantaranya tidak 

dikelola dengan cara yang aman bagi lingkungan (World Bank, 2023) World 

Bank (2023) memprediksikan volume sampah global akan meningkat menjadi 

3,40 miliar ton pada tahun 2050, artinya akan lebih banyak dari dua kali lipat 

pertumbuhan populasi pada periode yang sama. Fenomena ini membuat 

hampir seluruh kota di dunia sedang berjuang untuk memenuhi target 

pengurangan sampahnya (Chan, 2016). 

Menurut laporan The Atlas of Sustainable Development Goals 2023 dari 

World Bank, Indonesia memproduksi sekitar 65,2 juta ton sampah di tahun 

2023. Angka tersebut menjadikan Indonesia menempati peringkat ke-5 

sebagai negara penghasil sampah terbanyak di Asia Tenggara. Berdasarkan 

jumlah penduduk, rata-rata masyarakat Indonesia menghasilkan sampah 

sebanyak 250 kg per kapita per tahun (Ahdiat, 2023). Sedangkan melansir data 

dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), jumlah timbunan sampah nasional 

di tahun 2022 telah mencapai angka 36.218 juta ton per tahun. Dari total 

produksi sampah tersebut, 64,01% (23.182 juta ton) dapat terkelola 

sedangkan 35,99% (13.035 juta ton) sisanya belum terkelola dengan baik 

(SIPSN, 2023).  

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar melaporkan bahwa  

telah terjadi peningkatan jumlah produksi sampah yang masuk ke Tempat 
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Pemrosesan Akhir (TPA) Tamangapa. Laporan tersebut menunjukkan sampah 

yang masuk pada tahun 2021 mencapai 868 ton per hari dan meningkat 

menjadi 905 ton per hari di tahun 2022. Data ini mengindikasikan bahwa 

persentase rata-rata peningkatan sampah mencapai 11,53% disertai dengan 

pertumbuhan penduduk yang berkisar 1,30% per tahun (Bahar, 2023). Data 

dari DLH Kota Makassar melaporkan bahwa setiap orang di Makassar 

menghasilkan sampah rata-rata 0,6 kg per hari. Apabila dikalikan dengan 1,5 

juta orang penduduk kota Makassar maka jumlah sampah yang diproduksi 

sebanyak 1.100 ton per hari (DLH Makassar, 2021).  

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah, dinyatakan bahwa sampah tergolong sebagai masalah 

nasional sehingga perlu dikelola secara komprehensif dan terpadu dari hulu 

ke hilir agar dapat memberi manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, 

dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Untuk 

menanggulangi permasalahan tersebut, Indonesia masih bergantung pada 

keberadaan TPA sebagai salah satu teknik pemrosesan sampah yang sistem 

manajemen persampahannya masih menggunakan sistem timbun (Annisa et 

al., 2018).  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 

Tentang Pengelolaan Sampah, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) ialah tempat 

ketika pengelolaan sampah telah mencapai tahap terakhir. Faktanya, sebagian 

besar sampah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia hanya dibuang ke TPA 

tanpa pengelolaan yang belum optimal (Kumar et al., 2020). Dalam 

pengelolaannya, sebagian besar TPA di Indonesia masih menerapkan sistem 

open dumping dan diperkirakan hanya sekitar 10% sampah yang sistem 

pengolahannya memakai sistem yang lebih baik berupa controlled landfill 
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(Annisa et al., 2018). Alasan utama metode open dumping masih dominan 

dikarenakan biaya operasionalnya lebih murah, tidak memerlukan peranan 

teknologi tinggi, dan mampu menampung berapa pun sampah yang ada sesuai 

dengan luas lahan (Salsabila et al., 2022). 

Upaya penanganan sampah melalui penyediaan TPA masih menjadi 

masalah utama di wilayah perkotaan (Mahyudin, 2017). Selama ini, 

pembuangan sampah akhir masih selalu menitikberatkan TPA sehingga 

sumber terbesar dari pencemaran sampah dominan berada di sekitar TPA 

(Chalid & Rasman, 2019; Sari et al., 2023). Pengaruh keberadaan sarana TPA 

sampah sebenarnya telah diminimalisir dengan dikeluarkannya PerMen PU 

No. 19/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan sekitar 

Tempat Pemrosesan Akhir. Pedoman ini telah mengatur berbagai kriteria 

mengenai lokasi pembangunan TPA yang didasarkan pada tipologi dan sistem 

pengolahan sampahnya. 

Salah satu TPA yang dinilai tidak memenuhi syarat PerMen PU No. 

19/PRT/M/2012 ialah TPA Tamangapa yang terletak di Kota Makassar. Hingga 

saat ini, sebagian besar sampah yang diproduksi masyarakat Makassar dibawa 

ke TPA Sampah Tamangapa Makassar sehingga keberadaan TPA ini berpotensi 

menimbulkan risiko pada lingkungan sekitar sebagai sumber penyakit, 

pencemaran udara, kebisingan, hingga dampak sosial (Pahrir, 2021; Yusmiati 

et al., 2017). Lokasi TPA juga dapat menjadi sumber kontaminasi bahan kimia 

di udara melalui migrasi gas, partikel, dan bahan kimia yang menempel pada 

debu (Ozbay et al., 2021; Vinti et al., 2021). Padatnya tumpukan sampah 

memungkinkan menjadi tempat berkembang biaknya bakteri dan virus, serta 

faktor lain seperti fisik, kimia, dan biologis (K. F. Pratama & Prasasti, 2018).  
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Dalam Feuyit et al. (2019) dijelaskan bahwa proses penguraian sampah 

organik di TPA berpotensi mengakibatkan terjadinya pencemaran udara 

(Puger, 2018). Operasi TPA menghasilkan polutan udara seperti particulate 

matters (PM) dan gas. Gas toksik yang dihasilkan dari proses ini disebut 

dengan Landfill Gas (LFG) (Annisa et al., 2018). LFG yang paling banyak 

ditemukan di TPA ialah Hidrogen Sulfida (H2S) dan Amonia (NH3) 

(Hidayatullah, Asti Mulasari, and Handayani 2021). Sampah yang ada di TPA 

juga akan mengalami proses fermentasi anaerobik juga menghasilkan gas 

metana (CH4) (Nyomba, 2022; Purba, 2022). 

Selain itu, LFG terdiri dari gas CO2, N2, dan sedikit gas Non Methane  

Organic Compounds (NMOCs) seperti vinyl chloride, benzene, chloroform, dll. 

Tak jarang pula oksigen (O2) dan senyawa toksik seperti merkuri (Hg) 

ditemukan dalam gas di TPA (Robertson & Dunbar dalam Annisa et al., 2018). 

Dalam skala besar, LFG menjadi salah satu faktor penyebab menurunnya 

kualitas udara yang ditandai dengan bau tidak sedap dan berakibat tidak baik 

bagi kesehatan lingkungan serta manusia (Pahrir, 2021; Sanie et al., 2019).  

Untuk menilai kualitas udara ambien di suatu wilayah, maka ditetapkan 

beberapa parameter seperti gas SO2, NO2, CH4, H2S, suhu dan kelembaban 

(Hamidi, 2023). Jika kadar bahan tersebut melebihi nilai baku mutu udara 

maka dapat dideteksi adanya potensi yang bisa memicu timbulnya gangguan 

kesehatan (Qolifah et al., 2023). Berdasarkan Keputusan Menteri Negara 

Lingkungan Hidup tentang Baku Tingkat Kebauan, gas H2S dan NH3 

merupakan indikator tingkat kebauan lingkungan dengan Nilai Ambang Batas 

(NAB) gas H2S sebesar 0,02 ppm dan gas NH3 sebesar 2,00 ppm dengan 

masing-masing waktu paparan 24 jam (Hidayatullah et al., 2021). Dalam 

penelitian yang dilakukan Sulastri (2013), rata-rata konsentrasi H2S dalam 
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udara ambien di TPA Sampah Tamangapa sebanyak 0,108 mg/m3 (0,77 ppm) 

dan NH3 sebanyak 0,637 mg/m3 (0,91 ppm). 

Hasil tersebut menunjukkan konsentrasi gas H2S di wilayah TPA 

Tamangapa telah melebihi baku tingkat kebauan. Hal ini berbeda dengan 

konsentrasi gas NH3 yang masih berada di bawah nilai batas tingkat kebauan. 

Meskipun demikian, kedua gas tersebut dinilai telah dapat meningkatkan 

risiko seseorang menderita penyakit akibat paparan laju asupan, lama paparan 

dan status gizi pemulung di TPA Tamangapa (Sulastri, 2013). 

Keberadaan LFG menjadikan TPA sebagai lingkungan kerja yang 

berpotensi menimbulkan masalah kesehatan (K. F. Pratama & Prasasti, 2018). 

Pemulung menjadi kelompok yang rentan terkena gangguan kesehatan karena 

aktivitasnya yang sering melakukan kontak langsung dengan sumber bahan 

pencemar di TPA (Hamidi, 2023). Tlotleng et al. (2019) menyatakan umumnya 

gangguan kesehatan yang paling banyak dialami oleh Petugas Sampah maupun 

masyarakat yang tinggal di sekitar TPA adalah gangguan pernapasan. 

Pernyataan ini didukung oleh Binion and Gutberlet (2016) yang melaporkan 

adanya peningkatan kejadian penyakit pernapasan diantara pendaur ulang 

sampah yang terpapar debu, asap bahan kimia, dan penghirupan gas belerang 

yang dihasilkan oleh dekomposisi mikroba anaerobik sampah organik.  

Melansir data dari Global Burden Disease and Injuries Collaborators 

(2019), gangguan pernapasan akut merupakan penyebab kematian ketiga 

yang menyebabkan 4 juta kematian dengan prevalensi 454,6 juta kasus secara 

global. Terdapat lima penyakit respirasi penyebab kematian tertinggi di dunia, 

yakni Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) dengan 212,3 juta kasus umum 

yang menyebabkan 3,3 juta kematian, pneumonia sebanyak 6.300 kasus 

dengan 2,6 juta kematian, kanker paru sebanyak 29 kasus dengan 1,8 juta 
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kematian, tuberkulosis sebanyak 109 kasus dengan 1,2 juta kematian, dan 

asma sebanyak 477 kasus dengan 455 ribu kematian. Kematian dan beban 

penyakit tertinggi akibat gangguan pernapasan akut disebabkan oleh polusi 

udara dan risiko pekerjaan (Naghavi et al., 2023).  

Adapun dari sepuluh penyakit terbanyak dengan kasus terbanyak per 

100.000 penduduk di Indonesia, empat diantaranya merupakan penyakit 

respirasi dengan angka prevalensi PPOK sebanyak 145 kasus dengan 78,3 ribu 

kematian, kanker paru sebanyak 18 kasus dengan 28,6 ribu kematian, 

pneumonia sebanyak 5.900 kasus dengan 52,5 ribu kematian, dan asma 

sebanyak 504 kasus dengan 27,6 ribu kematian (Kementerian Kesehatan, 

2023).  

Sementara prevalensi gangguan pernapasan akut yang paling banyak 

terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan ialah Infeksi Saluran Pernapasan Atas 

(ISPA). Berdasarkan data Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, jumlah penderita 

ISPA telah mencapai 320.942 warga sejak periode Januari-Agustus 2023. Dari 

angka tersebut, sebanyak 52.284 orang diantaranya merupakan warga kota 

Makassar. Kota Makassar menjadi wilayah dengan kasus ISPA tertinggi 

diantara 23 kabupaten/kota lainnya, disusul oleh Kabupaten Gowa sebanyak 

32.660 orang, Bone sebanyak 20.650 orang, Luwu Timur 19.523 orang, dan 

Pare-Pare 18.249 orang (Syahidallah, 2023). 

Permasalahan serupa juga dialami oleh masyarakat yang bermukim di 

sekitar wilayah TPA Tamangapa Kota Makassar. Dalam 3 tahun terakhir, 

penyakit ISPA seringkali berada pada urutan pertama dalam daftar 10 

penyakit terbanyak di Puskesmas Tamangapa. Berdasarkan data yang 

diperoleh dari Puskesmas Tamangapa, prevalensi kasus ISPA senantiasa 

meningkat di setiap tahun. Pada tahun 2022, total kasus prevalensi ISPA 
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sebanyak 1.992 kasus kemudian meningkat menjadi 2.695 kasus di tahun 

2023. Sebagian besar kasus ISPA yang terlaporkan paling banyak dialami oleh 

kelompok rentang umur >9-50 tahun yang masih tergolong dalam kelompok 

anak usia sekolah hingga umur produktif. 

Tingginya prevalensi kasus ISPA di wilayah Tamangapa melahirkan 

asumsi bahwa gangguan pernapasan tersebut terjadi karena tingginya efek 

paparan LFG yang dapat berimplikasi pada penurunan kapasitas faal paru 

(Pahrir, 2021). Pernyataan ini didukung oleh Imanuddin (2012) yang 

menyatakan bahwa gangguan fungsi paru dapat berdampak pada munculnya 

gangguan pernapasan. Gangguan tersebut dapat berupa obstruktif, restriktif, 

ataupun campuran (Pradnyana & Muliarta, 2015). 

Penelitian terkait kualitas udara beserta dampaknya terhadap 

kesehatan masyarakat perlu menjadi fokus utama guna menjaga kesejahteraan 

manusia (W. Wahab et al., 2024).  Untuk membuktikan asumsi tersebut, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan riset pada petugas sampah di TPA 

Tamangapa Kota Makassar. Penelitian ini sebenarnya sudah pernah dilakukan 

oleh beberapa peneliti terdahulu seperti Simbolon et al., (2019) yang 

membahas terkait pengaruh gas H2S terhadap keluhan pernapasan pada 

pemulung di Kota Tanjungpinang, Kulkarni & P.Pingale (2020) yang mengkaji 

terkait fungsi paru dan kualitas hidup pengepul sampah di Kota Pune India, 

Papageorgiou et al., (2021) yang meneliti terkait gangguan pernapasan dan 

fungsi paru pada pekerja industri manajemen sampah di Yunani,  Yuliarti et al., 

(2022) yang mengkaji terkait analisis risiko paparan NH3 dan H2S pada pekerja 

industri lingkungan di Kab. Magetan, dan Chairiah et al., (2023) yang mengkaji 

terkait konsentrasi gas H2S dan NH3 serta dampaknya terhadap masyarakat di 

kota Pontianak. 
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Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas, sebagian besar kajian 

hanya berfokus pada hubungan konsentrasi H2S dan NH3 terhadap gangguan 

pernapasan. Peneliti belum menemukan adanya penelitian yang mengkaji 

derajat kekuatan dan arah hubungan paparan gas H2S dan NH3 serta variabel 

penunjang lainnya berupa umur, durasi dan masa kerja, kebiasaan merokok, 

serta riwayat penyakit pernapasan terhadap kapasitas faal paru paru pada 

Petugas Sampah di  TPA Tamangapa Makassar. Oleh karena itu, penelitian ini 

akan membahas mengenai “Studi Korelasi Paparan Gas H2S dan NH3 

terhadap Kapasitas Faal Paru pada Petugas Sampah di TPA Tamangapa 

Kota Makassar Tahun 2024”. 

B. Rumusan Masalah 

Proses dekomposisi sampah menghasilkan gas TPA yang biasa dikenal 

dengan Landfill Gas (LFG). Gas ini menjadi salah satu penyebab terjadinya 

pencemaran udara yang berdampak pada munculnya masalah kesehatan 

masyarakat. Beberapa jenis LFG yang banyak ditemukan di TPA ialah gas 

Hidrogen Sulfida (H2S) dan Amonia (NH3). Berdasarkan studi pendahuluan 

terdahulu yang pernah dilakukan di TPA Tamangapa Raya, ditemukan bahwa 

6 dari 10 masyarakat yang tinggal di sekitar area TPA mengeluhkan  

mengalami batuk, mata perih, dan sesak napas. Hal ini mengindikasikan bahwa 

paparan gas H2S dan NH3 secara terus menerus dapat berimplikasi pada 

terjadinya penurunan kapasitas faal paru. Berdasarkan uraian tersebut, 

rumusan masalah pada penelitian ini ialah:  

1. Apakah terdapat korelasi antara paparan gas H2S dan kapasitas faal 

paru pada Petugas Sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar tahun 

2024? 
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2. Apakah terdapat korelasi antara paparan gas NH3 dan kapasitas faal 

paru pada Petugas Sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar tahun 

2024? 

3. Apakah terdapat korelasi antara umur dan kapasitas faal paru pada 

Petugas Sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar tahun 2024? 

4. Apakah terdapat korelasi antara durasi kerja dan kapasitas faal paru 

pada Petugas Sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar tahun 2024? 

5. Apakah terdapat korelasi antara masa kerja dan kapasitas faal paru 

pada Petugas Sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar tahun 2024? 

6. Apakah terdapat korelasi antara jumlah batang rokok dan kapasitas faal 

paru pada Petugas Sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar tahun 

2024? 

7. Apakah terdapat korelasi antara riwayat penyakit pernapasan dan 

kapasitas faal paru pada Petugas Sampah di TPA Tamangapa Kota 

Makassar tahun 2024? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan terhadap kapasitas 

faal paru pada petugas sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar tahun 2024.  

 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini ialah: 

a. Untuk mengetahui korelasi antara paparan gas H2S dan kapasitas faal paru 

pada petugas sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar tahun 2024. 
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b. Untuk mengetahui korelasi antara paparan gas NH3 dan kapasitas faal paru 

pada petugas sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar tahun 2024. 

c. Untuk mengetahui korelasi antara umur dan kapasitas faal paru petugas 

sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar Tahun 2024. 

d. Untuk mengetahui korelasi antara durasi kerja dan kapasitas faal paru 

petugas sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar tahun 2024. 

e. Untuk mengetahui korelasi antara masa kerja dan kapasitas faal paru 

petugas sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar tahun 2024. 

f. Untuk mengetahui korelasi antara jumlah batang rokok dan kapasitas faal 

paru pada petugas sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar tahun 2024. 

g. Untuk mengetahui korelasi antara riwayat penyakit pernapasan dan 

kapasitas faal pada petugas sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar 

tahun 2024. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan 

dan pengetahuan pembaca di bidang kesehatan masyarakat, khususnya pada 

bidang kajian epidemiologi dalam hal kapasitas faal paru dan bidang 

ekotoksikologi lingkungan dalam hal ini paparan gas H2S dan NH3 di TPA 

Tamangapa Kota Makassar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengalaman serta pelajaran 

yang berharga bagi peneliti agar lebih sadar dan kritis dalam menilai dan 
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menganalisis permasalahan kesehatan yang terjadi di masyarakat terkhusus di 

wilayah TPA Tamangapa Kota Makassar. 

b. Bagi Bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta referensi 

dalam bidang Ilmu kesehatan masyarakat yang sekiranya mampu menjadi 

dasar lahirnya sebuah solusi yang bisa berkontribusi dalam meningkatkan 

kualitas kesehatan dan lingkungan di TPA Tamangapa Kota Makassar.  

c. Institusi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi serta 

pertimbangan bagi institusi terkait khususnya untuk Dinas Kesehatan Kota 

Makassar dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar dalam 

merumuskan suatu perencanaan program kesehatan yang dapat mengatasi 

maupun meminimalisir permasalahan kesehatan masyarakat dan lingkungan 

yang terjadi di TPA Tamangapa Kota Makassar.  

E. Hipotesis Penelitian  

1. Hipotesis Null (H0) 

a. Tidak ada korelasi antara paparan gas H2S dan kapasitas faal paru pada 

petugas sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar tahun 2024. 

b. Tidak ada korelasi antara konsentrasi gas NH3 dan kapasitas faal paru pada 

petugas sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar tahun 2024. 

c. Tidak ada korelasi antara umur dan kapasitas faal paru pada petugas 

sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar tahun 2024. 

d. Tidak ada korelasi antara durasi kerja dan kapasitas faal paru pada petugas 

sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar tahun 2024. 
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e. Tidak ada korelasi antara masa kerja dan kapasitas faal paru pada petugas 

sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar tahun 2024. 

f. Tidak ada korelasi antara jumlah batang rokok dan kapasitas faal paru pada 

petugas sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar tahun 2024. 

g. Tidak ada korelasi antara riwayat penyakit paru dan kapasitas faal pada 

petugas sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar tahun 2024. 

2. Hipotesis Alternatif (Ha) 

a. Ada korelasi antara paparan gas H2S dan kapasitas faal paru pada petugas 

sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar tahun 2024. 

b. Ada korelasi antara paparan gas NH3 dan kapasitas faal paru pada petugas 

sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar tahun 2024. 

c. Ada korelasi antara umur dan kapasitas faal paru pada petugas sampah di 

TPA Tamangapa Kota Makassar tahun 2024. 

d. Ada korelasi antara durasi kerja dan kapasitas faal paru pada petugas 

sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar tahun 2024. 

e. Ada korelasi antara masa kerja dan kapasitas faal paru pada petugas 

sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar tahun 2024. 

f. Ada korelasi antara jumlah batang rokok dan kapasitas faal paru pada 

petugas sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar tahun 2024. 

g. Ada korelasi antara riwayat penyakit pernapasan dan kapasitas faal paru 

pada petugas sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar tahun 2024. 

F. Definisi Operasional 
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Definisi operasional pada penelitian ini dimaksudkan untuk 

menghindari kesalahan penafsiran serta memberikan gambaran yang lebih 

jelas terhadap objek penelitian yang dimaksud. Guna menghindari kekeliruan 

pembaca, maka peneliti mengemukakan batasan istilah sebagai berikut: 

1. Kapasitas  Faal Paru 

Kapasitas faal paru ialah keadaan fungsi paru responden yang diukur 

dengan melihat kapasitas ekspirasi paksa 1 detik (FEV1) dan kapasitas vital 

paksa (FVC) sebanyak 1 kali pengukuran. Pengukuran kapasitas faal paru 

dilakukan oleh peneliti menggunakan spirometri. Nilai hasil pengukuran yang 

digunakan dalam analisis data pada penelitian ini ialah nilai FEV1.  

2. Kadar Gas Hidrogen Sulfida (H2S) 

Kadar gas H2S ialah jumlah kandungan gas H2S yang terukur pada udara 

ambien di TPA Tamangapa Kota Makassar. Alat ukur yang digunakan ialah 

spektrofotometer atau gas kromotografi (Satuan: ppm). 

3. Kadar Gas Amonia (NH3) 

Kadar gas NH3 ialah jumlah kandungan gas NH3 yang terukur pada 

udara ambien di TPA Tamangapa Kota Makassar. Alat ukur yang digunakan 

ialah spektrofotometer (Satuan: ppm). 

 

 

 

4. Umur 

Umur ialah waktu yang dihabiskan sejak responden dilahirkan hingga 

penelitian dilaksanakan dengan ketentuan hitungan tahun. Informasi ini 

diperoleh melalui kuesioner (Satuan: Tahun). 
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5. Durasi Kerja 

Lama waktu yang dihabiskan responden saat bekerja di TPA 

Tamangapa Kota Makassar dengan ketentuan satuan menggunakan jam per 

hari. Informasi ini diperoleh melalui kuesioner (Satuan: jam). 

6. Masa Kerja 

Lamanya waktu responden bekerja sebagai responden sampah di TPA 

seseorang yang dihitung sejak mulai bekerja hingga penelitian berlangsung. 

Informasi ini diperoleh melalui kuesioner (Satuan: tahun).  

7. Jumlah Batang Rokok 

Jumlah batang rokok yang dihisap dalam sehari. Informasi ini diperoleh 

melalui kuesioner (Satuan: batang). 

8. Riwayat Penyakit Pernapasan 

Informasi kesehatan seseorang yang menunjukkan pernah atau 

tidaknya mengalami gangguan/penyakit pernapasan semasa hidupnya. 

Informasi ini diperoleh melalui kuesioner. 

Kriteria Objektif (Ersa Afiani et al., 2016): 

a. Ada, jika responden pernah menderita penyakit paru semasa hidupnya. 

b. Tidak ada, jika responden tidak pernah menderita penyakit paru semasa 

hidupnya. 
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G. Kajian Pustaka 

Tabel 1. 1 Kajian Pustaka mengenai Kapasitas Paru 

NO. JUDUL/PENULIS/TAHUN 
METODOLOGI 

HASIL PENELITIAN 
Subjek 

Jenis/Pendekatan 
Penelitian 

Variabel Instrumen 

1.  Analisis Sebaran Konsentrasi 
Gas H2S dan NH3 serta 
Dampaknya terhadap 
Masyarakat di sekitar TPA 
Batu Layang Kota Pontianak 
(Anissa Chairiah, Dian Rahayu 
Jati, Aini Sulastri/2023) 

Penelitian ini 
melibatkan 34 
responden yang 
dipilih 
menggunakan 
teknik strata 
random 
sampling.  

Kuantitatif/Analitik 
observasional/ 
dengan pendekatan 
Cross-sectional 

Gas H2S, gas 
NH3, dan 
gangguan 
pernapasan. 

Kuesioner, 
Spektrofotometer 

Konsentrasi rata-rata 
H2S melebihi baku 
mutu sedangkan NH3 

berada di bawah baku 
mutu. Hasil 
identifikasi 
menunjukkan adanya 
dampak H2S dan NH3 
terhadap kesehatan 
masyarakat di sekitar 
TPA Batu Layang.  

2.  Risk Analysis of Exposure to 
NH3 and H2S to Workers in The 
Small Industrial Environment 
of Magetan Regency in 2021 
(Rina Yuliarti, Khambali, 
Rusmiati/2022) 

Penelitian ini 
melibatkan 13 
responden 
sebagai pekerja 
industri. 
Sedangkan 
sampel udara 
dikumpulkan di 
lokasi sekitar. 
 

Kuantitatif/Analitik 
deskriptif dengan 
pendekatan Cross-
sectional temporal 
dan Analisis Risiko 
Lingkungan (ARKL) 

Temperatur, 
kecepatan 
angin, 
kelembaban, 
dan arah 
angin 
terhadap 
konsentrasi 
gas NH3 dan 
H2S. 

Spektrofotometer Hasil perhitungan 
ARKL menunjukkan 
bahwa tingkat risiko 
masih dalam batas 
“aman” karena 
konsentrasi gas NH3 
dan H2S masih berada 
di bawah nilai NAB.. 
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NO. JUDUL/PENULIS/TAHUN 
METODOLOGI 

HASIL PENELITIAN 
Subjek 

Jenis/Pendekatan 
Penelitian 

Variabel Instrumen 

 
3.  Hubungan Karakteristik 

Individu Terhadap Gangguan 
Faal Paru (Restriktif Dan 
Obstruktif) Pada Pemulung di 
Tempat Pembuangan Akhir 
Sampah (TPAS) Tamangapa 
Kota Makassar Tahun 2021 
(Muh. Fajar Pahrir/2021)  

Penelitian ini 
melibatkan  74 
responden yang 
bekerja sebagai 
pemulung 
sampah di TPA 
Tamangapa 
Makassar 
menggunakan 
teknik purposive 
sampling dengan 
kriteria inklusi 
berusia 18-30 
tahun, tinggal di 
Kelurahan 
Tamangapa dan 
tidak sedang 
sakit flu pada 
saat 
pengukuran. 

Kuantitatif/ Analitik 
observasional 
dengan pendekatan 
Cross-sectional 

Jenis kelamin, 
status gizi, 
durasi kerja, 
masa kerja, 
kebiasaan 
merokok, 
penggunaan 
masker, 
riwayat 
penyakit paru, 
riwayat 
pemeriksaan 
kesehatan 
dan  
gangguan faal 
paru. 

Kuesioner, Alat 
ukur 
antropometri 
(Timbangan dan 
Microtoise), 
Spirometri 

Terdapat hubungan 
antara durasi kerja, 
masa kerja, dan 
penggunaan masker 
terhadap gangguan 
faal paru. 

4.  Hubungan Konsentrasi Gas 
Amonia (NH3) dan Hidrogen 
Sulfida (H2S) dengan 
Gangguan Pernapasan (Studi 
pada Masyarakat Sekitar TPA 

Total responden 
pada penelitian 
ini berjumlah 84 
orang 
menggunakan 

Kuantitatif/Analitik 
observasional 
dengan pendekatan 
Cross-sectional 

Jenis kelamin, 
usia, 
kebiasaan 
merokok. 
Riwayat 

Kuesioner, 
Spirometri, dan 
Spektrofotometer 

Tidak terdapat 
hubungan antara 
variabel kadar NH3 
dan H2S dengan 
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NO. JUDUL/PENULIS/TAHUN 
METODOLOGI 

HASIL PENELITIAN 
Subjek 

Jenis/Pendekatan 
Penelitian 

Variabel Instrumen 

Pakusari Kabupaten Jember) 
(Zilfani Fuadiyah Haq, Isa 
Ma’rufi, Prehatin Trirahayu 
Ningrum, 2021) 

metode 
proportional 
random 
sampling. 
Sedangkan 
sampel 
penelitian udara 
terdiri dari gas 
NH3, H2S, suhu, 
kelembaban, 
kecepatan 
angina, dan arah 
angin.  

penyakit, 
jenis riwayat 
penyakit, dan 
kadar NH3 
dan kadar 
H2S.  

variabel gangguan 
pernafasan. 

5.  Analisis Kadar Hidrogen 
Sulfida (H2S) dan Keluhan 
Pernapasan pada Pemulung di 
TPA Puuwatu Kota Kendari 
(Ahmed Ayathollah, 
Alchamdani, amal 
Waldah/2021) 

Penelitian ini 
melibatkan 50 
orang 
responden 
pemulung di 
TPA Puwatu 
Kota Kendari.  

Kuantitatif/Analitik 
deskriptif dengan 
pendekatan Cross-
sectional dan 
pendekatan ARKL. 

Umur, jenis 
kelamin, masa 
kerja, lama 
paparan, 
kebiasaan 
merokok, 
kebiasaan 
memakai 
APD, 
pengukuran 
antropometri, 
dan kadar H2S 
serta keluhan 

Kuesioner, alat 
ukur 
antropometri 

Kualitas udara di TPA 
Puwatu Kota Kendari 
beresiko tinggi 
terhadap kesehatan 
pemulung 
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NO. JUDUL/PENULIS/TAHUN 
METODOLOGI 

HASIL PENELITIAN 
Subjek 

Jenis/Pendekatan 
Penelitian 

Variabel Instrumen 

gangguan 
pernapasan.  

6.  Respiratory Symptoms and 
Pulmonary Function of 
Workers in the Waste 
Management Industry 
(Chrysovalantis V. 
Papageorgiou, Petros 
Savourdos, Eleni Douna, 
Vasiliki E. Georgakopoulou, 
Sotiria Makrodimitri, 
Georgios Dounias/2021) 

Penelitian ini 
melibatkan 82 
responden yang 
terdiri dari 50 
responden 
pekerja 
lapangan 
terpapar 
polutan ruangan 
dan 32 
responden 
pegawai 
kantoran yang 
tidak terpapar 
(kontrol. 
Pengambilan 
sampel 
dilakukan secara 
random.   

Kuantitatif/Analitik 
observasional 
dengan pendekatan 
Cross-sectional  

Karakteristik 
demografi 
(Jenis 
kelamin, 
umur, tinggi 
badan, dan 
berat badan), 
status 
merokok, dan 
durasi kerja 
terhadap 
gejala 
gangguan 
pernapasan. 

Kuesioner dan 
Spirometri 

Kelompok terpapar 
memiliki nilai Maximal 
Mid-Expiratory Flow 
(MMEF) yang lebih 
rendah dibanding 
kelompok kontrol. 
Meskipun demikian, 
tidak ada perbedaan 
gejala pernapasan 
yang dialami oleh 
kedua kelompok. 

7.  Effects of Occupational 
Exposures on The Lung 
Functions and Quality of Life of 
Garbage Collectors in the 
Urban Area/ (Madhur 

Total responden 
pada penelitian 
ini sebanyak 
110 responden 
yang terdiri dari 

Kuantitatif/ Analitik 
observasional 
dengan pendekatan 
Cross-sectional  

Masa kerja, 
durasi kerja, 
usia dan 
kapasitas vital 
paru.  

Kuesioner 
WHOQOL-BREF 
dan Spirometri 

 

Terdapat hubungan 
antara kualitas hidup 
terhadap fungsi paru 
pada pekerja pengepul 
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NO. JUDUL/PENULIS/TAHUN 
METODOLOGI 

HASIL PENELITIAN 
Subjek 

Jenis/Pendekatan 
Penelitian 

Variabel Instrumen 

S.Kulkarni, Deepali P. 
Pingale/2020) 

55 pekerja 
pengepul 
sampah di 
tempat 
pembuangan 
sampah dan 55 
kelompok 
kontrol dengan 
usia yang sama. 
Peserta dibagi 
menjadi dua 
kelompok 
dengan teknik 
pengambilan 
sampel  
purposive 
sampling 
melalui kriteria 
ekslusi dan 
inklusi 

sampah perkotaan di 
India. 

 

8.  Open Dumping Site and Health 
Risks to Proximate 
Communities in Mumbai, India 
: A-Cross-sectional case 
comparison study (Shri Kant 
Singh, Praveen Chochandre, 

Total responden 
pada penelitian 
ini sebanyak 
400 responden 
yang terdiri dari 
200 responden 

Kuantitatif/analitik 
observasional 
dengan pendekatan 
Cross-sectional 

 
 

Usia, tingkat 
pendidikan, 
durasi tinggal, 
tempat kerja, 
PHBS, dan 

Kuesioner  Prevalensi morbiditas 
ditemukan secara 
signifikan lebih tinggi 
pada kelompok yang 
terpapar khususnya 
pada penyakit 
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NO. JUDUL/PENULIS/TAHUN 
METODOLOGI 

HASIL PENELITIAN 
Subjek 

Jenis/Pendekatan 
Penelitian 

Variabel Instrumen 

Pradeep S.Salbe, Rahul 
Rajak/2020) 

kelompok 
terpapar dan 
200 responden 
kelompok tidak 
terpapar. Subjek 
dipilih 
menggunakan 
teknik purposive 
sampling. 

 
 
 
 

gejala 
penyakit.  

pernafasan dan infeksi 
mata.  

9.  Gangguan Respirasi dan Faal 
Paru pada Pemulung di 
Bantara Gerbang, Bekasi (Dita 
Kunia Sanie, Agus Dwi 
Susanto, Fahrial 
Haraap/2019) 

Total responden 
berjumlah 100 
orang yang 
dibagi menjadi 
dua kelompok 
yaitu kelompok 
terpajan >10 
tahun dan 
kelompok yang 
terpajan <10 
tahun 
menggunakan 
teknik 
consecutive 
sampling.   

Kuantitatif/Analitik 
observasional 
dengan pendekatan 
Cross-sectional 

Jenis kelamin, 
usia, status 
gizi, tingkat 
pendidikan, 
riwayat 
merokok, 
jarak rumah, 
masa kerja, 
lama pajanan, 
penggunaan 
APD, dan 
gangguan 
respirasi dan 
faal paru.  

Kuesioner  Terdapat hubungan 
bermakna antara 
masa kerja dengan 
gangguan respirasi 
dan faal paru.  

10.  Health Effects Associated with 
Chronic Exposure to Low-Level 

Total responden 
pada penelitian 

Kuantitatif/Analitik 
observasional 

Umur, asal 
daerah, durasi 

Kuesioner Terdapat peningkatan 
risiko terkait dengan 
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NO. JUDUL/PENULIS/TAHUN 
METODOLOGI 

HASIL PENELITIAN 
Subjek 

Jenis/Pendekatan 
Penelitian 

Variabel Instrumen 

Hydrogen Sulfide from 
Geothermo Electric Power 
Plants. A Residential Cohort 
Study in The Geothermal Area 
of MT. Amiata in Tuscany 
(Daniela Nuvolonr, Davide 
Petri, Pasquela Pepe, Fabio 
Voller/2019) 

ini sebanyak 
38.804 
responden 
menggunakan 
teknik total 
sampling. 

dengan pendekatan 
Cohort. 

tinggal, status 
sosio-
ekonomi, 
jenis kelamin, 
dan keluhan 
kesehatan, 
penyebab 
kematian, 

tingginya paparan H2S 
untuk penyakit 
pernapasan, penyebab 
kematian, kejadian 
PPOK dan gangguan 
saraf tepi. 

11. t Hubungan Fungsi Paru 
dengan Kadar Interleukin-6 
(II-6) pada Penduduk yang 
Berada di Sekitar Pabrik Karet 
Gandus dan Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA) 
Sampah Sukawinata 
Palembang (Novita Adela, 
Mohammad Zulkarnain, 
Rostika Flora/2019) 

Penelitian ini 
melibatkan 72 
responden yang 
dibagi menjadi 
dua kelompok 
menggunakan 
metode 
purposive 
sampling.  

Kuantitatif/Analitik 
observasional 
dengan pendekatan 
Cross-sectional 

Umur, tinggi 
badan, berat 
badan, 
konsentrasi 
H2S dan 
fungus paru. 

Kuesioner dan 
Spirometri 

Tidak terdapat 
hubungan yang 
bermakna antara 
kadar Interleukin-6 
dan Fungsi Paru pada 
penduduk yang 
berada di sekitar 
pabrik karet Gandus 
dan TPA Sukawinatan 
Palembang. 

12.  Hydrogen Sulfide Exposure 
Coverage for Residents’ Health 
Risk at Sukawinata Landfill 
(A.F Faisya, Y Ardilla, D A 
Putri/2019) 

Penelitian ini 
melibatkan 100 
responden 
dengan teknik 
purposive 
sampling.  

Kuantitatif/Analisis 
deskriptif dengan 
pendekatan Cross-
sectional 

Jenis kelamin, 
status 
bekerja, jenis 
pekerjaan, 
latar belakang 
pendidikan, 
umur, BB, 
waktu 

Kuesioner 
Impinger air 
sampler 

Konsentrasi H2S masih 
di bawah nilai ambang 
batas namun warga 
yang tinggal di sekitar 
TPA Sukawinata 
memiliki risiko tinggi 
terpapar gas ini yang 
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NO. JUDUL/PENULIS/TAHUN 
METODOLOGI 

HASIL PENELITIAN 
Subjek 

Jenis/Pendekatan 
Penelitian 

Variabel Instrumen 

paparan, 
durasi 
paparan, 
frekuensi 
paparan, 
keluhan 
kesehatan, 
dan radius 
paparan gas 
H2S. 

akan membahayakan 
kesehatan. 

13.  Pengaruh Pajanan Gas H2S 
terhadap Keluhan Saluran 
Pernafasan pada Pemulung di 
Tempat Pembuangan Akhir 
(TPA) Ganet Kota 
Tanjungpinang Tahun 2018 
(Veronika Amelia Simbolon, 
Nurmaini, Wirsal 
Hasan/2019) 

Responden pada 
penelitian ini 
berjumlah 27 
orang yang 
berprofesi 
sebagai 
pemulung 
dengan lama 
bekerja ≥3 
tahun dan 
durasi terpapar 
≥40 
jam/minggu.  

Kuantitatif/Analitik 
deskriptif dengan 
pendekatan Cross-
sectional  

Usia, jenis 
kelamin, berat 
badan, 
konsentrasi 
H2S, waktu 
paparan, 
durasi 
paparan, 
intake, 
kebiasaan 
merokok dan 
keluhan 
saluran 
pernapasan. 

Kuesioner dan 
Spektrofotometer 

Terdapat pengaruh 
signifikan antara jenis 
kelamin dan intake 
terhadap keluhan 
saluran pernapasan 
pada pemulung di TPA 
Ganet Kota 
Tanjungpinang Tahun 
2018. 

14.  Prevalance of Respiratory 
Health Symptoms among 

Total responden 
pada penelitian 

Kuantitatif/Analitik 
observasional 

Jenis kelamin, 
umur, 

Kuesioner Terdapat perbedaan 
signifikan terkait 
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NO. JUDUL/PENULIS/TAHUN 
METODOLOGI 

HASIL PENELITIAN 
Subjek 

Jenis/Pendekatan 
Penelitian 

Variabel Instrumen 

Landfill Waste Recyclers in the 
City of Johannesburg, South 
Africa (Nonhlanhla Tlotleng, 
Tahira Kootbodien, Kerry 
Wilson, Felix Made, Angela 
Mathee, Vusi Ntlebi, Spo 
Kgalamono, Moses Mokone, 
Karen Du Preez and Nisha 
Naicker/2019) 

ini sebanyak 
352 orang 
dengan teknik 
pemilihan 
sampel 
menggunakan 
purposive 
sampling. 

dengan pendekatan 
Cross-sectional 

pendidikan, 
riwayat 
merokok, 
pekerjaan, 
durasi bekerja 
di TPA 
(tahun), 
riwayat 
medis, 
sumber bahan 
bakar, 
penggunaan 
APD, dan 
gangguan 
pernapasan. 

gejala gangguan 
pernapasan yang 
dialami responden 
antara TPA 1 dan TPA 
2.  

 

15.  Respiratory Health Effects of 
Occupational Exposure to 
Hazards of Public Waste in 
Cross River, Nigeria (Victor 
Otu Oka, Clement Oshie Nku, 
Eme Efiom Osim/2019) 

Total responden 
pada penelitian 
ini sebanyak 
240 yang terdiri 
atas kelompok 
exposure 
sebanyak 120 
pekerja laki-laki 
yang bekerja 
sebagai 
pemulung dan 

Kuantitatif/Analitik 
observasional 
dengan pendekatan 
Cross-sectional 

Gejala 
gangguan 
pernapasan, 
konsentrasi 
debu dan 
level gas NO2, 

SO2, H2S, dan 
FL, dan fungsi 
paru.  

Kuesioner dan 
Spirometri 

Insiden gejala 
gangguan pernapasan 
yang dialami oleh 
kelompok Petugas 
Sampah lebih tinggi 
dibanding kelompok 
pekerja sipil. 
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NO. JUDUL/PENULIS/TAHUN 
METODOLOGI 

HASIL PENELITIAN 
Subjek 

Jenis/Pendekatan 
Penelitian 

Variabel Instrumen 

kelompok 
kontrol 
sebanyak 120 
pekerja sipil 
dengan teknik 
pemilihan 
sampel 
menggunakan 
purposive 
sampling. 
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BAB II  

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan tentang Kapasitas Faal Paru 

1. Anatomi dan Fisiologi Paru 

Paru-paru merupakan sepasang organ berbentuk seperti bunga karang 

besar yang terletak di rongga dada tepat di atas diafragma. Organ ini berperan 

menyaring gas toksik ataupun partikel yang turut serta dalam udara yang 

berfungsi untuk melindungi proses pertukaran gas pada permukaan alveolus 

(Harrainto (2008) dalam Pahrir (2021)). Pada sistem pernapasan, paru-paru 

berfungsi untuk menampung udara yang mengandung oksigen yang dihirup 

dari hidung dan mengalirkannya ke pembuluh darah untuk dialirkan ke 

seluruh tubuh (Handayani, 2021). Selain itu, organ ini juga berperan sebagai 

organ ekskresi yang berfungsi mengeluarkan gas residu hasil pernapasan 

yakni gas karbondioksida (CO2) dan uap air (H2O). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paru-paru terdiri atas dua bagian yang berada di kedua sisi dada,  yakni 

paru-paru kanan  (pulmo dekster) terdiri dari tiga lobus yaitu superior, 

Gambar 2. 1 Struktur Paru-paru 
Sumber : Munawir. Modul Pembelajaran SMA Biologi XI. 2020.Hal 8. 
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medialis, dan inferior sehingga berukuran lebih besar. Sedangkan paru-paru 

kiri (pulmo sinister) ukurannya lebih kecil yang terdiri dari dua lobus yaitu 

superior dan inferior (Widowati & Rinata, 2020).  

Paru-paru terbungkus oleh dua selaput tipis yang dikenal dengan 

Pleura. Pleura menghasilkan cairan pelumas yang berfungsi membantu  paru-

paru bergerak lancer saat bernapas. Di bagian samping, paru-paru dibatasi 

oleh otot dan rusuk semenara di bagian bawahnya dibatasi oleh diafragma 

yang berotot kuat (Fernandez, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Paru-paru juga disusun oleh bronkiolus, alveolus, jaringan elastis 

beserta pembuluh darah. Setiap bronkiolus terminalis bercabang lagi menjadi 

bronkiolus respirasi, kemudian menjadi duktus alveolaris. Pada dinding 

duktus alveolaris dapat dijumpai gelembung halus hasil perluasan dari 

permukaan paru-paru. Gelembung yang berjumlah lebih kurang 300 juta buah 

disebut dengan alveolus (Patwa & Shah, 2015).  

2. Anatomi dan Fisiologi Sistem Pernapasan 

Gambar 2. 2 Anatomi Pernapasan 
Sumber: https://www.nhlbi.nih.gov/health/lungs/respiratory-system 
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Secara anatomi, fungsi pernapasan diawali dari hidung dan berakhir di 

parenkim paru. Secara fungsional, saluran pernapasan terbagi menjadi 

beberapa bagian diantaranya sebagai konduksi (pengantara gas) dan respirasi 

(pertukaran gas). Pernapasan diartikan sebagai proses pengangkutan oksigen 

(O2) ke sel dan pengangkutan karbon dioksida (CO2) dari sel kembali ke 

atmosfer (Guyton 2007). Proses ini terdiri atas empat tahap yaitu: 

a. Proses pertukaran udara paru, yaitu keluar masuknya udara ke dan dari 

alveolus. Alveolus yang mengembang tidak dapat mengempis penuh sebab 

masih adanya udara yang tersisa di dalam alveolus sehingga tidak bisa 

dikeluarkan walaupun dengan ekspirasi kuat. Volume udara yang tersisa 

dikenal dengan volume residu. Volume ini penting karena menyediakan 

oksigen (O2) antara alveolus dan darah. 

b. Proses difusi oksigen (O2) dan karbon dioksida (CO2) antara alveolus dan 

darah. 

c. Proses pengangkutan O2 dan CO2 dalam darah dan cairan tubuh menuju ke 

dan dari sel-sel. 

d. Pengaturan  pertukaran udara dan aspek-aspek lain pernapasan.  

Sedangkan jika ditinjau dari aspek fisiologis, terdapat dua macam 

pernapasan yaitu: 

a. Pernapasan luar (external respiration) yaitu penyerapan O2 dan 

pengeluaran CO2 dalam paru-paru. 

b. Pernapasan dalam (internal respiration), aktivitas utamanya ialah 

pertukaran gas pada metabolisme energi yang terjadi dalam sel. 

 

3. Mekanisme Sistem Pernapasan 
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Sistem pernapasan terdiri dari hidung, laring, trakea, bronkus, paru-

paru, dan pleura. Sistem pernapasan berperan dalam penyediaan oksigen (O2) 

ke seluruh tubuh, mengeluarkan karbon dioksida (CO2) serta produk limbah 

lainnya yang berbahaya apabila dibiarkan menumpuk. Sedangkan pernapasan 

merupakan suatu proses pertukaran gas oksigen (O2) dan karbon dioksida 

(CO2). Proses ini dipengaruhi oleh susunan saraf otonom. Tujuan perpindahan 

gas ialah untuk memasok oksigen (O2) ke jaringan dan melepaskan 

karbondioksida (CO2). Kebutuhan O2 dan CO2 akan berubah sesuai dengan 

tingkat aktivitas dan laju metabolisme seseorang (Julianti & Nisa, 2013). 

Proses kerja sistem pernapasan manusia dikenal dengan “Respirasi”. 

Mengutip National Heart, Lung and Blood Institute, pernapasan berawal pada 

saat manusia mengambil udara dari sekitarnya melalui hidung dan masuk ke  

dalam tenggorokan. Selanjutnya, udara akan turun melewati laring dan masuk 

ke dalam trakea. Disaat bersamaan, manusia menarik napas, diafragma dan 

otot-otot diantara tulang rusuk manusia menyusut menciptakan ruang kosong 

dalam rongga dada. Proses ini bertujuan agar paru-paru mampu menarik 

udara yang dihirup. 

Setelah udara masuk sampai ke ujung trakea, udara akan melewati 

bronkus dan masuk ke kedua paru-paru. Selanjutnya, udara mencapai ujung 

cabang dikarenakan udara dialirkan ke bronkiolus dan terus mengecil. Di 

ujung bronkiolus, terdapat kantong kecil udara yang biasa disebut alveolus. 

Saat udara mencapai alveolus, O2 menembus membran ke dalam pembuluh 

darah kecil yang disebut dengan kapiler. Sebaliknya, CO2 dari darah di kapiler 

akan keluar dan masuk ke dalam alveolus. Setelah terjadi pertukaran O2 dan 

CO2 di alveolus, rongga dada akan mengendurkan otot diafragma sehingga 

diafragma melonggar. Hal ini memungkinkan CO2 bergerak naik untuk 
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selanjutnya dikeluarkan lewat paru-paru lalu dihembuskan melalui hidung 

(Handayani, 2021). 

Keluar masuknya udara diakibatkan oleh adanya perbedaan tekanan 

udara yang ada dalam rongga dada dengan tekanan udara di luar tubuh. 

Apabila tekanan diluar rongga dada lebih besar, maka udara udara akan 

masuk. Sebaliknya, jika tekanan dalam rongga dada lebih besar maka udara 

akan keluar. Proses pernapasan selalu terjadi dua siklus yaitu inspirasi 

(menghirup udara) dan ekspirasi (mengeluarkan udara). Jika ditinjau dari cara 

melakukan inspirasi dan ekspirasi serta tempat terjadinya pernapasan 

manusia dapat melakukan 2 mekanisme pernapasan, yaitu pernapasan perut 

dan pernapasan dada. Kedua mekanisme pernapasan ini terjadi secara 

bersamaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pernapasan 
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 Pernapasan Dada  

Mekanisme pernapasan dada melibatkan aktivitas otot-otot antara 

tulang rusuk (intercosta). Otot tulang rusuk dibedakan menjadi dua, yakni otot 

tulang rusuk luar yang berperan dalam mengangkat tulang-tulang rusuk dan 

tulang rusuk dalam yang berperan menurunkan atau mengembalikan tulang 

rusuk ke posisi semula (Fernandez, 2017; Munawir, 2020).  Pernapasan dada 

terjadi melalui fase inspirasi dan ekspirasi dengan mekanisme sebagai berikut: 

 

1) Fase Inspirasi Pernapasan Dada 

 

 

 

Organ 

Rongga 
Hidung 

Faring 

Laring 

Trakea 

Mekanisme 

Pernapasan 
dada 

Teknologi pernapasan 

Pernapasan 
perut 

Ekspirasi Inspirasi 

Pernapasan eksternal antara paru 
dengan pembuluh darah 

Transportasi O2 dan CO2 melalui 
pembuluh darah 

Pernapasan internal antara 
pembuluh darah kapiler dengan sel 

tumbuh 

Gambar 2. 3 Diagram Pernapasan 
Sumber: Munawir. Modul Pembelajaran Biologi Kelas XI Hal. 5 
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Apabila otot intercostal berkontraksi, maka tulang rusuk akan terangkat 

sehingga volume dada bertambah besar. Ketika volume dada bertambah besar 

maka tekanan dalam rongga dada lebih kecil dibanding tekanan rongga dada 

luar. Kecilnya tekanan udara pada rongga dada menyebabkan aliran udara 

mengalir dari luar tubuh dan masuk ke dalam tubuh (Fernandez, 2017). 

Singkatnya, mekanisme fase inspirasi dapat digambarkan seperti berikut 

(Munawir, 2020): 

Otot antara tulang (maskulus intercostalis eksternal) berkontraksi → 

tulang rusuk terangkat (posisi datar) → paru-paru mengembang → tekanan 

udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar 

→ udara luar masuk ke paru-paru. 

2) Fase Ekspirasi Pernapasan Dada 

Proses ini terjadi apabila kontraksi dari otot dalam, tulang rusuk 

kembali ke posisi semula dan membuat tekanan udara dalam tubuh meningkat 

sehingga udara dalam paru-paru tertekan dalam rongga dada dan aliran udara 

terdorong ke luar (Fernandez, 2017). Singkatnya, proses ini dapat 

digambarkan sebagai berikut (Munawir, 2020): 

Otot antara tulang rusuk berelaksasi → tulang rusuk menurun → paru-

paru menyusut → tekanan udara dalam paru lebih besar dibanding tekanan 

udara luar → udara keluar dari paru-paru. 

d. Pernapasan Perut 
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Mekanisme pernapasan perut melibatkan aktivitas otot-otot diafragma 

yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Mekanisme pernapasan ini 

dapat dibedakan menjadi dua tahap seperti sebagai berikut:  

1) Fase Inspirasi Pernapasan Perut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apabila otot diafragma berkontraksi posisi diafragma akan mendatar. 

Hal tersebut menyebabkan volume rongga dada bertambah besarnya sehingga 

tekanan udaranya semakin kecil. Tekanan udara yang menurun menyebabkan 

paru-paru berkembang sehingga udara mengalir masuk ke paru-paru 

(Fernandez, 2017). Singkatnya, mekanisme ini dapat digambarkan sebagai 

berikut (Munawir, 2020): 

Sekat rongga dada (diafragma) berkontraksi → posisi dari melengkung 

menjadi mendatar → paru-paru mengembang → tekanan udara dalam paru-

paru lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar → udara masuk. 

2) Fase Ekspirasi Pernapasan Perut 

Apabila otot diafragma berelaksasi, posisi diafragma akan melengkung. 

Hal tersebut mengakibatkan mengecilnya volume rongga dada sehingga 

tekanan udara luar lebih besar. Peningkatan tekanan udara menyebabkan 

 Gambar 2. 5 Mekanisme Pernapasan Perut 
Sumber: Buku Modul Biologi Kelas XI 
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paru-paru mengempis sehingga udara keluar dari paru-paru (Fernandez, 

2017). Singkatnya, mekanisme ekspirasi pernapasan perut dapat digambarkan 

sebagai berikut (Munawir, 2020): 

Otot diafragma relaksasi →posisi dari mendatar kembali melengkung 

→ paru-paru mengempis → tekanan udara di paru-paru lebih besar 

dibandingkan tekanan udara luar → udara keluar dari paru-paru. 

Dalam buku karya Harun Yahya yang membahas mengenai keajaiban 

dunia, dijelaskan bahwa saluran pernapasan akan membersihkan dan 

mengatur kelembaban udara yang dihirup manusia. Selain itu, menurut Dr 

Zakir Naik dalam buku Al-Qur’an vs Sains Modern karya Ramadhani dkk, 

dijelaskan bahwa udara tersebut juga akan menerima CO2 hasil buangan dari 

sel tubuh yang dikeluarkan manusia saat ekspirasi Pertukaran O2 dan CO2 

merupakan proses yang amat penting bagi tubuh manusia. Semua proses itu 

terjadi secara otomatis, baik dalam keadaan sadar maupun tidak.  

Proses tersebut tentunya terjadi atas kehendak Allah SWT. 

sebagaimana firman-Nya dalam QS. Ibrahim/14:34. 

وْ 
ُ
ل
َ
ظ
َ
 ل
َ
سَان

ْ
ن ِ
ْ
 الَ

َّ
 اِن

ُۗ
ا
َ
حْصُوْه

ُ
 ت
َ
ِ لَ

ه
 اللّٰ

َ
وْا نِعْمَت

ُّ
عُد

َ
 ت
ْ
 وَاِن

ُۗ
مُوْهُ

ُ
ت
ْ
ل
َ
لِّ مَا سَا

ُ
نْ ك مْ مِّ

ُ
ىك
ٰ
ت
ٰ
مٌ  ࣖ وَا

ارٌ ࣖ 
َّ
ف
َ
   ٣٤ك

Terjemahnya: 

“Dan Dia telah memberikan kepadanu (keperluanmu) dan segala apa yang 
kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, 
tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, 
sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).” 

Maksud dari kalimat  ُمُوْه
ُ
ت
ْ
ل
َ
سَا مَا  لِّ 

ُ
نْ ك مِّ مْ 

ُ
ىك
ٰ
ت
ٰ
-dalam ayat  dalam tafsir Al وَا

Munir karya Prof. Dr. Wahbah Zuhaili Prof. Dr. Wahbah Zuhaili (2018) bahwa 

Allah SWT menyediakan apa saja yang menjadi kebutuhan dasar manusia 

dengan kata lain Allah SWT mengabulkan segala permintaan yang 

dimohonkan oleh manusia. Perkataan ini ditujukan kepada umat manusia 
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bahwa Allah SWT menciptakan segala sesuatu di bumi untuk seluruh umat 

manusia.  

Pada kalimat  
ُۗ
ا
َ
حْصُوْه

ُ
ت  

َ
لَ  ِ

ه
اللّٰ  

َ
نِعْمَت وْا 

ُّ
عُد

َ
ت  
ْ
 ditafsirkan bahwa jika umat وَاِن

manusia mencoba menghitung seluruh nikmat  yang telah dikaruniakan-Nya, 

niscaya manusia tidak akan bisa menghitungnya saking banyak dan luar 

biasanya. Maksud dari kedua kalimat   ْم
ُ
ىك
ٰ
ت
ٰ
وْ  dan  وَا عُدُّ

َ
 ت
ْ
 ialah ingin menegaskan وَاِن

ketidakmampuan hamba untuk menghitung segala nikmat yang telah 

diberikan hingga seorang hamba tidak akan bisa mensyukuri seluruh nikmat 

yang telah diberikan.  

Salah satu nikmat yang jarang disadari manusia ialah nikmat bernapas. 

Oksigen (O2) merupakan kebutuhan asasi hidup manusia. Betapa oksigen 

gratis yang disediakan Allah SWT sangat bernilai tinggi. Apabila dihitung 

dengan ilmu ekonomi, oksigen senilai Rp 25000/liter dan nitrogen senilai Rp 

10000/liter. Sedangkan manusia membutuhkan 2880 liter oksigen dan 11376 

liter nitrogen per hari. Jika diumpamakan manusia harus membeli oksigen dan 

nitrogen, maka untuk memenuhi kebutuhan itu manusia perlu mengeluarkan 

uang sebesar Rp 185 juta per hari/orang.  Apabila dikalikan selama satu bulan, 

maka 30 hari x Rp 185 juta = Rp 5,5 miliar. Seandainya hidup manusia hanya 

dengan mengandalkan oksigen dan nitrogen yang dibeli maka sudah jelas 

bahwa orang terkaya di dunia ini tak akan bisa bertahan lebih dari setahun. 

Itulah nikmat paling vital yang dirasakan manusia melalui hidungnya. 

Pada dasarnya, masih banyak nikmat Allah lainnya yang seringkali dilupakan 

manusia. Nikmat tersebut diantaranya adanya kulit, mulut, mata, telinga, 

tangan, akal pikiran, hati, dan lainnya. Namun, kata Allah SWT sangat sedikit 

diantara hamba-Nya yang pandai bersyukur (M. A. Wahab, 2021).   

4. Volume Paru-Paru 
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Volume udara yang dihirup dan dikeluarkan sangat bervariasi karena 

dipengaruhi oleh cara dan kekuatan seseorang melakukan respirasi. Pada 

orang dewasa, volume paru-paru berkisar antara 5-6 liter. Pada keadaan 

normal, volume paru-paru mencapai 4500 Cc. Udara ini dikenal sebagai 

kapasitas total udara pernapasan manusia. Dalam Febrianto (2015), diketahui 

bahwa terdapat empat jenis volume paru yang masing-masing memiliki 

komposisi tersendiri dan tidak saling tercampur. Volume tersebut terdiri dari 

sebagai berikut: 

a. Volume Pernapasan Biasa/Tidal Volume (TV) 

 Tidal Volume (TV) merupakan udara yang masuk dan keluar paru-paru 

pada saat diam atau bernapas normal. Volume tidal pada laki-laki dewasa 

sehat berkisar  500 ml (0,5 liter) sedangkan 380 ml (0,38 liter) pada 

perempuan dewasa.  

b. Volume Cadangan Respirasi/Inspiratory Reserve Volume (IRV) 

 Inspiratory Reserve Volume (IRV) ialah udara yang masih bisa masuk ke 

dalam paru-paru secara maksimal setelah melakukan inspirasi normal. 

Volume udara komplementer biasanya berkisar 2500-3000 ml pada laki-laki 

dan 1900 ml pada perempuan. 

c. Volume Cadangan Ekspirasi/ Ekspiratory Reserve Volume (ERV) 

 Ekspiratory Reserve Volume (ERV) merupakan udara yang masih dapat 

dikeluarkan dari paru-paru secara maksimal setelah pernapasan normal. 

Besaran udara ini berkisar 1200-1300 ml pada laki-laki dan 800 ml pada 

perempuan. 

d. Residual Volume (RV) 
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 Residual Volume (RV) merupakan besaran udara yang tinggal di paru-

paru setelah ekspirasi maksimum. Volume residu berfungsi sebagai udara 

cadangan dan mencegah adanya perubahan ekstrim pada kondisi udara di 

alveolus. Pada laki-laki, jumlah volume residu sebanyak 1200 ml dan 1000 ml 

pada perempuan. Apabila nilai FRC diketahui, maka nilai RV dapat diperoleh 

menggunakan rumus RV= FRC-ERV. 

5. Kapasitas Paru-paru  

 Kapasitas paru ialah suatu kejadian pada siklus paru-paru yang 

dilakukan dengan menyatukan dua volume paru atau lebih. Kapasitas paru 

memiliki korelasi positif terhadap kemampuan seseorang menahan napas. 

Semakin besar jumlah udara yang dapat masuk ke paru-paru maka semakin 

besar pula dengan oksigen yang tersedia di seluruh tubuh (Putra et al., 2020). 

Beberapa kapasitas paru yang penting ialah sebagai berikut:  

a. Kapasitas Insipirasi /Inspiratory Capacity (IC) 

Inspiratory Capacity (IC) ialah jumlah udara maksimal yang dapat 

masuk ke dalam paru setelah akhir ekspirasi biasa. Kapasitas inspirasi  

merupakan gabungan antara volume tidal dan volume cadangan inspirasi (IC 

= IRV+TV) sebanyak 3800 ml (3,8 liter).  

 

b. Kapasitas Residu Fungsional/Functional Residual Capacity (FRC)  

Functional Residual Capacity (FRC) ialah sisa jumlah udara yang di 

dalam paru pada akhir ekspirasi normal. Volume ini merupakan gabungan 

antara volume cadangan ekspirasi dan volume residu (FRC = ERV+RV) dengan 

besar sebanyak 2,2 liter.  

c. Kapasitas Vital /Vital Capacity (VC) 
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Vital Capcity (VC) ialah jumlah udara yang dapat diekspirasi maksimal 

setelah inspirasi maksimal. Kapasitas ini merupakan  gabungan antara IRV, TV, 

dan ERV dengan besar 4,8 liter. 

d. Forced Vital Capacity (FVC) 

Forced Vital Capacity (FVC) memiliki kesamaan dengan VC namun yang 

membedakan ialah FVC dilakukan dengan ekspirasi yang cepat dan kuat. 

e. Kapasitas Paru Total/Total Lung Capacity (TLC)  

Total Lung Capacity (TLC) merupakan besaran udara total yang masih 

tersisa dalam paru saat melakukan inspirasi maksimal, yakni gabungan antara 

kapasitas vital ditambah volume sisa (TLC=VC+RV atau TLC=IC+ERV+RV)  

dengan jumlah 6 liter.   

6. Prosedur Pengukuran Spirometri 

Pemeriksaan fungsi paru dilakukan menggunakan alat yang dinamakan 

“Spirometri”. Spirometri konvensional akan menghasilkan grafik yang disebut 

spirogram sedangkan spirometri elektronik akan menunjukkan hasil 

pemeriksaan dalam bentuk angka (Salhah, 2015). Berikut prosedur dalam 

pemeriksaan spirometri: 

 

 

a. Persiapan 

1) Persiapan Alat dan Bahan 

a) Alat perlu dikalibrasi minimal satu kali seminggu. 

b) Mouthpiece sekali pakai  

2) Persiapan Responden 
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Responden perlu memahami tujuan dan cara pemeriksaan. Sebelum 

dilakukan pemeriksaan, operator perlu memberikan instruksi yang tepat dan 

sesuai serta mencontohkan cara melakukan pemeriksaan spirometri. 

Usahakan responden merasa nyaman selama pemeriksaan. Beberapa hal yang 

perlu diperhatikan sebelum melakukan pemeriksaan ialah: 

a) Wajib bebas dari rokok minimal 2 jam,  

b) Tidak boleh makan terlalu kenyang, 

c) Pakaian tidak boleh ketat,  

3) Ruang dan Fasilitas 

Ruangan yang dipakai perlu memiliki sistem ventilasi yang baik. Suhu 

udara tempat pemeriksaan tidak boleh <170 C ataupun >400 C. Apabila 

terdapat pasien yang dicurigai menderita penyakit infeksi saluran napas maka 

pemeriksaan pada pasien tersebut dilakukan di urutan terakhir dan 

setelahnya wajib dilakukan tindakan antiseptik pada lalat. 

b. Prosedur Pemeriksaan Spirometri 

Setelah seluruh persiapan telah dilakukan, maka langkah selanjutnya 

ialah memperhatikan prosedur pemeriksaan. Selain alat, prosedur 

pemeriksaan spirometri merupakan faktor penting lainnya. Dalam melakukan 

pemeriksaan spirometri, usahakan lakukan hal berikut (Bakhtiar & Tantri, 

2019): 

1) Lengkapi informasi mengenai data demografi subjek yang akan 

diperiksa. Informasi ini terdiri dari nama, nomor, umur (dalam tahun), 

tinggi badan (tanpa alas kaki dalam inci atau cm), berat badan (dalam 

pon atau kg) dan suku bangsa. 
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2) Persiapan responden, responden dijelaskan mengenai cara kerja alat, 

beberapa instruksi yang perlu dilakukan, menegaskan bahwa 

pemeriksaan tidak menyakitkan dan dilakukan dengan berdiri. 

3) Demonstrasi kepada responden. Agar pemeriksaan dapat berjalan 

dengan baik dan benar, maka pemeriksa perlu memberi contoh terlebih 

dahulu. 

4) Pemimpin yang baik, berikan instruksi yang jelas agar subjek dapat 

melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan prosedur. 

5) Perhatikan responden selama pemeriksaan 

a) Pastikan penjepit hidung terpasang dengan baik 

b) Pastikan tidak ada kebocoran di mulut 

c) Pastikan subjek telah melakukan inhalasi maksimum 

d) Setelah selesai satu maneuver, perhatikan grafik yang tergambar 

6) Mengenal maneuver yang tak diterima (unacceptable). 

Terdapat 3 manuver yang dianggap gagal, yaitu: 

a) Terlambat waktu memulai maneuver 

b) Batuk  

c) Mengakhiri sebelum saatnya selesai 

7) Menentukan “Reproducible” 

Setelah ada 3 grafik yang “acceptable” selanjutnya ditentukan 2 yang 

“reproducible”. Ciri-cirinya menurut rekomendasi ATS ialah: 

 

a) 2 FVC yang terbesar perbedaanya kurang dari 5% 

b) 2 FEV1 yang terbesar perbedaannya kurang dari 5% 

c) 2 PEFR perbedaannya kurang dari 5% 

7. Hasil Pengukuran Spirometri 
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Menurut  Budiono dalam Salhah (2015), hasil pengukuran spirometri 

atau hasil tes fungsi paru bukan untuk mendiagnosis gangguan atau penyakit 

yang terjadi pada paru-paru melainkan hanya untuk memberikan gambaran 

gangguan fungsi paru obstruktif dan restriktif. Meskipun demikian, 

pemeriksaan faal paru menggunakan spirometri sangat dianjurkan karena alat 

ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi, biaya terjangkau, praktis karena dapat 

dibawa kemana-mana, serta informasi yang diberikan cukup jelas. Berdasar 

pada American Thoracic Society, hasil pengukuran spirometri dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 2. 1 Klasifikasi Hasil Pengukuran Spirometri 

Status 
Restriksi 

(KVP% atau 
KVP/prediksi %) 

Obstruksi 
(VEP1)% atau VEP1% 

prediksi) 
Normal >80% >75% 
Ringan 60-79% 60-74% 
Sedang 30-59% 30-59% 
Berat <30% <30% 

Sumber: Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per 
25/Men/XII/2008 

Seseorang yang mengalami gangguan paru obstruktif ditandai dengan 

kemampuan seseorang yang sulit/tidak dapat menghembuskan udara (unable 

to get air out). Semakin sempitnya jalan napas maka volume udara yang 

dihembuskan pada satu detik pertama ekspirasi juga makin berkurang 

(Rachman, 2023).  

Sedangkan seseorang yang mengalami gangguan paru restriktif 

ditandai dengan ketidakmampuan seseorang menarik napas (Unable to get air 

in). Apabila FVC mengalami penurunan, jalan napas terbuka sehingga ekspirasi 

bisa selesai dalam waktu 2-3 detik. Sedangkan jika rasio FEV1/FVC tetap 

normal atau bahkan meningkat, maka volume udara yang terhirup dan 

terhembus akan lebih kecil dibanding volume normal (Rachman, 2023).  
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Persentase komposisi gas utama pernapasan dalam udara yang keluar 

masuk pada paru-paru dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2. 2 Komposisi Udara Pernapasan 

Gas 
Udara luar 

sebelum masuk 
paru-paru (%) 

Udara di 
alveolus (%) 

Udara yang 
keluar dari 

paru-paru (%) 
Nitrogen (N1) 79,01 80,7 79,6 
Oksigen (O2)  20,95 13,8 16,4 
Karbon 
dioksida 
(CO2) 

0,04 5,5 4,0 

Sumber: Modul Sistem Pernapasan, 2020 

8. Faktor-faktor yang Memengaruhi Faal Paru 

Volume pernapasan yang dimiliki oleh setiap orang berbeda. Anak-anak 

membutuhkan jumlah yang lebih tinggi dibanding orang dewasa yaitu sekitar 

24 kali/menit, sedangkan orang dewasa membutuhkan 16-18 kali/menit. 

Orang dewasa memiliki kapasitas vital paru lebih besar dibanding anak-anak. 

Selain itu, penyakit yang diderita juga memengaruhi kondisi kapasitas paru. 

Orang yang mengalami asma memiliki kapasitas paru yang lebih rendah 

dibanding orang yang sehat. Dalam kegiatan bernapas, kapasitas paru 

seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: 

a. Umur 

Menurut Suyono dalam Efendi dalam Hidayah (2017), umur 

merupakan variabel penting yang dapat memengaruhi fungsi paru. Faktor 

umur memengaruhi kekenyalan paru sebagaimana jaringan lain dalam tubuh 

(Adha, 2017). Pertambahan usia akan memengaruhi jaringan tubuh termasuk 

fungsi elastisitas jaringan paru yang semakin berkurang sehingga kemampuan 

bernapas menjadi lemah dan volume udara saat pernapasan akan menjadi 

lebih sedikit. Hal ini menyebabkan penurunan fungsi paru seseorang (Fitriana, 

2019).  Secara fisiologis, semakin bertambahnya umur maka secara alamiah 



42 
  

 
 

kemampuan organ-organ tubuh juga akan menurun, begitu pula dalam hal 

kapasitas paru  (Agita Oviera, Siswi Jayanti, 2016).  

b. Jenis Kelamin 

 Secara fisiologis, jenis kelamin berpengaruh terhadap fungsi paru 

seseorang. Volume dan kapasitas paru pada wanita kira-kira 20-25% lebih 

kecil dibanding pria (Agita Oviera, Siswi Jayanti, 2016; Pahrir, 2021). Kapasitas 

vital paru rata-rata pada pria dewasa berkisar 4,8 liter dan wanita dewasa 

berkisar 3,1 liter. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kapasitas volume 

paru antara pria dan wanita. Perbedaan tersebut dikarenakan kebutuhan O2 

pada laki-laki lebih banyak karena energi yang dibutuhkan lebih besar 

dibanding perempuan.  

 Dalam penelitian Novitasari and Wijayanti (2018) diketahui terdapat 

hubungan antara jenis kelamin dengan gambaran faal paru. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa perempuan berisiko 10,2 kali lebih tinggi memiliki 

gambaran faal paru tidak normal dibanding laki-laki. Saat wanita memasuki 

periode menstruasi, fluktuasi kadar hormon reproduksi menyebabkan kadar 

hormon insulin menurun yang berakibat pada peningkatan gula darah. 

Resistensi insulin bisa merusak produksi adenosine triphosphate mitokondria 

sehingga berdampak pada menurunnya kekuatan otot termasuk otot 

pernapasan. Kelemahan otot pernapasan dapat mengakibatkan gangguan 

fungsi ventilasi paru-paru (Kim, 2010). 

 

 

c. Status Gizi  

Penelitian Novitasari and Wijayanti (2018) menemukan bahwa tidak 

adanya hubungan antara status gizi dengan gambaran faal paru. Hal tersebut 
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tidak sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara 

berat badan rendah memiliki dengan penurunan kekuatan otot respirasi. 

Sedangkan berat badan lebih/obesitas memberi beban tambahan pada toraks 

dan abdomen berupa pembatasan pergerakan dinding dada dan diafragma 

sehingga menimbulkan kekakuan dan penurunan compliance (daya kembang 

paru).  

Seseorang yang mengalami obesitas menunjukkan adanya penurunan 

volume paru dibanding dengan seseorang sehat. Hal ini mengindikasikan pola 

makan yang tidak sesuai dapat meningkatkan risiko seseorang terkena banyak 

masalah kesehatan. Sebelum fakta ini ditemukan, nyatanya agama Islam telah 

lebih dahulu menganjurkan umatnya  untuk tidak makan secara berlebihan. 

Anjuran ini dapat dilihat pada QS. Al-A’raf/7:31. 

 يُحِبُّ  
َ
 لَ
ٗ
ه
َّ
اِن  

ۚ
وْا
ُ
ف سِْْ

ُ
ت  
َ
بُوْا وَلَ َ

ْ
وَاشْ وْا 

ُ
ل
ُ
ك لِّ مَسْجِدٍ وَّ

ُ
 ك
َ
د
ْ
مْ عِن

ُ
ك
َ
ت
َ
زِيْن وْا 

ُ
ذ
ُ
مَ خ

َ
د
ٰ
ا  ْْٓ ِ ِ
يٰبَن   ۞

فِي ْ َ ࣖ  مُسِْْ
ْ
  ٣١ال

Terjemahnya: 

“Wahai anak cucu Adan! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap 
(memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. 
Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” 

Ayat tersebut menganjurkan umat Islam agar tidak berlebihan-lebihan 

dalam makan dan minum sebab perilaku tersebut dapat menjadi awal mula 

munculnya suatu penyakit seperti obesitas yang merupakan sebagai sumber 

dari berbagai penyakit berbahaya (Rahmawati Purwaningtyas et al., 2021). 

Imam Bukhari mengatakan Ibnu Abbas berkata bahwa makna yang dimaksud 

dalam hal ini ialah makanlah sesukamu dan berpakaianlah sesukamu selagi 

engkau hindari dua perkara, yakni berlebih-lebihan dan sombong.  Perintah 

makan dan minum pada ayat ini ialah al-Amru lil Ibahah (Perintah yang 

menunjukkan boleh), sekaligus sebagai sanggahan terhadap orang-orang Arab 
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yang mengharamkan makanan dan minuman berupa daging, lemak dan susu 

pada hari-hari tertentu yang sebenarnya dihalalkan (Setiawan, 2014).  

Abu Hafs berkata bahwa “makan dan minumlah” ialah perintah yang 

mutlak, kalimat ini meliputi seluruh jenis makanan dan minuman. Pada 

dasarnya seluruh benda hukums asalnya halal kecuali jika terdapat dalil lain 

yang menjelaskan tentang keharamannya. Ibnu Abbas ra. berkata “makanlah 

dan pakailah apapun yang kamu suka karena aku tidak akan menyalahkanmu 

kecuali engkau berlebihan dan menghayal (Setiawan, 2014).  

Sebagaimana yang ditunjukkan dalam kalimat “wa la tusrifu”, Allah 

SWT. melarang makan dan minum secara israf. Israf artinya melampaui batas, 

boros dan membuang-buang. Al-Badydawi menjelaskan dalam kitab tafsirnya, 

bahwa kata israf dalam ayat ini  menggambarkan sikap berlebihan seseorang 

dengan mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah SWT. yakni 

bersikap yang dapat menjerumuskan pada perkara yang diharamkan seperti 

makan dan minum secara berlebihan yang dapat berdampak buruk pada 

dirinya (Setiawan, 2014). 

d. Durasi Kerja 

Waktu dan lamanya pajanan termasuk faktor yang bisa memengaruhi 

tingkat keparahan kontaminan kimia di udara apabila dihirup oleh manusia. 

Makin lama jam kerja maka makin besar pula pajanan yang diterima sehingga 

risiko kesehatan yang diperoleh juga semakin tinggi (Ayathollah et al., 2021). 

Penelitian Prasiwi (2017) menemukan bahwa terdapat hubungan lama kerja 

dengan keluhan gangguan pernapasan yang dialami oleh pemulung.  

Berbeda dengan penelitian Simbolon et al., (2019) yang menemukan 

bahwa persentase keluhan gangguan pernapasan lebih banyak dialami 

pemulung dengan durasi  jam kerja <8 jam dibanding pemulung dengan jam 
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kerja ≥ 8 jam. Hal ini menunjukkan bahwa durasi kerja bukan faktor utama 

yang menyebabkan timbulnya keluhan pernapasan pada pemulung. 

e. Masa Kerja 

Dalam penelitian Prasiwi (2017), ditemukan bahwa terdapat hubungan 

antara masa kerja terhadap kapasitas faal paru. Penelitian ini didukung oleh 

Panjaitan et al., (2020) yang menemukan bahwa persentase pemulung yang 

mengalami gangguan pernapasan lebih banyak dibandingkan pemulung yang 

tidak. Penelitian Fitriana (2019) juga menemukan bahwa responden yang 

telah bekerja ≥ 5 tahun  lebih banyak mengeluhkan gangguan pernapasan 

dibandingkan persentase responden dengan masa kerja < 5 tahun.  

Semakin lama masa kerja seseorang  diperparah dengan lingkungan 

kerja yang berdebu dan berpolusi maka semakin besar pula risiko seseorang 

mengalami penurunan fungsi paru. Hal ini disebabkan oleh semakin lama 

seseorang bekerja, maka semakin kemungkinan terpapar zat berbahaya ke 

dalam tubuh akibat lingkungan kerja yang tidak sehat juga semakin meningkat 

(Simbolon et al., 2019). Partikel berbahaya yang masuk ke dalam tubuh akan 

mengendap dalam kurun waktu lama dengan jumlah yang banyak sehingga 

dapat menyebabkan penyakit paru kerja (Fitriana, 2019)  Seseorang yang 

bekerja > 5 tahun berisiko lebih besar mengalami gangguan fungsi paru 

dibanding seseorang yang bekerja ≤ 5 tahun (Prasiwi, 2017). 

 

 

f. Lama Paparan 

 Dalam penelitian Helmy (2019), dijelaskan bahwa terdapat hubungan 

antara lama paparan dengan kapasitas faal paru. Sedangkan dalam penelitian  

Yolanda (2021) ditemukan bahwa tidak terdapat hubungan antara lama 
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paparan dengan gangguan faal paru. Hasil ini serupa dengan penelitian 

Sukawati, Setiani, and Nurjazuli (2014) yang menemukan bahwa variabel lama 

paparan tidak menyebabkan gangguan fungsi paru. 

 Menurut Soeripto dalam Yolanda (2021), gangguan faal paru terjadi 

akibat adanya efek pajanan kronis sehingga pengaruhnya baru dapat 

diidentifikasi dalam waktu yang relatif lama. Hal ini menunjukkan bahwa 

penyebab gangguan faal paru tidak dapat dilihat hanya dari lama paparan 

sehari atau waktu pajanan singkat melainkan membutuhkan waktu yang 

relatif lama baru dapat terlihat efeknya. Semakin tinggi konsentrasi partikel 

dalam udara dan semakin lama waktu paparan berlangsung maka jumlah 

partikel yang mengendap di paru akan semakin banyak (Febrianto, 2015).  

 Meskipun demikian, semakin lama paparan maka semakin besar pula 

risiko terjadinya gangguan faal paru (Yolanda, 2021). Pernyataan ini didukung 

oleh Helmy (2019) bahwa pekerja yang terpapar debu lebih lama akan lebih 

memiliki resiko mengalami gangguan pernafasan seperti faal paru yang lebih 

besar. 

g. Kebiasaan Merokok  

Merokok bisa menyebabkan terjadinya perubahan pada struktur dan 

fungsi pada saluran udara dan jaringan paru-paru. Pada saluran pernapasan, 

sel mukus mengalami hipertrofi (membesar) dan jumlah kelenjar mukus 

mengalami hyperplasia (meningkat). Terjadi penyempitan dan inflamasi 

ringan pada saluran napas kecil akibat proliferasi sel dan akumulasi 

cairan/lendir. Menumpuknya cairan pada kantong udara di paru-paru dapat 

mengurangi pasokan oksigen (O2) ke sirkulasi darah sehingga organ-organ 

tubuh tidak mampu berfungsi baik. Apabila hal ini berlanjut maka dapat 
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menyebabkan terjadinya komplikasi seperti fibrosis dapat berkembang 

(Rachman, 2023). 

Paru-paru yang mengalami gangguan restriktif ditandai dengan adanya 

penurunan kapasitas paru. Seseorang yang memiliki kebiasaan merokok 

mengalami penurunan kapasitas vital paru lebih besar dibanding yang tidak 

merokok. Hal ini mengindikasikan kebiasaan merokok mampu mempercepat 

terjadinya penurunan faal paru (Febrianto, 2015). Menurut Rahmatullah 

dalam Febrianto (2015), besarnya penurunan fungsi paru (FEV1) 

berhubungan langsung dengan perilaku konsumsi rokok. Orang dengan fungsi 

normal dan tidak merokok mengalami penurunan (FEV1) 20 ml per tahunnya 

sedangkan seorang perokok mengalami penurunan FEV1 lebih dari 50 ml per 

tahun.   

Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian Anes, Umboh, and Kawatu 

(2015) yang menemukan bahwa terdapat hubungan antara konsumsi rokok 

dengan gangguan fungsi paru pada pekerja. Kebiasaan merokok bisa 

memunculkan gangguan ventilasi paru karena dapat menimbulkan iritasi dan 

sekresi mukus yang berlebih pada bronkus. Akibatnya, efektivitas mukosilier 

berkurang sehingga membawa partikel-partikel debu yang dapat mendukung 

tumbuhnya bakteri. 

 Center for Disease Control and Prevention (2021) menyatakan bahwa 

merokok menyebabkan sekitar 90% atau 9 dari 10 kematian akibat kanker 

paru-paru. Merokok juga menyebabkan sekitar 80% atau 8 dari 10 kematian 

akibat Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK). Orang yang merokok berisiko 

2-4 kali lebih tinggi terkena penyakit jantung dibanding yang tidak merokok 

(Nazikhah et al., 2017b). Terjadi peningkatan risiko kematian akibat merokok 

dalam kurun waktu 50 tahun terakhir.  
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Nyatanya, tingginya angka mortalitas akibat merokok belum mampu 

menyadarkan seseorang dari perilaku merokok. Kesadaran masyarakat akan 

bahaya merokok khususnya di negara berkembang seperti Indonesia masih 

rendah. Masyarakat belum mengetahui secara jelas kandungan toksik yang 

terdapat dalam rokok.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa merokok 

terbukti memberi mudharat pada diri sendiri maupun orang lain sehingga 

Islam. Selain itu, merokok juga termasuk perilaku menghambur-hamburkan 

harta untuk hal yang tidak bermanfaat bagi dunia maupun agamanya. 

Tindakan ini tentunya dilarang dalam agama sebagaimana firman Allah SWT. 

dalam QS. Al-Isra/17:26-27. 

بْذِيْرًا  
َ
رْ ت

ِّ
بَذ
ُ
 ت
َ
بِيْلِ وَلَ مِسْكِي ْ َ وَابْنَ السَّ

ْ
 وَال

ٗ
ه
َّ
رْبٰٰ حَق

ُ
ق
ْ
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َ
تِ ذ

ٰ
رِيْنَ   ٢٦﴿ وَا

ِّ
مُبَذ

ْ
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َّ
اِن

وْرًا 
ُ
ف
َ
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ٰ
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َّ
 الش

َ
ان
َ
ِ ُۗوَك

يٰطِي ْ 
َّ
 الش

َ
وَان

ْ
ا اِخ

ْٓ
وْ
ُ
ان
َ
 ﴾  ٢٧ك

Terjemahnya:  

“26. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, 
kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah 
kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.  

27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara 
syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”   

Ibnu Mas’ud mengatakan bahwa istilah tabzir artinya membelanjakan 

harta bukan pada jalan yang benar. Sedangkan Qatadah mengemukakan bahwa 

tabzir ialah membelanjakan harta di jalan maksiat kepada Allah SWT. jalan 

yang tidak benar serta untuk kerusakan. Dalam hal ini, merokok merupakan 

kegiatan yang menghambur-hamburkan uang pada hal yang memberi 

mudharat. Oleh karena itu, selain tidak baik bagi kesehatan perilaku ini juga 

dicela dalam agama karena mengandung kemudharatan bagi diri sendiri 

maupun orang lain. 

h. Aktivitas Olahraga  
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Dalam penelitian Anes, Umboh, and Kawatu (2015) diketahui bahwa 

terdapat hubungan antara aktivitas olahraga terhadap gangguan fungsi paru. 

Penelitian ini didukung oleh Putri, Budisetyawan, and Noerwahjono (2018) 

yang menyatakan bahwa variabel kebiasaan olahraga berhubungan signifikan 

terhadap faal paru. Hal ini diketahui bahwa pekerja yang tidak mempunyai 

kebiasaan olahraga 2 kali berisiko lebih tinggi terhadap gangguan faal paru 

dibanding pekerja yang memiliki kebiasaan olahraga 2-3 kali seminggu. 

Olahraga dapat meningkatkan kekuatan otot inspirator sehingga 

kekuatan otot pernapasan meningkat dengan berolahraga. Menurut dalam  

Alsagaf Armaeni and Widajati (2017), kebiasaan olahraga mampu 

meningkatkan kondisi kesehatan paru sehingga melalui olahraga seseorang 

dapat terhindar dari gangguan faal paru. Latihan fisik yang teratur dapat 

meningkatkan kemampuan pernapasan dan memengaruhi organ tubuh 

sedemikian rupa sehingga kerja organ lebih efisien dan kapasitas fungsi paru 

bekerja maksimal (Anes et al., 2015). 

i. Riwayat Penyakit Pernapasan 

Riwayat penyakit yang dimiliki seseorang memiliki pengaruh terhadap 

kesehatan individu (Helmy, 2019). Riwayat penyakit paru menyumbang risiko 

4 kali lebih besar untuk terjadinya gangguan paru (Agita Oviera, Siswi Jayanti, 

2016).  Seseorang yang memiliki penyakit pada sistem pernapasan dapat 

meningkatkan risiko timbulnya penyakit sesak napas apabila terpapar gas 

secara terus menerus (Fitriana, 2019). 

 

9. Gangguan Faal Paru 

Guna mengetahui diagnosis gangguan pada paru, penilaian kondisi 

fungsional paru sangat diperlukan selain untuk menilai kondisi organ paru itu 
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sendiri. Penilaian ini dilakukan melalui tes fungsi paru menggunakan alat 

spirometri. Dengan mengetahui status fungsi paru-paru, maka dokter dapat 

mengidentifikasi serta memberi dan tindakan kesehatan segera apabila 

ditemukan masalah. Oleh karenanya, saat ini tes fungsi paru telah 

diklasifikasikan sebagai tes rutin (Pahrir, 2021).  

Gangguan faal paru merupakan berkurangnya pasokan udara yang 

masuk ke dalam paru diluar dari keadaan normal. Gangguan ini menyebabkan 

kinerja atau fungsi paru dalam keadaan abnormal (Hidayah, 2017). Hasil dari 

tes fungsi paru hanya bisa mengidentifikasi ada tidaknya gangguan namun 

belum bisa memberikan gambaran gangguan fungsi pada paru. Gangguan 

utama pada ventilasi paru dapat dibedakan sebagai berikut: 

a. Gangguan Obstruktif (Gangguan pada Ekspirasi) 

Gangguan obstruktif ialah setiap keadaan hambatan aliran udara 

karena adanya penyumbatan pada saluran pernapasan. Gangguan ini akan 

memengaruhi kemampuan ekspirasi. Menurut Tao dan Kendall (2013) dalam 

Hidayah (2017), penyakit paru obstruktif merupakan kelainan yang gambaran 

khasnya berupa obstruksi aliran udara pernapasan. Obstruksi ini bisa berasal 

dari tempat manapun dalam percabangan traktus respiratorius mulai dari 

bronkiolus hingga cabang bronkus yang utama. Semuanya menyebabkan 

volume ekspirasi paksa dalam 1 detik (FEV1) mengalami penurunan secara 

nyata, kapasitas vital paksa (FVC) yang normal atau menurun sehingga dengan 

demikian rasio FEV1:FVC akan berkurang. Keadaan ini merupakan indikasi 

utama adanya penyakit paru obstruktif. Parameter nilai obstruksi ditandai 

apabila hasil rasio FEV1:FVC<70% (Hidayah, 2017). 

b. Gangguan Restriktif (Gangguan pada Inspirasi) 
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 Gangguan restriktif ialah gangguan pada paru yang menyebabkan 

kekakuan paru sehingga membatasi pengembangan paru-paru. Penyakit paru 

restriktif ditandai dengan berkurangnya kemampuan berkembang paru dan 

terjadinya penurunan TLC, FEV1 maupun FVC kendati rasio FEV1:FVC terlihat 

normal atau mengalami peningkatan. Parameter nilai gangguan restriktif 

apabila nilai FVC sebesar 80%. Terdapat dua kategori utama penyakit paru 

restriktif yaitu kelainan ekstra pulmonal yakni kerusakannya terjadi di luar 

parenkim paru dan penyakit paru interstisial yakni kerusakannya terjadi di 

parenkim paru (Hidayah, 2017). 

c. Kombinasi Obstruktif dan Restriktif (Mixed) 

Gangguan ini disebabkan oleh proses patologi yang mengurangi volume 

paru, kapasitas vital dan aliran yang juga melibatkan saluran napas. 

Rendahnya nilai FEV1/FVC menjadi tanda adanya gangguan obstruktif dan 

kecilnya volume paru merupakan tanda adanya gangguan restriktif (Hidayah, 

2017).  

B. Tinjauan tentang Petugas Sampah 

1. Pemulung 

Pemulung ialah seseorang yang bekerja dengan memungut dan 

mengumpulkan barang bekas seperti plastik, kaca, kardus bekas, dan lainnya 

untuk dijual kepada pengelola barang bekas/pengepul sampah yang 

selanjutnya akan dijadikan barang bernilai jual. Menurut Wurdjinem dalam 

Taufik (2013), pemulung diartikan sebagai aktivitas dalam mengumpulkan 

bahan-bahan bekas dari berbagai lokasi pembuangan sampah yang dianggap 

masih bisa dimanfaatkan untuk mengawali proses penyalurannya ke tempat-
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tempat produksi (daur ulang). Pekerjaan tersebut dilakukan guna memenuhi 

kebutuhan hidup nya maupun keluarga (Jefriyanto, 2019). 

Keberadaan pemulung di tengah masyarakat melahirkan suatu 

fenomena yang dilematis. Di satu sisi, keberadaannya memberi dampak positif 

yakni menciptakan lapangan kerja mandiri yang bisa memberikan penghasilan 

dan membantu menyediakan bahan baku bagi industri melalui proses daur 

ulang. Adapun dampak negatifnya ialah seringkali diantara mereka kurang 

mematuhi hukum dan peraturan, mengganggu tatanan dan penghidupan yang 

tidak memperhatikan aspek kesusilaan, keindahan, kebersihan, dan kesehatan 

serta seringkali mengganggu masyarakat di sekitarnya.  

Faktanya, tempat pemulung bekerja sangat tidak sesuai dengan standar 

kesehatan dan lingkungan. Aktivitas sehari-hari pemulung yang selalu 

berkaitan dengan sampah membuat mereka rentan terkena polutan di tempat 

kerjanya. Hal tersebut meningkatkan risiko pemulung mengalami gangguan 

kesehatan. 

2. Pengepul Sampah 

Pengepul merupakan sebutan untuk orang-orang yang memiliki usaha 

mengumpulkan barang rongsokan dari para pemulung yang selanjutnya dijual 

ke pabrik daur ulang. Peran pengepul dalam pengelolaan sampah yakni 

sebagai perantara antara pemulung dan pabrik daur ulang. Hal ini dikarenakan 

pabrik daur ulang seringkali membutuhkan barang rongsokan jenis tertentu 

dalam volume yang besar dan stabil. Dikarenakan kebutuhan tersebut tidak 

bisa dipenuhi oleh pemulung karena jumlahnya yang terbatas dan tidak 

menentu sehingga pengepul membeli barang rongsokan dari sejumlah 

pemulung lalu dikumpulkan di gudang miliknya untuk dijual ke pabrik daur 

ulang menggunakan truk atau mobil pick up. Dalam hal ini, pabrik daur ulang 
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merupakan usaha sektor informal yang mendapat kiriman komoditas berupa 

barang bekas dari bandar/pemborong. 

Pengepul identik dengan pertumbuhan ekonomi karena berperan 

dalam mengurangi biaya mentah untuk perusahaan lokal. Kegiatan pengepul 

sangat penting dalam meningkatkan pengelolaan sampah berkelanjutan dan 

manajemen lingkungan. Pengepul juga sangat membantu dalam mengurangi 

kemiskinan yang merupakan salah satu faktor yang menyumbang 

permasalahan lingkungan.  

3. Pekerja Pengangkut Sampah 

Pekerja pengangkut sampah sering juga diistilahkan sebagai petugas 

kebersihan yang bertugas mengangkut sampah. Sampah yang dikumpulkan 

oleh petugas dari tepi-tepi jalan atau tempat-tempat sampah di depan rumah 

penduduk menggunakan mobil sampah. Pekerja pengangkut sampah bertugas 

mengumpulkan sampah setiap hari dan membawanya ke tempat pembuangan 

khusus (Fitriana, 2021). 

Pengangkutan sampah merupakan bagian dari pengelolaan sampah 

yang tidak luput dari potensi bahaya untuk para pekerja. Pekerjaan ini 

berlangsung dari pagi hingga sore dengan aktivitas yang monoton disertai 

beragam potensi berbahaya, dengan tahapan berupa naik turun truk, 

melempar sampah, dan menyusun sampah di dalam truk (Rahmi et al., 2022). 

Hal tersebut menjadikan pekerjaan ini sangat berisiko karena berhubungan 

langsung dengan sampah dan berbagai macam kotoran. 

 

C. Tinjauan tentang Sampah 

1. Definisi Sampah  
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Berdasarkan Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2008, sampah  

didefinisikan sebagai sisa material yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari 

manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah spesifik ialah 

sampah yang sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan 

khusus. Sedangkan World Health Organization (WHO) mendefinisikan sampah 

sebagai sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau 

sesuatu yang dibuang yang asalnya dari kegiatan manusia dan tidak terjadi 

dengan sendirinya (Dobiki, 2018). Adapun berdasarkan SK SNI tahun 1990, 

sampah ialah limbah yang bersifat padat yang terdiri dari zat organik dan zat 

anorganik yang dinilai sudah tidak berguna dan diperlukan pengelolaan agar 

tidak membahayakan dan melindungi investasi pembangunan.  

2. Pengaruh Sampah terhadap Kesehatan 

Menurut teori H.L Bloom, terdapat 4 determinan yang memengaruhi 

derajat kesehatan yakni lingkungan, lifestyle, pelayanan kesehatan, dan 

hereditas. Dari keempat determinan tersebut, lingkungan menempati urutan 

pertama sebagai determinan yang paling memengaruhi derajat kesehatan 

masyarakat. Jika terjadi perubahan lingkungan maka akan terjadi perubahan 

pada kondisi kesehatan lingkungan di masyarakat. Sampah berpotensi untuk 

menimbulkan pencemaran dan menimbulkan masalah kesehatan. Tumpukan 

sampah dapat menjadi sarang atau tempat berkembang biaknya berbagai 

vektor penyakit (Axmalia & Mulasari, 2020).  

Pengelolaan sampah yang tidak baik mampu membawa pengaruh 

negatif bagi kesehatan.  Menurut Soemirat dalam Pahrir (2021), efek sampah 

bagi kesehatan seseorang terbagi dua yaitu dampak secara direct dan indirect. 

Dampak secara langsung (direct) ialah dampak yang disebabkan adanya 

kontak langsung dengan sampah tersebut. Misalnya sampah yang sifatnya 
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toksik, karsinogenik, korosif, teratogenik, dan sebagainya dalam tubuh 

manusia. Adapun dampak secara tidak langsung (indirect) ialah berupa 

penyakit yang ditularkan melalui vektor berupa nyamuk, lalat atau tikus yang 

hidup di dalam tumpukan sampah (Pahrir, 2021).   

Pembusukan sampah biasanya terjadi dalam keadaan aerobik, 

kemudian keadaan fakultatif dan anaerobik terjadi saat oksigen habis. 

Penguraian anaerobik akan menghasilkan lindi atau cairan gas. Lindi yang 

dihasilkan mengandung berbagai macam polutan berupa Kalsium, Natrium, 

Kalium, Besim Klorida, Sulfat, Fosfat, Seng. Adapun gas yang dihasilkan dari 

proses dekomposisi sampah dikenal dengan Landfill Gas (LFG). Contoh LFG 

diantaranya gas Hidrogen Sulfida (H2S), Amonia (NH3), Metana (CH4), Nitrogen 

(N2), dan Karbon dioksida (CO2) (Chairiah et al., 2023). Paparan gas tersebut 

secara terus menerus dapat mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan 

khususnya pada sistem pernapasan. 

Poole and Basu (2017) menyatakan bahwa pemulung ataupun 

masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah TPA dihadapkan pada berbagai 

risiko pekerjaan, salah satunya ialah paparan senyawa beracun yang 

dihasilkan selama pengelolaan dan pengolahan sampah. Lingkungan kerja 

yang selalu dalam keadaan berdebu, uap, gas, dan polutan lainnya dapat 

mengganggu produktivitas dan kesehatan pekerja (Ramadan et al., 2023). 

Dalam penelitian Agung (2016) ditemukan ada pengaruh gas CH4 dan H2S  

terhadap keluhan gangguan pernapasan dengan masing-masing nilai RO = 

0,101 dan RO = 0,137. Hasil penelitian yang dilakukan oleh NB, Suprijandani, 

and Khambali (2019) pada pekerja wisata lumpur Siodarjo juga menemukan 

bahwa terdapat hubungan antara kadar gas Metana (CH4) dengan keluhan 

saluran pernapasan pekerja (p ≤ 0,05). 
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Sementara itu, dalam penelitian Hidayatullah, Asti Mulasari, dan 

Handayani (2021) diperoleh bahwa tingkat risiko (RQ) H2S sebesar 1,2163 

(RQ>1) sedangkan NH3 sebesar 0,0203 (RQ ≤ 1) yang artinya tingkat risiko 

akibat H2S dikatakan tidak aman sedangkan untuk NH3 masih dikatakan aman 

atau tidak berisiko menyebabkan gangguan kesehatan pada masyarakat. 

Adapun penelitian oleh Chairiah, Jati, dan Sulastri (2023) diketahui bahwa 

hasil identifikasi dampak H2S dan NH3 terhadap masyarakat di sekitar TPA 

Batu Layang ialah keluhan gangguan pernapasan dengan persentase batuk 

sebesar 100%, keluar dahak sebesar 85% dan mengi (napas bunyi) sebesar 

17,6%.  

Hasil yang ditemukan rupanya berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Haq, Ma’rufi, and Ningrum (2021) pada masyarakat sekitar TPA 

Pakusari Jember, ditemukan bahwa kadar ambien NH3 dan H2S di seluruh titik 

TPA Pakusari Jember masih berada di bawah Nilai Ambang Batas (NAB) yang 

telah ditetapkan Pergub Jatim No. 10 Tahun 2009 tentang NAB NH3 (2 ppm) 

dan H2S (42µg/NM3) sehingga belum dapat dibuktikan adanya hubungan 

kadar NH3 dan H2S. Meskipun demikian, sebanyak 46 orang dari 86 total 

responden mengaku sedang atau pernah mengalami gangguan pernapasan. 

Permasalahan sampah yang mengganggu kelestarian lingkungan dan 

berdampak pada masalah kesehatan telah dijelaskan secara tersirat dalam QS. 

Ar-Rum/30:41. 

وْا    ﴿
ُ
ذِيْ عَمِل

َّ
هُمْ بَعْضَ ال

َ
اسِ لِيُذِيْق

َّ
يْدِى الن

َ
 ا
ْ
سَبَت

َ
بَحْرِ بِمَا ك

ْ
ِّ وَال بَٰ

ْ
ِ ال

 ف 
ُ
سَاد

َ
ف
ْ
هَرَ ال

َ
ظ

 
َ
هُمْ يَرْجِعُوْن

َّ
عَل
َ
 ﴾  ٤١ ل

 

Terjemahnya: 

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 
perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka 
sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke 
jalan yang benar).” 
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Maksud ayat  bahwasanya telah terlihat jelas perbuatan maksiat di 

daratan dan lautan bumi akibat perbuatan manusia yang mengerjakan 

perbuatan dilarang Allah SWT. Dalam tafsir Thabari (2007) dijelaskan oleh 

takwil Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Amir 

menceritakan kepada kami, ia berkata: Qurrah menceritakan kepada kami dari 

Al-Hasan tentang ayat  ِاس
َّ
الن يْدِى 

َ
ا  
ْ
سَبَت

َ
بِمَا ك بَحْرِ 

ْ
وَال  ِّ بَٰ

ْ
ال  ِ

ف   
ُ
سَاد

َ
ف
ْ
ال هَرَ 

َ
 Telah nampak“ ظ

kerusakan di darat dan di laut”, ia berkata, “Maknanya adalah dosa-dosa”. 

Kemudian ia membacakan ayat  
َ
هُمْ يَرْجِعُون

َّ
عَل
َ
 ل
۟
وا
ُ
ذِيْ عَمِل

َّ
هُمْ بَعْضَ ال

َ
 Supaya Allah“  لِيُذِيْق

merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar 

mereka kembali ke jalan yang benar.”   

Pada ayat tersebut Allah SWT. memberitahukan bahwa kerusakan telah 

terlihat jelas di daratan dan di perairan. Takwil ayat tersebut ialah telah 

tampak jelas diberbagai tempat perbuatan maksiat kepada Allah SWT. baik 

didaratan maupun diperairan. Kalimat  
ْ
سَبَت

َ
ك   berarti “diakibatkan oleh بِمَا 

perbuatan tangan manusia” dengan dosa-dosa yang dilakukan manusia. 

Kerusakan yang dimaksud dapat berupa pencemaran lingkungan atau bahkan  

penghancuran alam sehingga alam rusak dan sudah tidak bisa dimanfaatkan. 

Salah satu perilaku manusia yang seringkali menyebabkan kerusakan 

lingkungan ialah pengelolaan sampah yang tidak dikelola dengan baik. 

Perilaku ini tentunya memberi dampak pada penurunan kualitas lingkungan 

hingga kesehatan manusia.  

Kerusakan bumi yang disebabkan akibat ulah manusia tentunya akan 

berdampak kembali kepada manusia itu sendiri. Layaknya perilaku yang tidak 

mengelola sampah dengan baik tentu akan berdampak pada kesehatan 

manusia yang berakibat pada timbulnya berbagai macam penyakit. Berbagai 

berbagai penyakit yang muncul dapat dianggap sebagai teguran dari Allah 
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SWT akibat perilaku manusia yang melakukan penyelewengan terhadap 

tugasnya sebagai Khalifah yang tidak memelihara lingkungan. Dengan 

demikian, ayat tersebut Allah SWT turunkan sebagai peringatan kepada 

manusia agar kembali ke jalan yang benar sesuai dengan tanggung jawabnya 

sebagai khalifah yang ditugaskan untuk memelihara alam semesta. 

3. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah 

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2008,  Tempat 

Pemrosesan Akhir (TPA) merupakan tempat untuk memproses dan 

mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan 

lingkungan. Pada umumnya, beberapa Negara masih menjadikan TPA sebagai 

salah satu metode utama untuk membuang dan mengelola sampah (Lakhouit 

& Alsulami, 2020). Metode ini paling banyak digunakan oleh seluruh dunia 

dikarenakan biayanya murah dalam hal eksploitasi dan modal jika 

dibandingkan dengan metode lain (Batton-hubert et al., 2012; Guerrero-

Barrera et al., 2007; Lakhouit & Alsulami, 2020; Yang et al., 2015). 

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 

03/PRT/M/2013 pemilihan lokasi TPA paling sedikit harus memenuhi kriteria 

aspek: 

a. Geologi, yakni tidak berasal di daerah sesar atau patahan aktif, tidak terletak 

di zona risiko geologi seperti daerah gunung berapi, tidak berada di daerah 

karst, tidak berada di daerah berlahan gambut, dan sebaiknya terletak di 

daerah lapisan tanah yang kedap air atau lempung;  

b. Hidrogeologi, antara lain berupa kondisi muka air tanah tidak kurang dari 

tiga meter, laju infiltrasi tanah tidak lebih besar dari 10-6 cm/detik, dan 

jaraknya lebih dari 100 m (seratus meter) dari sumber air minum di hilir 

aliran. Zona kemiringannya berada kurang dari 20%.  
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c. Jarak dari bandar udara, yaitu berjarak lebih dari 3000 m (tiga ribu meter) 

untuk lapangan terbang yang didarati pesawat turbo jet lebih dari 1500 m 

(seribu lima ratus meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat 

jenis lainnya; 

d. Jarak dari pemukiman, ialah lebih dari 1 km (satu kilometer) dengan 

mempertimbangkan potensi pencemaran lindi, kebauan, penyebaran 

vektor penyakit, dan aspek sosial;  

e. Tidak berada di area yang dilindungi/cagar alam; dan/atau, 

f. Tidak termasuk dalam daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) 

tahun. 

4. Metode Pemrosesan Akhir Sampah 

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 

3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan 

Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah 

Rumah Tangga (2013), disebutkan terdapat tiga metode pemrosesan akhir 

sampah yang diterapkan di Indonesia yaitu metode open dumping, controlled 

landfill, dan sanitary landfill.  

a. Metode Open dumping (penimbunan terbuka)  

Metode open dumping ialah proses penimbunan sampah di TPA tanpa 

adanya proses pemadatan dan penutupan secara berkala. Open dumping juga 

dapat didefinisikan sebagai metode pembuangan limbah padat tanpa pandang 

bulu dengan mekanisme tanpa perencanaan atau pengendalian (Ozbay et al., 

2021). 

Metode open dumping tidak memiliki desain teknik yang tepat sehingga 

tidak memiliki perlindungan atau perlindungan air tanah kontrol drainase 
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(Feuyit et al., 2019). Pengolahan sampah yang dilakukan dengan sistem open 

dumping menghasilkan emisi biogas yang kemudian naik ke atmosfer sehingga 

berdampak pada peningkatan terjadinya polusi udara akibat gas, bau, dan 

debu (Chalid & Rasman, 2019; Lakhouit & Alsulami, 2020; Simbolon et al., 

2019).  

Pernyataan ini didukung oleh Kumar et al. (2020) yang menyatakan 

bahwa TPA dapat dianggap sebagai reaktor dinamis, akibat adanya reaksi 

kimia dan biologi yang menghasilkan emisi gas. Karena TPA dengan metode 

open dumping tidak diatur, maka sampah berpotensi terhadap pembakaran 

terbuka, pemulung, vektor penyakit, dan berbagai hal lainnya  (Ozbay et al., 

2021). 

Pengelolaan sampah dengan metode open dumping juga diperparah 

dengan adanya peningkatan volume sampah. Dalam pertimbangan UU No. 18 

Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Indonesia dijelaskan bahwa 

pertambahan penduduk dan kecenderungan kehidupan masyarakat yang 

konsumtif menyebabkan meningkatnya volume, jenis, dan karakteristik 

sampah yang makin beragam. 

 

b. Metode Controlled landfill (Lahan urug terkendali) 

Sedangkan controlled landfill ialah teknik pengelolaan di areal sampah 

dengan cara sampah dikompikasi dan ditutup dengan lapisan  tanah penutup 

minimal setiap tujuh hari. Metode ini bersifat sementara (Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum Republik Indonesia, 2013). Controlled landfill dilakukan 

dengan cara sampah ditimbun dengan tanah selapis demi selapis sehingga 

sampah tidak berada di ruang terbuka serta menghindari timbulnya polusi 
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udara parah dan meminimalisir adanya sarang binatang yang bisa 

menimbulkan berbagai macam penyakit (Muthmainnah & Adris, 2020). 

c. Metode Sanitary landfill (Lahan urug saniter) 

Adapun sanitary landfill merupakan metode pengurugan sampah yang 

disiapkan dan dioperasikan secara sistematis melalui penyebaran dan 

pemadatan sampah pada area pengurugan serta penutupan sampah setiap 

hari. Saat ini, metode ini menjadi metode yang paling direkomendasikan dalam 

pemrosesan akhir sampah (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan 

Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah 

Sejenis Sampah Rumah Tangga, 2013).  

Sebagian besar metode pemrosesan akhir sampah di Indonesia masih 

menggunakan sistem open dumping. Walaupun dampak lingkungan yang 

ditimbulkan lebih besar, metode ini dianggap lebih efisien dan praktis 

dikarenakan sumber dana pemerintah yang masih sangat terbatas. 

 

 

 

 

D. Tinjauan tentang Landfill Gas (LFG) 

1. Gas Hidrogen Sulfida (H2S)   

Gas Hidrogen Sulfida (H2S) merupakan suatu gas tidak berwarna, 

sangat beracun, mudah terbakar dan memiliki bau seperti telur busuk (Ilham, 

2021). Nama kimia asam sulfida ialah dihidrogen sulfina sedangkan beberapa 

nama umumnya ialah gas rawa,  gas selokan, gas bau lembab, dan gas kotoran 



62 
  

 
 

(Rifa et al., 2016; Sulastri, 2013). Simbolon, Nurmaini, and Hasan (2019) 

menyatakan bahwa gas H2S dihasilkan dari produksi proses dekomposisi 

senyawa organik dari aktivitas bakteri anaerob dalam tumpukan sampah yang 

dapat mengganggu kesehatan, terutama pada sistem pernapasan.  

Apabila H2S bersentuhan dengan kulit maka akan terserap ke dalam 

aliran darah dan didistribusikan ke seluruh tubuh (ATSDR, 2016). Gas ini dapat 

terdistribusi masuk ke dalam tubuh melalui sistem peredaran darah yaitu 

melalui plasma darah. Sel darah merah (eritrosit) akan berikatan dengan 

hemoglobin sehingga konsentrasi H2S meningkat dan mengakibatkan 

sulfhemoglobin. Kondisi ini dapat menghambat kinerja enzim cytochrome 

oxidase sehingga pasokan oksigen dalam tubuh terganggu dan dihasilkan 

hipoksia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada dasarnya, gas Hidrogen Sulfida (H2S) tidak berbahaya jika dalam 

konsentrasi rendah apalagi jika tidak terpapar sama sekali. Namun, paparan 

gas ini dengan konsentrasi rendah sudah bisa menyebabkan iritasi pada mata, 

hidung, ataupun tenggorokan. Sedangkan tingkat paparan dengan konsentrasi 

tertinggi (>500 ppm) mampu mengiritasi saluran pernapasan bagian atas 

Gambar 2. 6 Dampak Gas H2S pada Tubuh 
Sumber: Christina (2023) 
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seperti batuk, sesak, serta jalur pernapasan terasa panas dan kering, 

kehilangan kesadaran hingga kematian (Chairiah et al., 2023). 

Gas Hidrogen Sulfida (H2S) memiliki tingkat keracunan yang hampir 

sama beracunnya dengan Hidrogen sianida (HCN) dan lebih mematikan 

dibanding Karbon monoksida (CO). Gas ini sering digunakan dalam eksekusi 

tahanan di banyak negara bagian di Amerika Serikat. H2S dapat masuk melalui 

sistem pernapasan dan terserap ke dalam kulit meskipun jumlahnya sangat 

kecil dari total paparan. Kemampuan gas ini mudah masuk melalui saluran 

pernapasan disebabkan oleh ukuran partikelnya yang kecil sehingga lebih 

mudah masuk ke sistem pernapasan dan meresap ke dalam aliran darah 

(Pahrir, 2021). 

Penelitian yang dilakukan Zhang Chunyu dalam Sulastri (2013) 

menemukan bahwa terdapat perbedaan fungsi paru dari sampel kontrol yang 

dideteksi pada tikus dengan sampel hipoksia tikus akibat pajanan gas H2S. 

Penelitian terbaru menemukan bahwa H2S menghambat oksigen pada tikus 

sehingga terdapat perbedaan fungsi paru pada tikus (Jia et al., 2020). Dalam 

penelitian Batterman, Grant-Alfieri, and Seo (2023) disebutkan bahwa H2S 

adalah penyebab kematian mendadak paling umum kedua di tempat kerja. 

Sebuah studi yang dilakukan pada sekelompok babi oleh Wang et al. 

(2020) di Universitas Pertanian Huazhong, Wuhan China menemukan anak 

babi yang terpapar NH3 mengalami cedera paru akut dan respon inflamasi 

yang memengaruhi terganggunya ekspresi gen pada jaringan paru. Penelitian 

kohort yang dilakukan Mahdinia et al. (2020) juga menemukan tingkat 

gangguan pernapasan meningkat secara signifikan pada kelompok yang 

terpapar di atas 5 tahun. Frekuensi gejala tersebut lebih tinggi dibandingkan 

kelompok non-paparan. Hal ini mengindikasikan terjadi penurunan fungsi 
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paru secara signifikan pada kelompok paparan dibanding kelompok non 

paparan. Paparan dan jumlah paparan  H2S memiliki hubungan signifikan 

terhadap gangguan pernafasan dan fungsi pernafasan (Haq et al., 2021). 

2. Gas Amonia (NH3) 

Gas amonia (NH3) merupakan gas yang tidak berwarna dengan bau 

yang sangat tajam. Gas ini berasal dari proses asam amino yang terurai dalam 

protein makhluk hidup baik dari sampah tumbuhan maupun hewan di 

lingkungan (Hidayatullah et al., 2021). Massa gas amonia anhidrat lebih ringan 

dari udara sehingga biasanya tidak menetap di dataran rendah. Akan tetapi, 

saat kelembaban tinggi gas amonia anhidrat cair dapat menghasilkan uap yang 

lebih berat dibanding udara. Uap ini dapat terdistribusi ke permukaan tanah 

atau ke dataran rendah sehingga memengaruhi kualitas udara  dan dapat 

meningkatkan risiko seseorang terpapar (Sulastri, 2013). 

Dwicahyo (2017) menyatakan bahwa kadar gas berbahaya terbanyak di 

TPA Sampah adalah NH3 dengan persentase 45-60%. Konsentrasi gas ini cukup 

tinggi karena proses penguraian sampah dari aktivitas bakteri anaerobik. 

Amonia (NH3) merupakan zat beracun yang dapat memasuki tubuh melalui 

jalur inhalasi, ingesti, dan dermal. Saat NH3 terhirup maka sebagiannya masuk 

ke dalam tubuh dan akan diserap oleh paru-paru selanjutnya NH3 akan 

berikatan dengan darah yang ada di kapiler paru-paru. Darah yang 

mengandung NH3 itu kemudian diedarkan ke jantung melalui pembuluh darah 

vena pulmonalis. Selanjutnya, darah didistribusikan ke seluruh tubuh dan 

mencapai hati melalui pembuluh darah arteri hepatica dan vena porta (ATSDR, 

2016). Hati memiliki kemampuan tinggi dalam mengikat senyawa kimia 

sehingga sebagian besar senyawa kimia terkonsentrasi di hati jika dibanding 

dengan organ lainnya (Saputra et al., 2018).  
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Studi kasus yang dilakukan oleh Justiani (2021) menyatakan bahwa 

paparan NH3 dalam konsentrasi tinggi mampu menimbulkan efek seperti rasa 

terbakar pada kulit, mata, tenggorokan, dan keluhan gangguan pernapasan. 

Pernyataan ini sejalan dengan OSHA (1992) yang mengungkapkan bahwa gas 

NH3 bisa mengiritasi kulit dan membran mukosa pada manusia. Apabila 

terpapar melalui inhalasi maka bisa mengakibatkan cardiopulmonary 

resuscitation, sulit bernafas sehingga kesulitan memperoleh oksigen. Adapun 

efek kronis pada kadar >35 ppm mampu menyebabkan kerusakan ginjal, paru-

paru, mereduksi pertumbuhan dan mafungsi otak serta menurunnya nilai 

darah yang bisa mengganggu proses fisiologis manusia (Dwicahyo, 2017). 

Paparan bau amonia dalam jangka lama dapat menyebabkan menurunnya 

fungsi penciuman dan mengurangi kesadaran.  

3. Faktor-faktor yang Memengaruhi Gas H2S dan NH3  

a. Kelembaban 

Kelembaban udara didefiniskan jumlah uap air yang terdapat dalam 

udara. Kelembaban udara yang relatif lebih tinggi menyebabkan proses 

perkaratan terjadi lebih cepat. Udara yang lembab bisa menyebabkan 

terjadinya proses pengendapan bahan pencemar karena beberapa polutan 

berbentuk partikel akan berinteraksi dengan molekul air dalam udara 

sehingga akan meningkatkan ukuran partikel yang akan memudahkan 

terjadinya pengendapan ke permukaan bumi akibat gaya gravitasi bumi 

(Sulastri, 2013). Pemadatan sampah akan memperlambat produksi gas 

dikarenakan dapat menurunkan tingkat infiltrasi air ke dalam limbah (Purba, 

2022).    

b. Suhu 
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Suhu mampu mengurangi polutan dalam atmosfer dan mencegahnya 

tidak menyebar. Suhu yang meningkat dapat berperan sebagai katalisator 

reaksi kimia perubahan suatu polutan udara. Saat musim kemarau, udara 

cenderung lebih kering disertai suhu yang cenderung meningkat dan angin 

yang bertiup, sehingga polutan udara cenderung tinggi karena pengenceran di 

udara tidak terjadi. Selain itu, suhu yang tinggi dapat membuat partikel bahan 

pencemar udara mengering dan ringan sehingga mampu bertahan lebih lama 

di udara, terutama selama musim kemarau (Sulastri, 2013). 

Suhu yang rendah dapat menghambat aktivitas bakteri dikarenakan 

aktivitas bakteri umumnya menurun di bawah suhu 50 Celcius. Disisi lain, suhu 

tinggi dapat meningkatkan aktivitas bakteri penghasil gas di tempat sampah 

(Purba, 2022).  

c. Kecepatan Angin 

Angin kencang dapat membawa polutan terbang ke berbagai arah 

dengan cepat dan bisa mencemari udara di daerah lain. Sebaliknya, jika 

kecepatan angin lambat maka akan terjadi penumpukan polutan di suatu 

tempat dan bisa mencemari udara di sekitar permukaan lokasi pencemaran 

tersebut (Sulastri, 2013).  

d. Sinar Matahari 

Sebagian besar makhluk hidup membutuhkan sinar matahari untuk 

menunjang kehidupannya. Beberapa komponen yang ada dalam sinar 

matahari ialah: 

1) Sinar Biru, yaitu sinar matahari yang tampak saat udara dalam kondisi 

lembab disertai cuaca mendung. Pada kondisi tersebut, keberadaan 

gelombang rendah biru seperti debu dapat menyebabkan kekaburan. 
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Sinar ini berkontribusi pada Age-related Macular Degeneration (AGD) 

yang merupakan salah satu penyebab kebutaan.  

2) Sinar Inframerah, yaitu sinar dengan gelombang panjang yang dapat 

langsung menembus dan membakar retina. Apabila mata terpapar 

dalam waktu lama maka dapat menurunkan fungsi penglihatan bahkan 

menimbulkan kebutaan.  

3) Sinar ultraviolet yaitu sinar yang menyebabkan proses penuaan terjadi 

lebih cepat.  

e. Curah Hujan 

Curah hujan ialah jumlah air hujan yang turun di suatu daerah pada 

periode tertentu. Alat untuk mengukur curah hujan disebut dengan Rain 

gauge. Waktu pengukuran curah hujan dilakukan dalam waktu  harian, 

bulanan, dan tahunan. Curah hujan yang tinggi dapat membantu proses 

pengendapan pada beberapa bahan pencemar. Dalam kondisi tersebut, 

beberapa bahan pencemar yang berbentuk partikel akan berikatan dengan air 

yang selanjutnya akan membentuk partikel yang lebih besar sehingga lebih 

mudah mengendap pada permukaan bumi akibat adanya gaya gravitasi bumi 

(Sulastri, 2013). 
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E. Kerangka Teori 

  
Konsentrasi Gas 

H2S dan NH3 

Sistem Pernapasan 

➢ Rongga Hidung 

➢ Faring 

➢ Laring 

➢ Trakea 

➢ Bronkus 

➢ Bronkiolus 

➢ Asinus 

Faktor Individu 

1. Faktor Intrinsik 

➢ Umur  

➢ Jenis Kelamin 

➢ Status Gizi (IMT) 

➢ Riwayat Penyakit  

Pernapasan 

2. Faktor Ekstrinsik  

➢ Kebiasaan 

merokok 

➢ Durasi Kerja 

➢ Masa Kerja 

➢ Jarak Tempat 

Tinggal 

➢ Aktivitas Olahraga 

➢ Penggunaan APD 

Faktor 
Lingkungan 

➢ Suhu 
➢ Kecepatan Angin 
➢ Sinar Matahari 
➢ Curah Hujan 
➢ Kelembaban 

Udara 
 

Inhalasi pada bagian 
anterior hidung 

Inhalasi pada bagian 
interior hidung 

Masuk ke faring 

Masuk pada bagian Trakeobronkial 
{Gas H2S dan NH3  (>50 ppm)} 

Mengalami deposit Trakeobronkial 
{Gas H2S dan N (<50 ppm)} 

Mengalami deposit (penumpukan) di 
Alveolus 

Terjadi iritasi kronis 

Konsentrasi gas menjadi statis 

Dinding alveolus mengalami 
kerusakan 

Mengalami peradangan 

Menyebabkan terjadi 
lendir/sekret 

Gangguan mokusiler 

PENURUNAN KAPASITAS 
FAAL PARU 

Gambar 2. 7 Kerangka Teori Modifikasi teori Sulastri (2013); Hamidi (2023) 
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F. Kerangka Konsep  

 

 

 

 

 

 

 

 

G.   

: : Variabel Independen 

: : Variabel Dependen 

: : Variabel yang Diteliti 

Keterangan: 

Kapasitas Faal Paru 
 

Konsentrasi Gas H2S  

Konsentrasi Gas NH3  

Durasi Kerja 

Masa Kerja 

Jumlah Rokok 

Riwayat Penyakit 

Pernapasan 

Umur 

Gambar 2. 8 Kerangka Konsep  



 

70 

BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan pendekatan 

analitik observasional yang menerapkan rancangan cross-sectional study. Cross-

sectional study merupakan desain penelitian yang mengamati variabel 

independen/faktor penyebab dan variabel dependen/faktor akibat/ di waktu 

yang bersamaan (Adiputra et al., 2021). Penggunaan desain cross-sectional 

study didasari oleh tujuan peneliti yang ingin mengukur hubungan antara 

faktor risiko dengan output yang dihasilkan dalam waktu yang bersamaan 

(point time approach).  

 

 

 

 

 

 

 

  

Pengukuran Variabel Independen 
dan Dependen dilakukan secara 

bersamaan 

Faktor 
Risiko 

Efek/ 
Outcome 

FR (+) FR (-) Efek (+) Efek (-) 

Gambar 3. 2 Alur Desain Cross-sectional study 
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah 

Tamangapa, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini berlangsung selama tiga bulan yakni terhitung sejak 

bulan Januari - Maret 2024 yaitu mulai dari proses persiapan administrasi 

penelitian hingga proses saat turun dilapangan. Adapun tahap analisis data 

nya dilakukan pada bulan April-Juni 2024.  

3. Timeline Penelitian 

Kegiatan 

Waktu 
2023 2024 

Okt-
Nov Des Jan Feb Maret April Mei Juni Juli 

Konsultasi 
Pembimbing 

         

Seminar Proposal          
Persiapan Penelitian          
Penelitian (Sampel 
Manusia) 

    
 

    

Penelitian (Sampel 
Lingkungan) 

    
 

    

Penyusunan Skripsi 
(Bab IV-V) 

         

Konsultasi 
Pembimbing 

         

Seminar Hasil          
Ujian Tutup          

C. Populasi Dan Sampel  

1. Populasi 

Penelitian ini mengambil populasi seluruh petugas sampah yang 

berada di wilayah Unit Pelaksana Teknis (UPT) TPA Sampah Tamangapa, 

Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.  
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2. Sampel Manusia 

Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik purposive 

sampling. Jumlah populasi tidak diketahui secara pasti sehingga peneliti 

menggunakan rumus Lemeshow untuk menghitung jumlah sampel minimal 

yang diperlukan. Adapun rumus Lemeshow ialah sebagai berikut: 

𝒏 =
𝑍2𝑝 (1 − 𝑝)

𝛼2
 

Keterangan: 

n = Jumlah sampel 

Z = Derajat kepercayaan sebesar 95% = 1,96 

p = Proporsi prevalensi kejadian = 0,5  

α = Derajat kesalahan sebesar 10% = 0,1 

 Berdasarkan rumus di atas, maka jumlah sampel minimal yang 

dibutuhkan ialah sebagai berikut: 

   𝒏 =
(1,96)2 𝑥 0,5 (0,5)

0,12
 

   𝒏 =
0.9604

0.01
 

 𝒏 = 96,04 

  𝒏 = 96 (Pembulatan) 

Dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan peneliti, 

maka nilai taraf kesalahan (α) yang digunakan pada penelitian ini ialah 10%. 

Berdasarkan hasil perhitungan, jumlah sampel minimal yang diperlukan ialah 

sebanyak 96 responden. Pada saat dilapangan, jumlah responden yang 

diperoleh ialah sebanyak 98 responden yang terdiri dari pemulung, 

pengangkut sampah, dan penjaga pos timbangan. 

 Untuk menghindari adanya bias penelitian, peneliti menetapkan 

beberapa kriteria diantaranya: 
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Kriteria Inklusi 

a. Tidak sedang sakit batuk/flu saat dilakukan pengukuran 

b. Telah bekerja minimal 6 bulan  

Kriteria Eksklusi 

a. Berumur <18 tahun 

3. Sampel Lingkungan 

Sampel lingkungan pada penelitian ini ialah udara ambien di sekitar 

wilayah TPA Tamangapa Makassar yang diukur oleh petugas Balai Besar 

Laboratorium Kesehatan (BBLK) Makassar. Lokasi pengambilan sampel 

lingkungan dilakukan pada 3 titik yakni pada Zona aktif (titik I), Zona tidak 

aktif (titik II), dan Zona lindi (titik III). Pengukuran sampel dilakukan sebanyak 

1 kali di setiap titik sampling dengan tiap rentang waktu 1 jam per titik  yakni 

di titik I (09.32 WITA - 10.32 WITA), titik II (10.46 WITA – 11.46 WITA) dan 

titik III (14.36 WITA – 15.36 WITA). Pengambilan sampel udara ambien 

dilakukan sesuai prosedur SNI 19-7117.7-2005 untuk parameter H2S dan SNI 

19-7119.1-2005 untuk parameter NH3.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Data Primer 

Teknik pengambilan data primer untuk sampel manusia dilakukan 

dengan wawancara, observasi, dan pengukuran faal paru. Dalam penelitian ini, 

jenis wawancara yang digunakan ialah wawancara terpimpin yang dilakukan 

berdasarkan panduan dari kuesioner yang telah disediakan sehingga 

interviewer hanya perlu membacakan pertanyaannya kepada responden. 

Pertanyaan dalam kuesioner mencakup karakteristik responden seperti nama, 

alamat, umur, dan jenis kelamin, serta beberapa informasi tambahan lain 
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terkait durasi dan masa kerja, jarak rumah, riwayat merokok, dan riwayat 

penyakit pernapasan. Peneliti juga melakukan observasi untuk memperoleh 

informasi yang mendukung penelitian ini. Adapun data status faal paru 

responden diperoleh melalui hasil pengukuran menggunakan spirometri.  

Sedangkan teknik pengambilan data primer untuk sampel lingkungan 

diperoleh dari hasil pengukuran kualitas udara ambien gas H2S, NH3, suhu, 

kelembaban, kecepatan dan arah angin yang dilakukan oleh Petugas Balai 

Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Makassar di periode minggu ke-2 

Bulan Maret 2024.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari pihak Unit Pelaksana 

Teknis Daerah (UPTD) TPA Sampah Tamangapa. Data yang diambil berkaitan 

dengan gambaran lokasi dan data volume sampah yang masuk di TPA 

Tamangapa tiap tahunnya.   

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan peralatan yang dibutuhkan atau 

digunakan untuk mengumpulkan data. Beberapa instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini ialah: 

1. Spirometri, alat ini bertujuan untuk mengukur fungsi paru-paru 

responden.  

Adapun urutan langkah kerja pengukuran spirometri yang perlu 

dilakukan ialah (Salhah, 2015): 

a. Menyiapkan serangkaian alat spirometri beserta dengan kertas grafik dan 

mouthpiece. 
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1) Nyalakan alat spirometri, biarkan ± 10 menit. 

2) Tekan tombol ID dan input data responden ID: Umur, tinggi badan, berat 

badan, jenis kelamin, tanggal bulan dan tahun kelahiran responden. 

b. Menjelaskan prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan pada responden 

c. Pemeriksaan dilakukan dengan cara responden berdiri dan berpakaian 

longgar. 

d. Pengukuran Kapasitas Vital (Vital Capacity) 

1) Pasang alat penjepit hidung kemudian masukkan mouthpiece dengan 

posisi bibir rapat. Pastikan tidak ada kebocoran selama pemeriksaan 

dengan memperhatikan alat penjepit hidung terpasang dengan baik dan 

bibir responden melingkupi sekeliling Mouthpiece. 

2) Instruksikan responden untuk bernapas seperti biasa melalui alat 

(bernafas lewat mulut). 

3) Tekan tombol VC, lalu tekan tombol start. 

4) Instruksikan responden untuk bernapas biasa, setelah ± 3-4 detik akan 

terdengar bunyi TIT. Selanjutnya instruksikan responden untuk 

menghirup udara semaksimal mungkin dengan cepat kemudian udara 

dikeluarkan sampai habis secara perlahan, kemudian bernapas kembali 

seperti biasa. 

Gambar 3. 3 Spirometri Minato AS 507 Japan 
Sumber: Peneliti, 2024 
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5) Kemudian tekan tombol stop untuk mengakhiri pemeriksaan. Guna 

memperoleh hasil yang sempurna, lakukan pemeriksaan sebanyak 3 

kali. 

6) Tekan tombol display dan catat hasil VC. 

e. Pengukuran Forced Vital Capacity (FVC) dan Forced Expiratory Volume in 1 

Second (FEV1) 

1) Mouthpiece dipasang kemudian dimasukkan, pastikan posisi bibir rapat 

pada mouthpiece. 

2) Instruksikan responden untuk bernapas seperti biasa melalui alat 

(bernafas lewat mulut). 

3) Tekan tombol FVC kemudian tekan tombol start. 

4) Instruksikan responden untuk bernapas biasa, setelah ± 3-4 detik akan 

terdengar bunyi TIT. Selanjutnya instruksikan responden untuk 

menghirup udara sebanyak mungkin secara cepat lalu sesegera mungkin 

udara dihentakkan dengan cepat. 

5) Kemudian tekan tombol stop untuk mengakhiri pemeriksaan. Guna 

memperoleh hasil yang sempurna, lakukan pemeriksaan sebanyak 3 

kali.  

2. Impinger air sampler, digunakan untuk mengukur tingkat polusi udara. 

Cara kerjanya ialah dengan menghisap udara luar ke dalam tabung 

reaksi. Parameter gas polutan yang dipantau/diukur oleh alat ini ailah 

gas CO, H2S, NH3, SO2, Ether, Ozon, dan NO2.   
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Adapun urutan langkah kerja pengambilan sampel gas H2S dan NH3 

berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1335/Menkes/SK/X/2002 Tahun 2002 Tentang Standar Operasional 

Pengambilan dan Pengukuran Sampel Kualitas Udara (2002) ialah: 

a. Persiapan 

1) Uji fungsi alat dilakukan menggunakan aquades sebagai pengganti 

absorbans. 

2) Siapkan dan atur alat di lokasi pengambilan sampel. 

b. Cara Pengoperasian 

1) Letakkan alat pada titik pengambilan sampel yang telah ditentukan. 

2) Merangkai alat: 

a) Masing-masing lima (5) tabung impinger yang telah diisi larutan 

absorbans (± 10 ml) dihubungkan dengan tabung impinger yang berisi 

silika gel menggunakan selang penghubung berbahan plastik. 

b) Masing-masing tabung diatur pada alat air gas sample (Vacum pump). 

c) Masing-masing lima (5) tabung yang berisikan larutan absorbans 

dihubungkan dengan pompa vacuum pada inlet memakai selang 

berbahan plastik.  

Gambar 3. 4 Impinger Gas Sampler H-Tech 05 
Sumber: Peneliti, 2024 
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c. Cara Pengambilan Sampel 

1) Hubungkan kabel power dengan listrik lalu hidupkan pompa vakum 

dengan mengatur panel ke posisi ON. 

2) Masing-masing skala flow meter diatur debitnya dan dalam posisi low 

atau high sesuai dengan aliran udara yang dikehendaki. 

3) Apabila pengambilan sampel telah selesai, matikan alat dengan 

merubah panel vakum ke posisi OFF. 

4) Masing-masing tabung impinger yang berisi larutan absorbans dilepas 

lalu dipindahkan ke dalam botol sampel warna gelap/coklat dan diberi 

tanda, kemudian disimpan dalam box pendingin tempat sampel. 

5) Selanjutnya pengujian sampel gas dapat diperiksa di laboratorium.  

d. Lama Pengukuran 

1) Durasi pengukuran NH3, SO2, dan NO2 dilakukan selama 1 jam. 

2) H2S dilakukan pada siang hari selama 30 menit.  

3. Lutron LM-8000, yaitu alat yang memiliki 4 indikator pengukuran 

diantaranya anemometer,  hygrometer dan luxmeter, serta termometer.  

Anemometer berfungsi untuk mengukur kecepatan dan arah angin, 

hygrometer berfungsi untuk mengukur kelembaban, luxmeter untuk 

mengukur intensitas cahaya, dan thermometer untuk mengukur suhu. 
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4. GPS, digunakan untuk menentukan titik koordinat di setiap lokasi titik 

pengambilan sampel  udara. 

5. Kuesioner, berguna sebagai petunjuk wawancara guna mengetahui 

informasi tentang karakteristik, lama paparan, jarak rumah, riwayat 

merokok, dan riwayat penyakit pernapasan responden. 

 

Gambar 3. 5 GPS Garmin 64S 
Sumber: Peneliti, 2024 

 
Gambar 3. 6 Lutron LM-8000 

Sumber: Peneliti, 2024 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Data yang didapatkan dari lokasi penelitian masih termasuk ke dalam 

data mentah sehingga harus diolah dan dianalisis guna mengetahui hasil 

penelitian. Analisis data pada penelitian ini dibantu oleh program IBM SPSS 

(Statistical Package or Social Science) dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Pengeditan (Editing) 

Editing dilakukan dengan tujuan untuk memeriksa ulang kelengkapan 

dan kebenaran dari data yang telah dikumpulkan. Jika ditemukan kesalahan 

selama proses pengumpulan maka data di edit dan dikoreksi kembali. 

b. Mengkode Data (Coding) 

Coding dilakukan dengan memberikan kode pada tiap variabel 

berdasarkan kategorinya. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah 

peneliti pada saat proses memasukkan dan mengolah data. 

c. Memasukkan Data (Entry Data) 

Pada tahap ini, data di input kedalam database komputer untuk diolah 

dan dianalisis. Data yang dikumpul akan diinput pada program SPSS.  

d. Pembersihan Data (Cleaning Data) 

Cleaning ialah pengecekan kembali data yang telah diinput untuk 

mengetahui apakah terjadi kesalahan input atau tidak. Apabila terjadi missing 

data maka dilakukan penginputan ulang. 

e. Tabulasi (Tabulating) 
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Tabulating bertujuan untuk memindahkan data kedalam suatu tabel 

agar informasi yang disampaikan lebih mudah dipahami. 

 

2. Teknik Analisis Data 

Setelah memasuki tahap pengolahan, selanjutnya data perlu dianalisis 

agar menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Beberapa uji analisis yang 

digunakan ialah: 

a. Analisis Univariat 

Analisis univariat digunakan untuk menggambarkan distribusi 

frekuensi dan persentase dari tiap variabel yang diteliti. Analisis ini bertujuan 

untuk meringkas kumpulan data hasil pengukuran agar lebih terstruktur 

sehingga kumpulan data tersebut dapat menjadi informasi berguna. Hasil 

analisis ini biasanya ditampilkan dalam bentuk ukuran statistik, tabel, ataupun 

diagram. 

b. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat digunakan untuk membuktikan hipotesis atau 

menjawab tujuan penelitian. Analisis ini bertujuan untuk mencari kekuatan 

dan derajat hubungan/korelasi antara variabel. Dikarenakan jenis skala data 

pada penelitian ini terbagi dua, maka peneliti menggunakan uji statistik 

korelasi Pearson/ uji Product Moment untuk data yang berskala interval/rasio 

dan uji Rank Spearman Correlation untuk data berskala ordinal/nominal 

dengan masing-masing derajat kepercayaan (α = 5%).  

 Analisis korelasi merupakan uji statistika yang bertujuan untuk 

mengukur keeratan dan kekuatan hubungan antara dua variabel. Indeks yang 

mengukur keeratan hubungan dua variabel disebut koefisien korelasi. Nilai 

koefisien korelasi paling (r) dapat dinyatakan seperti berikut: 
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-1 ≤ r ≤ 1 

 

Keterangan: 

r  = 1, hubungan X dan Y sempurna dan positif (makin mendekati 

angka 1, menunjukkan hubungan sangat kuat dan positif) 

r = -1, hubungan X dan Y  sempurna dan negatif (makin mendekati -1, 

yaitu hubungan sangat kuat dan negatif) 

r = 0, hubungan X dan Y lemah sekali atau tidak ada hubungan 

Hal tersebut menunjukkan, semakin mendekati angka 1 maka korelasi 

semakin kuat sedangkan jika nilai r semakin mendekati angka 0 maka korelasi 

antara dua variabel semakin lemah. Adapun tanda koefisien korelasi 

menunjukkan arah hubungan, tanda negatif (-) menjelaskan adanya hubungan 

yang berkebalikan sedangkan tanda (+) menjelaskan adanya hubungan yang 

searah. Dalam hal ini, berkebalikan diartikan semakin meningkat nilai suatu 

variabel maka  nilai variabel lainnya semakin menurun. Sedangkan searah 

diartikan semakin meningkatnya nilai suatu variabel maka nilai variabel 

lainnya turut meningkat (Vusvitasari et al., 2016). 

Mengutip buku Sutanto (2016) mengenai Analisis Data Bidang 

Kesehatan, korelasi hubungan variabel dapat diinterpretasikan pada 

ketentuan sebagai berikut: 

Tabel 3. 1 Pedoman Tingkat Keeratan Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Keeratan Korelasi 
0,00 – 0,25 Tidak ada hubungan/Lemah 
0,26 – 0,50 Sedang 
0,51 – 0,75 Kuat 
0,76 – 1,00 Sangat Kuat/Sempurna 

     Sumber: Sutanto, 2016 
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Adapun pedoman yang digunakan untuk menerima atau menolak 

hipotesis menggunakan hipotesis nol (H0) didasarkan pada ketentuan berikut: 

a) Jika nilai rhitung <  rtabel atau nilai p-value pada kolom sig. (2-tailed) >  level 

of significant (α = 0,05) H0 diterima 

b) Jika nilai rhitung > rtabel atau nilai p-value pada kolom sig. (2-tailed) <  level 

of significant (α = 0,05) H0 ditolak 

3. Prosedur Penelitian 

Kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: 

a. Tahap Pra Penelitian 

Tahap awal penelitian ialah kegiatan yang dilakukan sebelum penelitian 

dilakukan. Pada awal penelitian, rangkaian kegiatan ini terdiri dari: 

1) Berkoordinasi dengan beberapa pihak yang terkait mengenai tujuan dan 

prosedur penelitian 

2) Menentukan sampel 

3) Menyusun kuesioner 

4) Persiapan lembar pengukuran dan perlengkapan lainnya. 

b. Tahap Penelitian 

Tahap penelitian ialah kegiatan yang dilakukan saat penelitian 

dilaksanakan. Adapun kegiatan pada tahap penelitian ini ialah: 

1) Pengukuran status faal paru menggunakan spirometri.  

2) Pengambilan sampel gas H2S dan NH3 menggunakan impinger air sample. 

Pengukuran suhu, kecepatan angin, dan kelembaban menggunakan alat 

Lutron LM-8000. 

3) Pengisian kuesioner melalui proses wawancara. 

c. Tahap Pasca Penelitian 
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Tahap akhir penelitian ialah kegiatan yang dilakukan setelah penelitian 

dilaksanakan. Beberapa kegiatan yang dimaksud ialah: 

1) Pencatatan hasil penelitian 

2) Analisis dan olah data. 

4. Alur Penelitian 

Adapun rancangan alur penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat 

pada bagan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menentukan populasi dan sampel 
penelitian 

 

Observasi Lapangan, Studi pendahuluan 
dan identifikasi masalah  

Langkah 

Merumuskan masalah dan tujuan 
penelitian 

Menentukan jenis dan desain 
penelitian 

Melakukan pengumpulan data dengan 
pemeriksaan spirometri, wawancara, 
observasi, dan pengukuran sampel 

lingkungan 

Pengolahan dan analisis data 
penelitian 

Hasil dan pembahasan 

Hasil 

Banyak pemulung yang mengalami 
gangguan pernapasan 

Menentukan rumusan masalah dan 
tujuan penelitian 

Jenis penelitian kuantitatif dengan 
pendekatan analitik observasional 

Populasi penelitian adalah petugas 
sampah; pemulung dan pengangkut 
sampah yang diambil dengan cara 

purposive sampling 

Hasil pemeriksaan spirometri, data 
wawancara kuesioner, observasi, dan 

pengukuran sampel lingkungan. 

Analisis univariat, bivariat, dan 
multivariat.  

Penyajian data dalam bentuk tabel 
dan narasi 
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Gambar 3. 7 Alur Rancangan Penelitian 

Kesimpulan dan saran 
Kesimpulan dan rekomendasi 

hasil 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tamangapa Raya Kota 

Makassar 

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah Tamangapa Raya mulai 

beroperasi sejak tahun 1993 dengan luas lahan awal 14,3 hektare (Ha). Pada 

tahun 1979, sebelum adanya lahan TPA di Tamangapa, seluruh sampah padat 

perkotaan di wilayah Makassar dibuang ke Pannampu, Kecamatan Ujung 

Tanah. Akan tetapi, karena terbatasnya wilayah dan lokasinya yang berdekatan 

dengan laut, akhirnya pada tahun 1980 tempat pembuangan sampah 

dipindahkan ke Kantinsang, Kecamatan Biringkanaya. Pemindahan dilakukan 

didasarkan pada asumsi bahwa lokasi tersebut telah menurunkan kualitas air 

di wilayah sekitar tempat pembuangan (Juhaidah, 2019) .  

Gambar 4. 1 TPA Tamangapa Makassar 
Sumber: Peneliti, 2023 
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Pada tahun 1984, dibangunlah TPA Baru di Tanjung Bunga, Kecamatan 

Tamalate oleh Pemerintah Kota Makassar. Seiring berjalannya waktu, jumlah 

penduduk yang kian meningkat disertai dengan pembangunan wilayah 

perumahan yang marak dilakukan di sekitar Kecamatan Tamalate mendorong 

pemerintah lokal membangun lahan TPA di sekitar wilayah Tamangapa untuk 

kota Makassar di tahun 1992. Hal tersebut bertujuan agar kedepannya TPA 

Tamangapa dapat difungsikan sebagai tempat pembuangan sampah utama 

bagi penduduk kota Makassar (Juhaidah, 2019).  

Memperhitungkan volume sampah yang akan kian meningkat di masa 

depan, Pemerintah Kota Makassar berencana untuk memperluas lahan TPA 

guna menghindari terjadinya over kapasitas sampah. Pada tahun 2015, TPA 

Tamangapa diperluas luas menjadi 16,68 Ha, dan selanjutnya mengalami 

perluasan hingga 2 Ha di tahun 2016. Akibat volume sampah yang kian 

meningkat akhirnya TPA Tamangapa diperluas lagi menjadi 19,1 Ha di tahun 

2023 (Juhaidah, 2019). 

Gambar 4. 2 TPA Tamangapa tampak Atas 
Sumber: UPTD Tamangapa, 2023 
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Ironinya, solusi perluasan lahan rupanya tidak berhasil mengatasi 

masalah yang tengah terjadi. Faktanya, kondisi TPA Tamangapa Raya saat ini 

telah memprihatinkan. Hal ini ditandai dengan volume sampah yang sudah 

over kapasitas dan timbunan sampah yang telah mencapai 50 meter sementara 

produksi sampah senantiasa meningkat. Akibatnya, TPA Tamangapa beberapa 

kali mengalami ledakan dan kebakaran yang berdampak pada timbulnya 

korban jiwa (Muhajir, 2019).  

Berdasarkan hasil riset Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) 

Sulawesi Selatan yang pernah melakukan kajian menyeluruh pada sejumlah 

TPA di kawasan Mamminasata meliputi Maros, Sungguminasa, Makassar, dan 

Takalar, kondisi kritis TPA Tamangapa tergolong pada kategori “Sangat Kritis” 

jika dibandingkan dengan kondisi TPA lainnya.  

Sebelumnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pernah 

mengusulkan pembangunan TPA Regional Mamminasata yang berlokasi di 

Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa. Usulan tersebut digadang-gadang 

sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan over kapasitas sampah yang 

terjadi di TPA Tamangapa. Namun, hasil kajian WALHI Sulawesi Selatan 

menemukan bahwa rencana tersebut memiliki beberapa kendala.  

Berdasarkan kajian WALHI diketahui bahwa terjadi tumpang tindih 

penggunaan lahan dengan pemukiman serta lahan persawahan dan 

perkebunan milik masyarakat  di lokasi baru pembangunan TPA Regional. 

Masalah lainnya, jarak rencana lokasi TPA Regional Mamminasata sangat dekat 

dengan aliran sungai yang tiap harinya meluap dan juga berfungsi sebagai 

sumber irigasi sawah masyarakat sekitar.  
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2. Kondisi Geografis 

Secara administratif, wilayah TPA Tamangapa Raya bertempat di 

Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, sebelah timur Kota Makassar 

berbatasan dengan Kabupaten Gowa, kurang lebih 15 km dari pusat Kota 

Makassar. Saat ini, luas lahan TPA Tamangapa sekitar 19,1 Ha, lokasi 

pembuangan sampahnya berada pada ketinggian <500 meter  permukaan laut 

sehingga terlihat lebih tinggi dari lokasi perumahan yang terletak sekitar 200 

meter dari TPA. Jika dilihat dari arah selatan, jalan masuk TPA memiliki 

kemiringan 30 derajat (Muhajir, 2019). 

Lokasi lahan TPA Tamangapa Raya sangat berdekatan dengan area 

pemukiman penduduk  seperti Perumahan Antang, Perumahan Graha Janah, 

Perumahan TNI Angkatan Laut, Perumahan Taman Asri, dan Perumahan Griya 

Tamangapa yang jaraknya berdekatan dengan TPA Tamangapa Raya.  Secara 

geografis, batas wilayah TPA Tamangapa Kecamatan Manggala, ialah: 

 

Gambar 4. 3 Peta Situasi TPA TAmangapa Raya Kota Makassar 
Sumber: Google Earth, 2024 
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Tabel 4. 1 
 Batas Wilayah TPA Tamangapa Kota Makassar 

No Bagian Batas 
1 Utara Kelurahan Bangkala 
2 Timur RT 02 Kelurahan Bangkala 
3 Selatan RW 05 Kelurahan Bangkala 
4 Barat RT 03 Kelurahan Bangkala 

 Sumber: Data Sekunder, 2023 

Adapun keadaan pemukiman di sekitar TPA ialah (Rusman, 2023): 

a) Sebelah Barat, sekitar 400 meter dibangun kompleks perumahan (BTN 

Ranggong Permai dan BTN Tamangapa Indah serta BTN Angkatan 

Laut), Kelurahan Bangkala. Untuk BTN Angkatan Laut, lokasinya agak 

lebih tinggi hamper setara dengan lokasi TPA. Sedangkan perumahan 

BTN Ranggong Permai dan BTN Tamangapa Indah posisinya lebih 

rendah dari lokasi TPA sehingga tak jarang perumahan ini mendapat 

dampak kerugian akibat keberadaan TPA ini, sebab jika datang musim 

penghujan, maka sebagian sampah yang ada di TPA akan hanyut ke 

lokasi perumahan masyarakat yang berada di bawah lokasi TPA. Hal ini 

tentunya mengganggu kualitas air sumur serta seringkali bau dan asap 

dari aktivitas TPA sangat mengganggu masyarakat sekitar area 

tersebut. 

b) Sebelah Barat Laut, sekitar 170 meter dibangun kompleks Sekolah 

Dasar (SD Inpres Borong Jambu I, II, dan III) Kelurahan Manggala. Di 

sekitar area tersebut, masih ditemukan tanah kosong yang ditumbuhi 

pepohonan dan sebagian tanahnya termasuk kebun milik masyarakat. 

Lokasi sekolah masih lebih tinggi dari lokasi TPA sehingga sampah yang 

ada di TPA secara fisik tidak mengganggu lingkungan sekolah. 

Meskipun demikian, bau dan asap seringkali masih dikeluhkan oleh 

warga sekolah. 
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c) Sebelah Selatan, sekitar 400 meter dibangun pemukiman penduduk 

ORW III dan IV Kelurahan Tamangapa yang kondisinya lebih baik jika 

dibandingkan dengan pemukiman penduduk di sebelah Barat dan di 

sekitar SPBU. Sebagian lokasi di sekitar TPA masih bernuansa 

pedesaan, masih banyak hewan peliharaan masyarakat yang 

berkeliaran terutama kerbau dan lembu serta kambing. Selain itu, 

terdapat Tempat Pemotongan Hewan (TPH) dalam radius 500 meter 

dari TPA sehingga hewan peliharaan yang belum dipotong biasanya 

digembalakan di sekitar TPA. 

d) Sebelah Timur, sekitar 400 meter dibangun Pesantren Tahfidzul Qur’an 

putri yang dikelilingi oleh lahan pertanian. 

3. Pembagian Zona Wilayah TPA Tamangapa Makassar 

Dikarenakan volume produksi sampah yang kian meningkat, maka 

pihak UPT TPA Tamangapa membagi wilayah TPA ke beberapa zona. 

Pembagian wilayah tersebut didasarkan pada fungsi wilayah yang 

dimaksudkan untuk mengorganisir tata letak wilayah TPA. Penerapan zona 

pasif dan aktif telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota 

Makassar di kawasan TPA guna menghindari meminimalisir terjadinya 

pencemaran lingkungan.  
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- Zona Tidak Aktif/Pasif, yakni zona TPA yang sudah dipasifkan/tidak 

difungsikan sehingga tidak boleh ditumpuk dan ditambah lagi 

dengan sampah baru.  Wilayah ini telah ditimbun dengan tanah dan 

di nonaktifkan untuk menerima sampah baru. 

- Zona Aktif, yakni area TPA yang digunakan untuk menampung 

sampah yang baru masuk.  

- Kolam Lindi dan Sumur Pantau, yakni area yang bertujuan untuk 

menampung air lindi yang dihasilkan oleh sampah agar tidak 

mencemari lingkungan.  

- Pipa Gas Metana, berfungsi untuk menyalurkan gas dari tumpukan 

sampah organik yang mengalami dekomposisi.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 4 Pembagian Zona TPA Tamangapa Kota Makassar 
Sumber: UPTD Tamangapa, 2023 
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4. Sarana dan Prasarana 

Tabel 4. 2  
Sarana Prasarana di TPA Tamangapa Kota Makassar 

Sarana/Prasarana Jumlah Keterangan 
Kantor UPTD 1 Aktif beroperasi 
Puskesmas 
Pembantu 

1 Tidak aktif 
beroperasi 

Pos Timbangan 1 Aktif beroperasi 
Garasi Alat Berat 1 Aktif beroperasi 
Jembatan Timbang 1 Aktif berporeasi 
Mushallah 1 Aktif beroperasi 
Ekskavator 6 Baik 
Buldozer 1 Baik 
Arm Roll 1 Baik 
Dump Truck 2 Baik 
Mobil Penyiram 1 Baik 

 Sumber: Data Sekunder, 2024 

 Berdasarkan informasi tabel 4.1, sarana dan prasarana yang ada di TPA 

Tamangapa memiliki beberapa prasarana seperti 1 unit bangunan kantor 

UPTD, Puskesmas Pembantu, pos timbangan, garasi alat berat, jembatan 

timbang, dan bangunan mushallah. Adapun sarana yang tersedia berupa 6 unit 

ekskavator, 1 unit bulldozer, arm rol, dump truck, dan mobil penyiram. 

5. Perencanaan Pengelolaan TPA 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari staff Unit Pelaksana Teknis 

(UPT) TPA Tamangapa Kota Makassar, terdapat beberapa langkah yang telah 

direncanakan untuk memperbaiki kondisi TPA. Diantaranya ialah: 

1) Perbaikan jalan masuk UPT TPA Tamangapa 

2) Perbaikan jalan menuju lokasi pembuangan (Pembetonan) 

3) Perbaikan saluran air (Drainase) 

4) Pengadaan/pembelian alat berat (Buldozer) 

5) Penutupan tanah (Cover soil) di lokasi zona aktif  

6) Instalasi pengelolaan gas methan (Pemanfaatan) 

7) Pengoptimalan sarana pengomposan 
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8) Perbaikan dan mengoptimalkan kolam lindi. 

B. Hasil 

Penelitian dilakukan pada bulan Maret 2024 saat musim hujan dengan 

beberapa rangkaian kegiatan seperti observasi lapangan, pengisian kuesioner 

dan pengukuran faal paru, serta pengukuran lokasi sampling yang dianggap 

representatif dapat menggambarkan tiap titik di wilayah TPA Tamangapa. 

Waktu turun lapangan berlangsung selama tiga hari terhitung pada tanggal 4-

7 Maret 2024. Sebanyak 98 responden terdiri dari pemulung, pekerja 

pengangkut sampah, dan penjaga pos timbangan. Hasil analisis data dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Analisis Univariat 

a. Data Numerik 

1) Karakteristik Responden 

Tabel 4. 3  
Distribusi Statistik Deskriptif Karakteristik Responden  

di TPA Tamangapa Kota Makassar Tahun 2024 

Variabel Min. Max. Median Mean± SD 

Umur (tahun) 18 68 31 33,39±11,308 
Durasi Kerja (jam/hari) 3 16 8 7,84 ± 3,059 
Masa Kerja (tahun) 1 41 8 10,10 ± 8,098 

 Sumber: Data Primer, 2024 

Tabel 4.3 menunjukkan ukuran dan sebaran data pada variabel umur, 

durasi kerja, dan masa kerja. Berdasarkan tabel berikut diperoleh informasi 

bahwa rata-rata responden berumur 31 tahun dengan umur termuda 18 tahun 

dan umur tertua 68 tahun. Rata-rata waktu bekerja yang dihabiskan 

responden ialah 8 jam/hari dengan waktu tersingkat ialah 3 jam/hari dan 

paling lama 16 jam/hari. Rata-rata responden telah bekerja selama 8 tahun 

dengan masa kerja responden minimal 1 tahun dan maksimal 41 tahun. 



95 

 

 

2) Hasil Pengukuran Faal Paru 

Tabel 4. 4  
Hasil Pemeriksaan Status Faal Paru Responden  
di TPA Tamangapa Kota Makassar Tahun 2024 

 
                       Sumber: Data Primer, 2024 

Berdasarkan tabel 4.4, jika dilihat dari rata-rata nilai %FEV1 dan %FVC 

dapat diketahui bahwa status faal paru responden termasuk dalam kategori 

abnormal. Hal ini didukung dari nilai minimum responden yang memiliki 

%FEV1 dan %FVC yang sangat rendah yang ditunjukkan dari nilai min %FEV1= 

17 dan %FVC =14.     

b. Data Kategorik 

1) Pengukuran Konsentrasi Gas H2S dan NH3 

Pengukuran dilakukan pada hari Jumat, 7 Maret 2024 saat musim hujan 

yang berlokasi di TPA Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kelurahan 

Tamangapa, Kota Makassar. Pada saat dilakukan pengukuran, kondisi 

lingkungan area sekitar cenderung berdebu, terik, dan berbau menyengat 

akibat sampah dan kotoran sampah. Pemantauan kualitas udara ambien yang 

dilakukan di TPA Tamangapa mengambil tiga (3) titik lokasi yang berbeda dan 

pengukuran hanya dilakukan satu (1) kali di setiap titik dengan range waktu 

satu jam di masing-masing titik. Pengukuran dilakukan oleh tiga (3) orang 

petugas Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Makassar berkoordinasi 

dengan peneliti. 

 

 

Hasil Min. Max. Median Mean ± SD 
%FEV1 17 88 48 48,39± 18,037 
%FVC 14 91 45,50 45,78 ±19,124 
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Gambar  menunjukkan bahwa tiap lokasi titik sampel memiliki 

karakteristik yang berbeda-beda.  Lokasi pertama (a) merupakan zona aktif 

pembuangan TPA sehingga berdekatan dengan aktivitas unloading sampah 

dan pusat aktivitas pemulung yang mengambil sampah. Selain itu, di lokasi ini 

banyak ditemukan kendaraan seperti mobil pengangkut sampah dan 

eskavator serta hewan ternak berupa sapi. Lokasi ini sedikit becek dan sangat 

berlumpur dikarenakan banyaknya timbunan sampah yang terdekomposisi 

serta diperparah oleh kotoran hewan ternak.  Sedangkan lokasi kedua (b) 

merupakan zona tidak aktif TPA sehingga tidak ditemukan aktivitas pemulung 

yang mengumpulkan sampah. Lokasi ini sudah tidak digunakan dan telah 

ditanami beberapa vegetasi tanaman di sekitarnya. Meskipun demikian, 

Gambar 4. 5 Lokasi Titik Pengambilan Sampel 
Sumber: Peneliti, 2024 

(a) (b) 

(c) 
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karakteristik lokasi masih cukup terik dan berdebu apabila cuaca sedang 

panas. Adapun lokasi ketiga (c) terletak di area yang berdekatan dengan kolam 

lindi dan sumur pantau. Karakteristik lokasi ini cukup terik dan agak becek, 

dekat dengan mobilitas kendaraan seperti mobil van pengangkut sampah serta 

dekat dengan lokasi peristirahatan pemulung dan tempat mereka memilah 

sampah. Karakteristik lokasi yang berbeda di tiap titik menjadi salah satu 

faktor yang dapat berpengaruh pada pengambilan sampel udara. 

Waktu pengukuran dimulai pada pukul 09.40 WITA – 15.36 WITA. 

Pengukuran kadar gas Hidrogen Sulfida (H2S) dan Amonia (NH3) dilakukan 

dalam satu hari di beberapa titik yang berbeda. Selanjutnya hasil pengukuran 

akan dibandingkan dengan standar baku mutu Odoran Tunggal Kepmen-LH 

Nomor:50/MENLH/XI/1996 sebagai acuan nilai ambang batas dari 

konsentrasi gas H2S dan NH3. Pengambilan sampel udara di 3 lokasi titik yang 

berbeda bertujuan agar data yang diperoleh dapat menggambarkan serta 

mewakili keadaan yang sebenarnya.  

Setelah sampel diambil, selanjutnya sampel dibawa ke laboratorium 

BBLK untuk dilakukan pengujian dan pembacaan hasil. Berikut hasil 

pengukuran gas H2S dan NH3 di TPA Tamangapa: 
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Tabel 4. 5  
Hasil Pengukuran Gas H2S dan NH3 di TPA Tamangapa  

Kota Makassar Tahun 2024 

No. Lokasi Waktu 

Hasil 
Pengukuran 

(ppm) 

NAB(*) 
(ppm) 

Ket. 

H2S NH3 H2S NH3  
1. Zona Aktif A (Titik I) 

S : 05010’34.99” 
E : 119029’26.57” 

09.32 – 
10.32 
WITA 

0,36 7,05 

0,02 2 

Melebihi 
baku mutu 

2. 
Zona Tidak Aktif 
(Titik II) 
S : 05010’35.63” 
E : 119029’20.16” 

10.46 – 
11.46 
WITA 

 

0,42 9,38 
Melebihi 
baku mutu 

3. 
Dekat Kolam Lindi 
(Titik III) 
S : 05010’24.10” 
E : 119029’27.83” 

14.36 – 
15.36 
WITA 

0,38 7,85 
Melebihi 
baku mutu 

Sumber: Data Primer, 2024 
*) Kepmen-LH Nomor: 50/MENLH/XI/1996  

Berdasarkan tabel 4. 5 diketahui bahwa konsentrasi gas H2S dan NH3 

pada titik I hingga III telah melewati Nilai Ambang Batas (NAB) yang  

ditetapkan oleh Kepmen-LH Nomor: 50/MENLH/XI/1996 yakni 0,02 ppm 

untuk gas H2S dan 2 ppm untuk gas NH3. Konsentrasi gas H2S dan NH3 tertinggi 

ditemukan pada titik zona tidak aktif yakni sebesar 0,42 ppm dan 9,38 ppm. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa konsentrasi kedua gas tersebut telah 

meningkatkan risiko para petugas sampah yang bekerja di sekitar area TPA 

Tamangapa menghirup gas H2S dan NH3 lebih banyak.  

2) Faktor Meteorologi yang Memengaruhi Konsentrasi H2S dan NH3 

Selain karakteristik lokasi, kondisi meteorologis seperti suhu, 

kecepatan angin, dan kelembaban turut menjadi faktor yang memengaruhi 

keberadaan konsentrasi gas H2S dan NH3. Pengukuran kondisi meteorologis 

dilakukan sebelum mengukur gas H2S dan NH3. Hasil pengukuran dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 4. 6 
 Kondisi Meteorologi TPA Tamangapa Kota Makassar Tahun 2024 

Parameter 

Lokasi Pengukuran 

Titik I 
(Zona Aktif) 

Titik II 
(Zona Tidak 

Aktif) 

Titik III 
(Dekat Kolam 

Lindi) 

Suhu (0C) 32,80C 32,60C 36,50C 
Kecepatan Angin (m/s) 4,3 – 5, 3 m/s 0,0 – 7,3 m/s 0,0 – 1,5 m/s 
Kelembaban (%RH) 65,6 %RH 60,3 %RH 56,9 %RH 

      Sumber: Data Primer, 2024 

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa pada saat pengambilan sampel 

udara ambien di tiap titik, kondisi meteorologi di area zona aktif (Titik 1) 

ketika pengukuran dilakukan yaitu suhu udara tercatat 32,80 C, kecepatan 

angin 4,3 – 5,3 m/s dan kelembaban 66,7%RH. Sedangkan kondisi meteorologi 

di zona tidak aktif (Titik 2) tercatat bahwa suhu udara 32,60 C, kecepatan angin 

0,0 – 7,3 m/s dan kelembaban 60,3% RH. Adapun hasil pengukuran di dekat 

kolam lindi (titik 3) menunjukkan bahwa suhu udara 36,50 C, kecepatan angin 

0,0 – 1,5 m/s dan kelembaban 56,9%RH.  

3) Karakteristik Responden 

Tabel 4. 7  
Karakteristik Responden di TPA Tamangapa Kota Makassar Tahun 2024 

Variabel 
Frekuensi 

(n=98) 
Persentase 

(%) 
Jenis Kelamin   

Laki-laki 78 80% 
Perempuan 20 20% 

Umur   
≥ 31 tahun 52 53% 

< 31 tahun 46 47% 

Durasi Kerja   
≥8 jam/hari 59 60% 
<8 jam/hari 39 40% 
Masa Kerja   

> 5 tahun 62 63% 
≤ 5 tahun 36 37% 

       Sumber: Data Primer, 2024 
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Berdasarkan tabel 4.7 diperoleh informasi bahwa dari 98 responden, 

terdapat 78 (80%) responden yang berjenis kelamin laki-laki. Sebanyak 52 

(53%) responden berumur ≥ 31 tahun. Sebanyak 59 (60%) responden bekerja 

≥ 8 jam/hari dengan masa kerja terbanyak > 5 tahun sebanyak 62 (63%). 

4) Aktivitas Merokok 

Tabel 4. 8  
Distribusi Responden berdasarkan Aktivitas Merokok pada 

Petugas Sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar Tahun 2024 

Aktivitas Merokok 
Frekuensi 

(n= 98) 
Persentase 

(%) 
Status Merokok 
Ya 
Tidak 
Berhenti 

 
65 
24 
9 

 
66% 
25% 

  9% 
Jenis Perokok 
Aktif 
Pasif  

 
65 
33 

 
66% 
34% 

Jumlah Batang Rokok yang 
Dihisap Perokok Aktif 
< 10 batang/hari 
≥ 10 batang/hari 

 
 
15 
50 

 
 

23% 
77% 

 Sumber: Data Primer, 2024 

Berdasarkan tabel 4.8 diperoleh informasi bahwa dari 98 responden, 

terdapat 65 (66%) responden yang merokok dan sebanyak 9 (9%) responden 

telah berhenti merokok. Sebanyak 65 (66%) responden merupakan perokok 

aktif dan 50 (77%) diantaranya menghisap batang rokok  ≥10 batang/hari. 

 

 

 

 

 

 

 

5) Riwayat Penyakit Pernapasan  
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Tabel 4. 9  
Distribusi Responden berdasarkan Riwayat Penyakit Pernapasan  

pada Petugas Sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar Tahun 2024 

Variabel 
Frekuensi 

(n= 98) 
Persentase 

(%) 
Riwayat Penyakit Pernapasan 
Ada 
Tidak ada 

 
12 
86 

 
12% 
88% 

Gangguan yang Dialami 
Sesak 
Batuk 

 
10 
1 

 
83% 
8% 

Asma 1 9% 
 Sumber: Data Primer, 2024 

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui terdapat 12 (13%) responden yang 

memiliki riwayat penyakit pernapasan dengan gangguan pernafasan yang 

paling banyak dialami ialah sesak yakni sebanyak 10 (83%) responden.  

6) Status Faal Paru 

Tabel 4. 10  
Distribusi Responden berdasarkan Status Faal Paru pada  

Petugas Sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar Tahun 2024 

Hasil Pengukuran Faal Paru 
Frekuensi 

(n) 
Persentase 

(%) 
Normal 63 64% 
Ada Gangguan (Abnormal)   
Restriktif 26 27% 
Obstruktif 4 4% 
Kombinasi 5 5% 
Total (N) 98 100% 

      Sumber: Data Primer, 2024 

Tabel 4.10 menunjukkan hasil pengukuran status faal paru pada 98 

responden, diketahui bahwa status faal paru pada 63 (64%) responden dalam 

keadaan normal dan sebanyak 35 (36%) responden teridentifikasi mengalami 

gangguan faal paru yang terdiri dari 26 (27%) responden mengalami 

gangguan restriksi (penyempitan), 4 (4%) responden mengalami gangguan 

obstruksi (penyumbatan) dan 5 (5%) responden lainnya mengalami gangguan 

kombinasi (restriksi dan obstruksi).  

2. Analisis Bivariat 
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a. Korelasi antara Konsentrasi Gas H2S dengan Kapasitas Faal Paru 

Tabel 4. 11 
 Analisis Korelasi Gas H2S dengan Kapasitas Faal Paru pada 

Petugas Sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar Tahun 2024 

Variabel 
Kapasitas Faal Paru 

Koef. Korelasi (r)* Sig. (p-value) N Ket. 

Konsentrasi 
Gas H2S 

0,533 0,000  98 

Ada hubungan 
signifikan yang 
kuat dengan arah 

positif 
    Sumber: Data Primer, 2024 (*Spearman-rho correlation) 

 Pada tabel 4.11, hasil analisis uji Rank spearman rho menunjukkan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 < α = 0,05 dan nilai r = 0,533, artinya terdapat 

hubungan yang kuat dan signifikan antara konsentrasi gas H2S dengan 

kapasitas faal paru petugas sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar tahun 

2024. Tanda koefisien korelasi dari hasil analisis data ini bersifat positif yang 

menunjukkan adanya arah hubungan yang searah. Artinya, semakin tinggi 

konsentrasi gas H2S di udara maka semakin tinggi pula risiko seseorang 

mengalami penurunan kapasitas faal paru. 

b. Korelasi antara Konsentrasi Gas NH3 terhadap Kapasitas Faal Paru 

Tabel 4. 12  
Analisis Korelasi Gas NH3 dengan Kapasitas Faal Paru pada 

 Petugas Sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar Tahun 2024 

Variabel 
Kapasitas Faal Paru 

Koef. Korelasi (r)* Sig. (p-value) N Ket. 

Konsentrasi 
Gas NH3 

0,238 0,018  98 

Ada hubungan 
signifikan yang 

lemah dengan arah 
positif 

   Sumber: Data Primer, 2024 (*Spearman-rho correlation) 

 Pada tabel 4.12, hasil analisis uji Rank spearman rho menunjukkan nilai  

signifikansi sebesar 0,018 < α = 0,05 dan nilai r = 0,238, artinya terdapat 

hubungan signifikan yang lemah antara konsentrasi gas NH3 dengan kapasitas 

faal paru petugas sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar tahun 2024. Tanda 

koefisien korelasi dari hasil analisis data ini bersifat positif yang menunjukkan 
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semakin tinggi konsentrasi gas NH3 di udara maka semakin tinggi pula risiko 

seseorang mengalami penurunan kapasitas faal paru. 

c. Korelasi antara Umur dengan Kapasitas Faal Paru 

Tabel 4. 13  
Analisis Korelasi Umur dengan Kapasitas Faal Paru pada 

 Petugas Sampah TPA Tamangapa Kota Makassar Tahun 2024 

Variabel 
Kapasitas Faal Paru 

Koef. Korelasi (r)* Sig. (p-value) N Ket. 

Umur 0,046 0,652 98 
Tidak ada 

hubungan yang 
signifikan 

    Sumber: Data Primer, 2024 (*Spearman-rho correlation) 

Pada tabel 4.13, hasil analisis uji Rank spearman rho menunjukkan nilai  

signifikansi sebesar 0,652 > α = 0,05 dan nilai r = 0,46 artinya tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara umur dengan kapasitas faal paru pada 

petugas sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar tahun 2024. Jika melihat 

nilai r = 0,063 yang menunjukkan arah positif atau searah dengan kekuatan 

korelasi yang lemah. Akan tetapi nilai r menjadi tidak bermakna dikarenakan 

nilai Sig. (p-value) > α = 0,05. 

d. Korelasi antara Durasi Kerja dengan Kapasitas Faal Paru 

Tabel 4. 14 
 Analisis Korelasi Durasi Kerja dengan Kapasitas Faal Paru pada 

 Petugas Sampah TPA Tamangapa Kota Makassar Tahun 2024 

Variabel 
Kapasitas Faal Paru 

Koef. Korelasi (r)* Sig. (p-value) N Ket. 

Durasi 
Kerja 

0,015 0,884 98 
Tidak ada 

hubungan yang 
signifikan 

     Sumber: Data Primer, 2024 (*Spearman-rho correlation) 

Pada tabel 4.14, hasil analisis uji Rank spearman rho menunjukkan nilai  

signifikansi sebesar 0,884 > α = 0,05 dan nilai r = 0,015, artinya tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara durasi kerja dengan kapasitas faal paru pada 

petugas sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar tahun 2024. Jika melihat 

nilai r = 0,015 yang menunjukkan arah positif atau searah dengan kekuatan 
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korelasi yang sedang. Akan tetapi nilai r menjadi tidak bermakna dikarenakan 

nilai Sig. (p-value) > α = 0,05. 

e. Korelasi antara Masa Kerja dengan Kapasitas Faal Paru 

Tabel 4. 15  
Analisis Korelasi Masa Kerja dengan Kapasitas Faal Paru pada 
 Petugas Sampah TPA Tamangapa Kota Makassar Tahun 2024 

Variabel 
Kapasitas Faal Paru 

Koef. Korelasi (r)* Sig. (p-value) N Ket. 

Masa Kerja 0,228 0,024 98 

Ada hubungan 
signifikan yang 
lemah dan 

berarah positif 
    Sumber: Data Primer, 2024 (*Spearman-rho correlation) 

Pada tabel 4.15, hasil analisis uji Rank spearman rho  menunjukkan nilai  

signifikansi sebesar 0,024 < α = 0,05 dan nilai r = 0,228, artinya terdapat 

hubungan signifikan yang lemah antara masa kerja dengan kapasitas faal paru 

pada petugas sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar Tahun 2024. Jika 

melihat nilai r = 0,228 yang menunjukkan arah positif yang artinya semakin 

lama masa kerja seseorang maka semakin besar pula risikonya mengalami 

penurunan kapasitas faal paru.  

f. Korelasi antara Jumlah Rokok dengan Kapasitas Faal Paru 

Tabel 4. 16 
 Analisis Korelasi Jumlah Rokok dengan Kapasitas Faal Paru pada 

 Petugas Sampah TPA Tamangapa Kota Makassar Tahun 2024 

Variabel 
Kapasitas Faal Paru 

Koef. Korelasi (r)* Sig. (p-value) N Ket. 

Status 
Merokok 

-0,105 0,303 98 
Tidak ada 

hubungan yang 
signifikan 

     Sumber: Data Primer, 2024 (*Spearman-rho correlation) 

Pada tabel 4.16, hasil analisis uji Rank spearman rho menunjukkan nilai  

signifikansi sebesar 0,303 > α = 0,05 dan nilai r = -0,105, artinya tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara jumlah batang rokok dengan kapasitas faal 

paru pada petugas sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar tahun 2024. Jika 

melihat nilai r = -0,105 yang menunjukkan arah negatif atau berbanding 
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terbalik dengan kekuatan korelasi yang sangat lemah. Akan tetapi nilai r 

menjadi tidak bermakna dikarenakan nilai Sig. (p-value) > α = 0,05. 

g. Korelasi antara Riwayat Penyakit Pernapasan dengan Kapasitas Faal 

Paru 

Tabel 4. 17  
Analisis Korelasi Riwayat Penyakit Pernapasan dengan Kapasitas Faal Paru 

pada Petugas Sampah TPA Tamangapa Kota Makassar Tahun 2024 

Variabel 
Kapasitas Faal Paru 

Koef. Korelasi (r)* Sig. (p-value) N Ket. 
Riwayat 
penyakit 
pernapasan 

-0,160 0,115 98 
Tidak ada 

hubungan yang 
signifikan 

 Sumber: Data Primer, 2024 (*Spearman-rho correlation) 

Pada tabel 4.17, hasil analisis uji Rank spearman rho menunjukkan nilai  

signifikansi sebesar 0,115 > α = 0,05 dan nilai r = -0,160, artinya tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara riwayat penyakit pernapasan dengan 

kapasitas faal paru pada petugas sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar 

tahun 2024. Jika melihat nilai r = -0,160 yang menunjukkan arah negatif atau 

berlawanan dengan kekuatan korelasi yang sangat lemah. Akan tetapi nilai r 

menjadi tidak bermakna dikarenakan nilai Sig. (p-value) > α = 0,05. 

C. Pembahasan 

1. Hubungan antara Konsentrasi Gas Hidrogen Sulfida (H2S) terhadap 

Kapasitas Faal Paru  

Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

signifikan yang kuat dan berarah positif antara paparan gas Hidrogen Sulfida 

(H2S) dengan kapasitas faal paru pada petugas sampah di TPA Tamangapa Kota 

Makassar Tahun 2024. Hal ini dibuktikan dengan nilai Sig=0,000 < α = 0,05 dan 

nilai r= 0,548 yang menandakan bahwa semakin tinggi konsentrasi gas H2S 

yang dihirup seseorang maka semakin besar pula risiko seseorang mengalami 
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gangguan/penurunan kapasitas faal paru. Hasil analisis regresi juga 

menunjukkan bahwa variabel gas H2S merupakan faktor yang paling 

berpengaruh terhadap kapasitas faal paru jika dibandingkan dengan variabel 

lain yang diteliti.  

Hasil ini didukung oleh riset yang menyatakan bahwa gas H2S berkaitan 

erat dengan aktivitas pernapasan serta mampu memengaruhi hasil dari 

berbagai penyakit pernapasan (Khattak et al., 2021). Peneliti belum 

menemukan penelitian terbaru yang secara langsung menyatakan bahwa 

paparan gas H2S dalam jangka waktu lama dapat menurunkan kapasitas faal 

paru seseorang. Akan tetapi, terdapat  sebuah studi kasus dari Arab Saudi yang 

melaporkan sebuah kasus keracunan gas H2S pada pekerja yang menyebabkan 

gagal napas akut, keterlibatan multi-organ yang berisiko mengalami sepsis, 

dan pneumonia (Doujaiji & Al-Tawfiq, 2010). 

Selain itu, dalam tinjauan retrospektif yang pernah dilakukan di tahun 

1977 pada pekerja industri minyak dan gas di Kanada diungkapkan bahwa 

terdapat 221 kasus paparan H2S dari tahun 1969-1973. Angka mortalitas nya 

mencapai 60%. Masalah akut yang terjadi akibat keracunan gas ini ialah koma, 

disekuilibrium, insufisiensi pernapasan, dan edema paru (Burnett et al., 1977). 

Riset menemukan bahwa meskipun konsentrasi H2S masih dibawah baku 

mutu telah ditemukan tingkat risiko tidak aman bagi seseorang (Faisya, 

Ardillah, et al., 2019). Riset ini didukung oleh Brglez (2021) yang menyatakan 

bahwa konsentrasi H2S melebihi 100000 ppb dapat menyebabkan masalah 

kesehatan yang parah bagi manusia dan babi. Situasi seperti itu harus dibatasi 

hingga 15 menit, sesuai dengan peraturan Uni Eropa (UE). Hasil riset ini juga 

menemukan bahwa kejadian seperti itu terjadi dengan 0,69 probabilitas yang 

mengkhawatirkan berdasarkan analisis Monte-Carlo. 
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Dalam penelitian Rahayona et al., (2023) keluhan para petugas 

kebersihan bervariasi karena konsentrasi H2S yang terhirup di TPA berbeda di 

tiap lokasi. Jika kadar gas melebihi ambang batas, keluhan dianggap lebih 

serius. Meskipun belum ada bukti nyata yang menjelaskan kekuatan hubungan 

antara paparan gas H2S dan kapasitas faal paru akan tetapi  ketiga kasus 

tersebut menandakan bahwa secara tidak langsung paparan gas H2S dapat 

berpengaruh terhadap kesehatan paru-paru yang dapat berimplikasi pada 

penurunan kapasitas paru seseorang. Pernyataan ini didukung oleh beberapa 

penelitian yang menemukan bahwa terdapat korelasi antara volume ekspirasi 

paksa dalam satu detik (FEV1) dengan Health-Related Quality of Life pada 

pasien yang menderita Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) (Wen et al., 

2019).  

Hasil penelitian Hidayanti et al., (2024) juga menunjukkan bahwa 

pemulung yang sering terpajan H2S berisiko non-kanker dengan nilai 

risiko/RQ lebih dari 1, yaitu 1,98. Selain itu, pemulung yang terkena pajanan 

gas H2S dalam kadar yang tidak aman mampu memberikan risiko kesehatan 

non-karsinogenik yang perlu dihindari.  Apabila takaran pajanan harian H2S 

pada tubuh tubuh telah melebihi batas yang diperkirakan akan menyebabkan 

efek kesehatan yang merugikan.  

Secara klinis, H2S diklaim bermanifestasi pada efek mematikan dengan 

menghambat sitokrom C oksidase, enzim terminal dalam rantai pernapasan 

mitokondria.  Beberapa mekanisme menjelaskan kerusakan H2S pada penyakit 

pernapasan. Namun, beberapa mekanisme masih belum sepenuhnya dapat 

diklarifikasi. H2S dapat mereduksi zat lain dan teroksidasi melalui oksidan 

yang bersirkulasi. H2S bersama dengan NO, CO, dan sianida yang sangat 
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beracun, dan konsentrasi mikromolar pada akhirnya dapat menghambat 

respirasi mitokondria (Khattak et al., 2021).  

Meskipun pengaruh H2S dapat dijelaskan secara medis akan tetapi 

terdapat beberapa riset yang bertentangan dengan penjelasan tersebut. 

Seperti kata pepatah 'racun mengusir racun', banyak penelitian menunjukkan 

bahwa H2S mungkin memiliki antioksidan dan efek anti-inflamasi dalam 

mempercepat resolusi peradangan (Suzuki et al., 2021). Salah satu diantaranya 

ialah beberapa penelitian yang justru menemukan bahwa rendahnya kadar 

serum H2S pada pasien PPOK. Hal ini berkorelasi dengan berkurangnya 

peradangan kronis pada saluran napas dan perbaikan pada pembuluh darah. 

Aktivitas tersebut justu memberikan efek kuratif pada hipertensi paru dan 

asma (J. Chen et al., 2020; Y. H. Chen et al., 2005, 2009; Zhang et al., 2014).  

Penelitian yang dilakukan oleh Han et al (2011) juga menemukan 

bahwa pasien PPOK dengan eksaserbasi akut memiliki kadar H2S yang sangat 

rendah. Selain itu, ditemukan juga bahwa kadar serum H2S pada perokok jauh 

lebih rendah daripada bukan perokok. Dari beberapa penelitian tersebut, 

ternyata gas H2S justru tidak memberi efek penurunan pada kapasitas paru 

seseorang melainkan dapat memberi efek anti-oksidatif dan anti-inflamasi 

pada cedera paru-paru akut (Zimmermann et al., 2018). 

Dalam studi epidemiologi, peran H2S di dalam paru-paru serta di dalam 

sirkulasi darah, masih belum jelas. Belum banyak kajian epidemiologi yang 

mengkaji pengaruh gas H2S terhadap kapasitas paru manusia sehingga masih 

sulit untuk menjelaskan secara logis keterkaitan antara keduanya dari sudut 

pandang epidemiologi. Jika ditinjau dari kajian medis, pengaruh gas H2S 

terhadap paru-paru juga masih inkonsisten. Maka dari itu, perlu adanya 

perpaduan yang sejalan antara studi epidemiologi dan medis untuk mampu 
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menjelaskan pengaruh H2S terhadap kapasitas faal paru. Kajian tersebut masih 

sangat diperlukan guna menjelaskan relevansi dari hasil penelitian-penelitian 

sebelumnya. 

2. Hubungan antara Konsentrasi Gas Amonia (NH3) terhadap 

Kapasitas Faal Paru 

Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

signifikan yang lemah dan berarah positif antara paparan gas amonia (NH3) 

dengan kapasitas faal paru pada petugas sampah di TPA Tamangapa Kota 

Makassar Tahun 2024. Hal ini dibuktikan dengan nilai Sig=0,007 < α = 0,05 dan 

nilai r = 0,272 yang menandakan bahwa semakin tinggi konsentrasi gas NH3 

yang dihirup seseorang maka semakin besar pula risiko seseorang mengalami 

gangguan/penurunan kapasitas faal paru. 

Hasil penelitian ini didukung oleh Rahman et al., (2007) di Bangladesh  

yang menemukan bahwa paparan konsentrasi rata-rata amonia sekitar 26,1 

ppm dikaitkan dengan penurunan akut pada paru-paru kapasitas fungsional 

paru-paru di seluruh shift kerja. Namun, konsentrasi yang lebih rendah (6,9 

ppm) tidak menimbulkan efek yang sama. Dalam model regresi 

linearberganda, terdapat penurunan yang signifikan pada FEV1% di pabrik 

urea ketika dikendalikan dengan adanya kebiasaan merokok. 

Paparan amonia eksogen memiliki dampak negatif pada sistem 

pernapasan manusia dan hewan. Penelitian Wang et al., (2020) menemukan 

bahwa paparan amonia 35 ppm dapat menyebabkan kerusakan jaringan paru-

paru. Pada kelompok sampel dengan paparan amonia 35 ppm, terjadi 

perdarahan jaringan lokal, sejumlah besar sel darah merah di bronkus, 

infiltrasi fokal sel-sel inflamasi dalam jaringan, dan hiperplasia jaringan ikat di 
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beberapa lobus.  Hasil tersebut menunjukkan bahwa paparan amonia yang 

tinggi memiliki efek negatif yang signifikan pada saluran pernapasan.  

Meskipun konsentrasi gas NH3 di TPA Tamangapa telah melewati nilai 

ambang batas akan tetapi konsentrasinya masih tergolong rendah jika 

dibandingkan dengan dosis yang dianggap dapat memberikan efek kronis. 

Walaupun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kadar gas 

tersebut telah mampu memengaruhi kapasitas faal paru petugas sampah 

meskipun kekuatannya lemah. Hal ini tentunya juga tak terlepas dari interaksi 

variabel lain seperti masa kerja, status merokok, dan riwayat penyakit 

pernapasan.  

Dalam penelitian Faisya, Putri, et al., (2019) ditemukan bahwa pada 

durasi paparan 30 tahun yang akan datang responden yang sering terpapar 

amonia akan memiliki risiko nonkanker (RQ>1) dengan rata-rata 1,48. Hal ini 

menunjukkan bahwa akan terjadi risiko kesehatan non karsinogenik yang 

harus dihindari. Paparan akut yang parah terhadap gas amonia dapat 

menyebabkan kerusakan yang signifikan pada jaringan pernapasan yang dapat 

berakibat fatal atau menyebabkan gangguan paru yang parah dan seringkali 

membutuhkan bantuan ventilasi mekanis hingga tak jarang membutuhkan 

transplantasi paru-paru (Pangeni et al., 2022). 

Paparan konsentrasi atmosfer rendah (1,35 ppm) amonia selama 

sekitar 5 tahun dikaitkan dengan penurunan nilai VC sebesar 6,61 dan FEV1 

3,95. Dengan asumsi tren linier, diperkirakan terjadi penurunan kumulatif 

yang signifikan sekitar 40% dan 24% dalam FEV1 dan FVC selama masa kerja 

karyawan (Neghab et al., 2018). Sindrom gangguan pernapasan akut dan 

cedera paru akut adalah komplikasi umum setelah paparan akut NH3 dalam 

level sedang hingga berat yang dapat berkembang menjadi penyakit saluran 
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napas obstruktif kronis. Hal ini sering terjadi setelah paparan gas amonia 

ringan hingga sedang yang kronis (Pangeni et al., 2022). 

Kemungkinan efek jangka panjang dari paparan kerja terhadap amonia 

tingkat rendah masih jarang diselidiki dan menjadi bahan perdebatan dan 

kontroversi sehingga kajian tentang ini masih perlu dilakukan. Hasil penelitian 

ini masih belum cukup kuat untuk membuktikan pengaruh kedua variabel 

tersebut sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut yang mengkaji lebih 

dalam terkait pengaruh gas amonia terhadap kapasitas faal paru dari sudut 

pandang epidemiologi.  

Masih sedikit peneliti yang telah mempelajari efek kronis dari paparan 

konsentrasi amonia pada level rendah, dan efek kronis pada fungsi paru-paru 

yang mungkin terkait dengan lamanya dan intensitas paparan juga belum 

diteliti. Beberapa studi epidemiologi yang membahas efek berbahaya dari 

paparan amonia di tempat kerja belum menggunakan menggunakan 

pengukuran hasil yang terstandarisasi. Oleh karena itu, diperlukan lebih 

banyak penelitian mengenai paparan kerja akut dan berkepanjangan terhadap 

amonia. 

3. Hubungan antara Umur dengan Kapasitas Faal Paru 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata umur petugas sampah 

berkisar 31 tahun. Namun begitu, masih ada responden yang berumur lanjut 

usia dan berusia sekolah.  Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut 

tidak dibatasi dari kalangan umur berapapun. Hasil analisis korelasi 

menunjukkan bahwa nilai Sig = 0,534 > α = 0,05 yang artinya tidak terdapat 

hubungan signifikan antara umur dengan kapasitas faal paru pada petugas 

sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar Tahun 2024. 
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 Hasil ini sejalan dengan penelitian Armaeni & Widajati (2017b) pada 

pekerja gamping yang menemukan hasil analisis koefisien kontingensi sebesar 

0,14 yang artinya tidak ada hubungan antara umur pekerja dengan gangguan 

faal paru serta keeratan hubungan keduanya sangat rendah. Selain itu, 

Nazikhah et al (2017a) juga menemukan bahwa umur (Sig = 0,694) tidak 

termasuk kedalam beberapa faktor yang memengaruhi gangguan faal paru.  

Hasil yang diperoleh nyatanya berbeda dengan penelitian yang pernah 

dilakukan oleh Setyaningsih et al., (2023) pada penambang emas yang 

menemukan bahwa terdapat hubungan antara umur dengan kapasitas fungsi 

paru (p-value = 0,006). Penelitian yang dilakukan oleh Mengkidi (2006) juga 

menyatakan bahwa saat umur seseorang semakin meningkat maka risiko akan 

terkena suatu penyakit juga akan meningkat, contohnya seperti penyakit pada 

saluran pernapasan. Secara alamiah, pertambahan umur menyebabkan 

menurunnya kemampuan organ tubuh akibat proses degenerasi sel tubuh, 

sehingga semakin meningkatnya umur seseorang maka semakin bertambah 

pula gangguan kesehatan yang dapat terjadi pada tubuh (Royvaldi, 2022).   

Terjadi perbedaan yang jelas bahkan pada orang yang sehat, fungsi 

paru-paru menurun mulai dari usia 35 tahun. Secara khusus, terjadi 

penurunan volume ekspirasi paksa (FEV1) sekitar 30 mL/tahun dan kapasitas 

vital paksa (FVC) sekitar 20 mL/tahun, yang menghasilkan penurunan terkait 

usia dalam rasio FEV1/FVC  (Rodriguez-Roisin et al., 1999; Verbeken et al., 

1992). Secara teori, seiring bertambahnya usia seseorang, akan terjadi terjadi 

penurunan tekanan oksigen arteri saat istirahat yang menyebabkan 

berkurangnya pertukaran gas di dalam paru-paru (Cho & W.Stout-Delgado, 

2020) 
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Secara alamiah manusia dapat mengalami perubahan struktur paru-

paru saat usia bertambah sehingga menghasilkan perubahan fungsi fisiologis 

yang dapat diprediksi, baik saat istirahat maupun saat berolahraga (Skloot, 

2017). Roman et al., (2016) juga menyatakan bahwa pada rentang usia 25 

hingga 80 tahun, fungsi paru dan kapasitas aerobik masing-masing menurun 

sekitar 40%. Dalam QS Ar-Rum/30:54, Allah SWT. berfirman: 
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Terjemahnya: 

54.  Allah adalah Zat yang menciptakanmu dari keadaan lemah, 
kemudian Dia menjadikan (-mu) kuat setelah keadaan lemah. Lalu, Dia 
menjadikan(-mu) lemah (kembali) setelah keadaan kuat dan beruban. 
595) Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui lagi 
Maha Kuasa. 

Arti kata “lemah” yang pertama diartikan sebagai masa ketika masih 

berupa nutfah. Sedangkan kata “lemah” yang kedua artinya masa kanak-kanak. 

Adapun kata kuat berarti masa muda. Berdasarkan tafsir Wajiz, ayat ini 

menggambarkan bahwa saat masih bayi, manusia berada dalam kondisi lemah, 

bahkan sebelum itu mereka dalam ketiadaan. Allah menciptakan manusia dari 

kondisi lemah, yaitu pada masa bayi. Lalu Dia menjadikan manusia setelah 

kondisi lemah itu menjadi kuat dan berdaya, yakni pada masa dewasa, 

sehingga manusia dapat melakukan banyak hal. Kemudian Dia menjadikan 

manusia setelah kuat dan berdaya itu kembali lemah dan beruban, yakni pada 

masa tua. Demikianlah, Allah SWT. akan selalu menciptakan apa yang di 

kehendaki-Nya, yaitu menciptakanmu dari lemah menjadi kuat dan 

sebaliknya. Dan Dia Maha Mengetahui atas seluruh pengaturan ciptaan-Nya, 

Maha Kuasa atas segala sesuatu yang Dia kehendaki, termasuk 

membangkitkanmu kembali dari kematian. 
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Sedangkan jika ayat ini dikaji dengan metode tafsir Tahlili, ayat ini 

menjelaskan tentang perjalanan hidup manusia. Pada awalnya, manusia 

asalnya dari sesuatu yang tidak berarti dan tidak memiliki daya, yaitu nuthfah 

(zigot) yaitu sel telur yang telah dibuahi oleh sperma. Kemudian, Nuthfah itu 

berkembang menjadi janin lalu lahirlah seorang manusia. Sebagaimana yang 

dijelaskan dalam QS al-Mu'minun/23: 12-14. Manusia tumbuh dari masa 

kanak-kanak menjadi remaja, dewasa, lalu matang, dan menjadi manusia yang 

perkasa dan berkuasa. Setelah melewati seluruh fase itu manusia menginjak 

usia tua. Dalam usia tua itu,  manusia kembali menjadi makhluk yang lemah. 

Selain menjadi lemah, manusia juga berubah secara fisik, diantaranya rambut 

yang tadinya hitam menjadi uban, kulit menjadi keriput, daya penglihatan dan 

pendengaran semakin lemah, dan perubahan-perubahan lainnya. Setelahnya, 

manusia akan mati. Demikianlah Allah SWT. menciptakan makhluk yang 

dikehendaki-Nya, yaitu pada umumnya perjalanan hidup manusia di dunia 

memang demikian. Namun Allah SWT. dapat menentukan lain, yaitu bahwa 

manusia bisa saja diwafatkan pada usia-usia yang dikehendaki-Nya walaupun 

belum mencapai usia tua. Demikianlah lemahnya manusia di hadapan Allah 

SWT. Oleh karena itu, mereka hendaknya tidak bersikap sombong melainkan 

senantiasa beriman dan patuh kepada-Nya. 

Fitra (2018) dalam tulisannya yang berjudul “Perkembangan Fisik 

Manusia menurut Al-Qur’an” menyatakan bahwa setelah manusia mencapai 

kondisi puncaknya, maka kemunduran fisik terjadi secara perlahan yang 

diikutinya dengan mulainya bermunculan berbagai keluhan fisik berupa 

keluhan masalah otot dan dan tulang, seperti pegal-pegal, nyeri atau 

kerapuhan pada persendian. Selain itu, mulai timbul gangguan pernafasan 

seperti batuk-batuk., Anggota tubuh juga berubah mengikuti pertambahan 
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usia sehingga terjadi perubahan sel dan jaringan tubuh. Anggota tubuh yang 

berangsur-angsur menua mulai menurunkan kapasitas maksimalnya.  
Jika hasil temuan ini dikaitkan dengan ayat , maka dapat dikatakan 

bahwa hasil penelitian ini masih lemah dalam membuktikan kebenaran ayat 

ini. Akan tetapi perlu diingat bahwa penurunan kapasitas faal paru tidak hanya 

disebabkan oleh satu aspek. Umur hanya menjadi satu dari beberapa variabel 

lain yang dinilai bisa memengaruhi kapasitas paru. Dalam Armaeni & Widajati, 

(2017b) dijelaskan bahwa semakin bertambahnya umur tidak berarti 

meningkat pula risiko terjadinya gangguan faal paru. Umur bukan satu-

satunya faktor penyebab terjadinya penurunan fungsi normal paru, ada 

beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan faal paru 

seperti riwayat penyakit pernapasan, kebiasaan merokok, aktivitas olahraga, 

dan lama paparan debu dan polutan lainnya. 

4. Hubungan antara Durasi Kerja dengan Kapasitas Faal Paru 

Durasi kerja didefinisikan seberapa lama waktu yang dihabiskan 

petugas sampah TPA Tamangapa bekerja dalam sehari dengan satuan jam. 

Dalam hal ini, durasi kerja mewakili lama seseorang terkena pajanan senyawa 

polutan seperti debu, zat inhalasi berbahaya dan bioaerosol dari berbagai 

limbah yang ada di tempat kerja. Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, 

waktu kerja yang dianjurkan untuk waktu bekerja dalam satu hari tidak lebih 

dari 8 jam dan tidak lebih dari 40 jam dalam satu minggu agar tidak mengalami 

gangguan kesehatan. 

 TPA merupakan sektor kerja informal yang pekerjanya tidak memiliki 

batas jam kerja resmi. Pada saat dilapangan, ditemukan beberapa pekerja yang 

bekerja setiap hari tanpa libur dalam satu minggu. Sebanyak 59 (60%) 
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responden bekerja ≥ 8 jam/hari dengan rata-jam kerja 8 jam/hari. Waktu kerja 

tersingkat yakni 3 jam/hari dan terlama selama 16 jam/hari.  

Hasil analisis korelasi dengan uji Rank Spearman menunjukkan nilai Sig 

= 0,796 > α = 0,05 yang berarti tidak ada hubungan antara durasi kerja dengan 

kapasitas faal paru pada petugas sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar 

tahun 2024. Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian Membalik (2017) pada 

karyawan di PT. Eastern Pearl Flour Mills  Makassar Tahun 2017  yang 

menemukan Sig = 0,115 > α=0,05 sehingga diketahui bahwa tidak ada 

hubungan jam kerja dengan penurunan kapasitas paru. Sanie et al., (2019) juga 

menemukan nilai Sig = 0,303 > α=0,05 yang berarti  tidak ada hubungan 

bermakna antara lama paparan dengan kapasitas paru pada pemulung di 

Bantara Gebang, Bekasi. Hasil ini didukung dengan penelitian E. I. Pratama 

(2019) yang menemukan nilai RP = 1,600 > 1 dan CI 95% = 1,023 – 2,503 yang 

berarti walaupun durasi kerja tidak berhubungan tetapi merupakan faktor 

risiko. 

Secara teori, durasi kerja termasuk salah satu faktor risiko penyebab 

gangguan paru yang juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan kerja atau 

kondisi di sekitar pekerja (Insani, 2023). Semakin lama durasi kerja seseorang 

maka akan semakin tinggi pula peluang pajanan bahaya yang ditimbulkan di 

lingkungan kerja. Teori ini juga didukung oleh penelitian Pahrir (2021) yang 

menyatakan bahwa pekerja yang memiliki durasi kerja >8 jam dalam sehari 

memiliki risiko 1,9 kali lebih besar dibandingkan dengan pekerja yang bekerja 

<8 jam sehari. 

Perbedaan hasil temuan dengan teori yang ada disebabkan oleh banyak 

faktor. Lama paparan pada durasi kerja tidak menjadi penyebab tunggal 

terjadinya gangguan pada fungsi paru, pekerjaan tidak selalu menjadi 
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penyebab langsung kejadian suatu penyakit. Pajanan terhadap sesuatu 

seringkali hanya memperberat suatu kondisi yang telah ada sebelumnya. 

Pekerjaan/pajanan bisa memperberat suatu keadaan jika penyakit tersebut 

telah ada sebelumnya (Membalik, 2017).  

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti berasumsi bahwa pekerja 

dengan jam kerja tidak normal > 8 jam/hari tetapi memiliki kapasitas paru 

normal disebabkan karena adanya pengaruh faktor lain seperti tidak memiliki 

riwayat penyakit paru, masa kerja yang masih tergolong singkat, kebiasaan 

merokok, dan faktor lainnya. Sebagai contoh, meskipun seseorang bekerja 

dalam waktu yang lama namun jika masa kerja nya masih tergolong singkat 

maka intensitas pekerja terpapar senyawa kimia, fisik, maupun biologi yang 

ada di TPA masih tergolong rendah. Selain itu, faktor lain yang berpengaruh 

adalah penggunaan APD. Saat dilapangan, ditemukan bahwa sebagian besar 

pekerja menggunakan APD saat bekerja. Hal ini tentunya dapat meminimalisir 

potensi para pekerja terpajan polutan yang akan memengaruhi kesehatannya.  

Dalam analisis statistik, hasil temuan di lapangan tidak senantiasa 

sejalan dengan teori dan hasil penelitian terdahulu. Hal ini disebabkan oleh 

adanya interaksi antara variabel lainnya yang menjadi faktor 

perancu/pengendali dari hasil penelitian. Selain itu, variabel durasi kerja 

merupakan faktor tidak langsung, variabel ini tidak bisa berdiri sendiri dalam 

menurunkan kapasitas paru.  

Selain bekerja, tubuh juga memerlukan waktu istirahat untuk 

menstimulasi dan meregenerasi energi yang telah digunakan untuk bekerja. 

Istirahat dan bekerja merupakan bentuk work life balance yang perlu 

dimanajemen dengan baik oleh manusia agar dapat terwujud kehidupan yang 

seimbang dan berkualitas. Perilaku workaholic para pekerja khususnya 
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pemulung dilatarbelakangi oleh prinsip semakin banyak barang bekas yang 

dikumpulkan maka semakin banyak pula penghasilan yang akan diperoleh.  

Penghasilan tersebut tentunya sangat dibutuhkan oleh para pekerja 

mengingat status ekonomi di kalangan pekerja cenderung berada pada level 

menengah kebawah. Berlebihan dalam bekerja bisa digambarkan sebagai sifat 

yang melampaui batas.  Menurut Imam asy-Sy’rawi manusia bekerja untuk 

memperoleh hal-hal duniawi cukup seperlunya saja. Allah SWT. Telah 

mengingatkan dalam QS An-Naba’ bahwa kehidupan ini telah diatur 

sedemikian rupa, ada siang dan malam. Keduanya memiliki fungsi masing-

masing.  Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS An-Naba’/78: 10-11. 
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Terjemahnya:  

10.  Dan Kami menjadikan malam sebagai pakaian. 11. Kami menjadikan 
siang untuk mencari penghidupan. 

Sebagai bahan refleksi, Allah SWT. juga berfirman dalam QS 

Ghafir/40:61. 
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Terjemahnya: 

61.  Allahlah yang menjadikan malam untukmu agar kamu beristirahat 
padanya (dan menjadikan) siang terang-benderang (agar kamu bekerja). 
Sesungguhnya Allah benar-benar memiliki karunia (yang dilimpahkan) 
kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. 

Ayat menjelaskan tentang tujuan penciptaan siang dan malam. Allah 

SWT. menciptakan keduanya tentunya bukan tanpa tujuan. Terkandung makna 

dan rahasia didalamnya yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam 

Tafsir Al-Munir, keberadaan siang yang benderang beserta malam yang dingin 

dan tenang merupakan tanda keberadaan dan kekuasaan Allah SWT.  Tafsir Al-

Muyassar menjelaskan bahwa Allah SWT. menciptakan malam gelap nan sejuk 
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yang berfungsi untuk “litaskunu” yakni untuk beristirahat, menenangkan diri, 

dan revitalitas setelah bekerja keras di waktu siang. Sementara menurut Al-

Zuhaili, kata “wa an-nahara mubshira” bermakna bahwa Allah SWT. 

menciptakan siang terang benderang agar manusia bisa melihat jelas 

kebutuhannya dan bekerja banting tulang untuk memenuhinya, bermobilisasi, 

dan berbuat hal-hal baik lainnya (Tarmidzi, 2022).  

Menurut tafsir Ibnu Katsir Allah SWT. telah menjadikan gelapnya 

malam sebagai pakaian yang menutupi manusia, seperti yang disebutkan 

dalam ayat lain melalui firman-Nya: 
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Terjemahnya: 

4. Demi malam saat menutupinya (gelap gulita), 
 

Qatadah juga telah menjelaskan sehubungan dengan makna firman-

Nya: dan Kami jadikan malam sebagai pakaian (An-Naba: 10) yang maksudnya 

ialah ketenangan. Adapun makna pada ayat 11 “dan Kami jadikan siang untuk 

mencari penghidupan” yang berarti Kami menjadikannya terang benderang 

agar manusia dapat melakukan aktivitasnya untuk mencari upaya 

penghidupan dengan bekerja, berniaga, dan melakukan urusan lainnya. 

Konteks ayat ini menjelaskan tentang nikmat dan kekuasaan Allah SWT. 

terhadap manusia dan bukan penjelasan tentang masalah hukum. 

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Katsir bahwa Allah menjadikan waktu 

siang terang supaya manusia dapat banyak beraktivitas yang hakekatnya itu 

termasuk sebagai nikmat bagi mereka. Meskipun demikian, bukan berarti 

bahwa seseorang tidak boleh bekerja di malam hari. Karena itu, yang menjadi 

titik pembahasan ayat ini ialah terkait dengan hukum, bukan tentang waktu 

bekerjanya. Hal ini lebih bersinggungan terkait kewajiban seseorang sebagai 
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Muslim. Selama bekerja di malam hari tidak membuat seseorang bermaksiat 

ataupun lalai dari kewajiban, maka tidak ada larangan untuk itu. Demikian 

pula yang dinyatakan dalam Fatwa Syabakah Islamiyah,  

Bekerja di waktu malam hukum asalnya tidak terlarang. Selama 
begadang ini tidak menyebabkan dia meninggalkan shalat ataupun 
kewajiban lainnya. Jika hal tersebut terjadi, maka hukumnya haram. 
(Fatwa Syabakah Islamiyah, No. 187913). 

Dalam ayat ini, Allah SWT. sebenarnya menekankan tentang pentingnya 

manajemen waktu bagi seorang muslim. Selaku makhluk hidup, tentunya 

istirahat sangat dibutuhkan. Apabila waktu malam dihabiskan untuk bekerja 

maka bisa dipastikan siangnya digunakan untuk beristirahat. Seseorang 

memiliki hak dan kewajiban untuk menentukan waktu yang dimilikinya.  

Oleh karena itu, keseimbangan antara bekerja dan beristirahat sangat 

penting. Berlebihan dalam bekerja juga merupakan manifestasi dari tidak 

menyayangi diri sendiri karena mengabaikan nikmat sehat yang telah Allah 

SWT. berikan. Sudah hal mutlak bahwa manusia membutuhkan waktu untuk 

bekerja dan beristirahat. Kedua hal tersebut sama pentingnya untuk 

kemasalahatan manusia. Menurut Al-Zuhaili, setelah memberikan tuntunan 

dan anjuran tersebut, Allah SWT. menjelaskan bahwa siang dan malam 

merupakan wujud kekuasaan (fadhl) dan nikmat manusia. Namun seringkali 

manusia lupa dan kufur terhadap nikmat tersebut. Manusia cenderung 

melupakan bahwa sesungguhnya dibalik penciptaan siang dan malam beserta 

fungsinya, terdapat kemaslahatan dan rahasia yang agung.  

Seseorang dianjurkan untuk bekerja banting tulang namun juga perlu 

menyisihkan jam istirahat yang cukup dengan mengurangi jam kerja dalam 

sehari ataupun jumlah hari kerja dalam seminggu dan tetap menjalankan 

kewajibannya selaku Muslim. Selain sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT. 
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istirahat juga berguna untuk menjaga kesehatan serta meminimalisir dampak 

seseorang terpapar gas/polutan berbahaya saat bekerja (Pahrir, 2021). 

5. Hubungan antara Masa Kerja dengan Kapasitas Faal Paru 

Masa kerja didefinisikan sebagai waktu pekerja memulai pekerjaan nya 

hingga saat penelitian dilakukan yang dinyatakan dalam satuan tahun. Hasil di 

lapangan menunjukkan bahwa sebanyak 62 (63%) responden telah bekerja >5 

tahun dengan rata-jam masa kerja 8 tahun. Masa kerja tersingkat ialah 1 tahun 

dan terlama selama 41 tahun. Sebagian besar responden telah bekerja ≥ 8 

tahun. Hasil analisis korelasi menunjukkan nilai Sig = 0,038 < α = 0,05 dengan 

nilai r = 0,230 artinya terdapat hubungan yang signifikan namun lemah antara 

masa kerja dengan kapasitas faal paru petugas sampah di TPA Makassar. Nilai 

r yang positif menandakan bahwa semakin lama masa kerja seseorang maka 

semakin besar pula risiko seseorang mengalami gangguan/penurunan 

kapasitas faal paru.  

Hasil temuan ini ditunjang oleh teori bahwa semakin lama masa kerja 

seseorang maka jangka waktu pekerja terpapar faktor kimia, biologis, ataupun 

fisik yang ada di lingkungan kerja akan semakin lama. Frekuensi waktu dari 

paparan faktor kimia terhadap pekerja dalam jangka waktu lama bisa 

menyebabkan kelainan atau gangguan dari sistem pernapasan (Insani, 2023). 

Berdasarkan hasil analisis risiko kesehatan lingkungan pada pemulung TPA 

Air Dingin Kota Padang diketahui bahwa terjadi risiko non karsinogenik pada 

pemulung dengan waktu pajanan realtime  >15 tahun, akibatnya semakin lama 

pajanan maka semakin besar kemungkinan risiko kesehatan non karsinogenik 

pada pemulung (Hidayanti et al., 2024).  

Teori ini juga sejalan dengan hasil temuan Widi & Suhartini (2024) yang 

menemukan adanya hubungan lama kerja dengan gangguan fungsi paru yang 
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dibuktikan  p-value = 0,000. Selain itu, penelitian Sanie et al., (2019) juga 

menemukan p-value < 0,05 dengan OR = 3,5 dan indeks kepercayaan (IK) 95% 

1,07 – 11,45, yang artinya bahwa pemulung dengan masa kerja >10 tahun 

memiliki kemungkinan 3,5 kali mengalami gangguan faal paru atau 

probabilitas pemulung dengan masa kerja >10 tahun mengalami gangguan faal 

paru ialah 77,8%.  

Sebuah studi yang dilakukan oleh Ravindra et al., (2016) untuk 

mengetahui paparan pekerjaan diantara pekerja limbah padat kota 

Chandigarh menemukan bahwa penyakit pernapasan, kecelakaan dan alergi, 

dengan prevalensi masing-masing 12,3% - 17,6%, 4,9% - 44,4% dan 35,3% -

48,9%, merupakan masalah kesehatan kerja utama yang seringkali dialami 

oleh petugas sampah. Decharat (2017) menyimpulkan bahwa ada hubungan 

yang kuat antara sampah kota dan dampak buruk sampah kota dan dampak 

buruk bagi para pekerja. 

Sebuah studi yang dilakukan diantara pekerja TPA di Afrika oleh 

Tlotleng et al., (2019) menyimpulkan bahwa paparan limbah kimia 

meningkatkan risiko seseorang mengalami masalah pernapasan seperti batuk, 

kondisi kerja yang buruk dan kurangnya APD yang memadai untuk pendaur 

ulang limbah merupakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap efek 

kesehatan yang merugikan. Sebuah studi yang dilakukan untuk menunjukkan 

korelasi antara paparan pekerjaan dan fungsi paru-paru oleh Kulkarni & 

P.Pingale (2020) juga menemukan bahwa fungsi paru-paru petugas 

pengumpul sampah lebih berpengaruh daripada orang biasa. 

Akan tetapi, hasil temuan ini nyatanya berbeda dengan penelitian 

Insani (2023) diperoleh p-value = 0,392 > α = 0,05 yang menemukan bahwa 

tidak adanya hubungan yang bermakna antara masa kerja dengan gangguan 
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faal paru. Membalik (2017) menyatakan bahwa masa kerja tidak berhubungan 

dengan kejadian penurunan kapasitas paru. E. I. Pratama (2019) juga 

menemukan bahwa tidak terdapat hubungan antara masa kerja dengan  

kapasitas paru. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil uji statistik yakni 

p-value=0,438 > α=0,05 yang menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan 

masa kerja dengan penurunan kapasitas paru. 

Perbedaan hasil temuan bisa saja disebabkan oleh beberapa faktor 

seperti perbedaan lokasi penelitian dan variasi data dari tiap responden. 

Selain itu, variabel masa kerja bukan satu-satunya variabel yang dapat 

memengaruhi kapasitas paru secara langsung. Masa kerja menentukan 

seberapa sering dan untuk waktu yang lama seorang pekerja terpapar polutan 

yang ada di tempat kerja. Variabel ini juga berhubungan dengan kadar polutan 

yang bervariasi, semakin lama paparan seseorang terkena paparan, maka 

semakin tinggi potensi penumpukan debu di saluran pernafasan yang 

berpotensi menyebabkan gangguan fungsi paru (Dinda Sekar Mentari et al., 

2020). 

6. Hubungan antara Jumlah Merokok dengan Kapasitas Faal Paru 

Jumlah merokok dalam penelitian ini ialah jumlah batang rokok yang 

dihabiskan oleh petugas sampah dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan 

merokok berpotensi meningkatkan risiko kejadian penyakit kanker, 

kardiovaskular dan sistem pernafasan. Apabila seseorang merokok maka 

orang tersebut berpotensi menghirup lebih dari 4000 unsur kimia beracun, 

diantaranya aseton, naphthylamine, methanol, pyrene dan lain-lain. Dalam 

laporan yang dikeluarkan oleh U.S. Department of Health and Human Services 

Service (2014) juga dijelaskan bahwa lebih dari 7.000 bahan kimia dalam asap 

tembakau, setidaknya 250 diantaranya teridentifikasi berbahaya, termasuk 
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karbon monoksida, hidrogen sianida, dan amonia. Diantara 250 bahan kimia 

tersebut setidaknya 69 diantaranya merupakan zat karsinogen yang terkenal 

dengan penyebab kanker (U.S. Department of Health and Human Services, 

2010). 

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, sebanyak 66 (67%) petugas 

sampah di TPA Tamangapa merupakan perokok aktif. Hasil analisis uji korelasi 

menunjukkan nilai Sig = 0,153 > α = 0,05, artinya tidak ada hubungan antara 

status merokok dengan kapasitas faal paru pada petugas sampah di TPA 

Tamangapa Kota Makassar tahun 2024. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian 

Pratama (2019) pada analisis uji Chi Square yang menunjukkan bahwa p-

value=0,082 > α=0,05 sehingga H0 diterima yang artinya tidak ada hubungan 

antara status merokok dengan keluhan gangguan pernapasan pada pemulung. 

Penelitian ini juga didukung oleh hasil yang diperoleh penelitian Pahrir (2021) 

yang tidak menemukan adanya hubungan antara status merokok dan 

gangguan pernapasan yang ditandai dengan p-value=0,766 > α= 0,05. Tipa et 

al., (2021) melalui analisis uji Chi-Square memperoleh p-value = 0,000 yang 

artinya terdapat hubungan antara kebiasaan merokok dengan  kapasitas vital 

paru.  

Sedangkan menurut Fadlilah et al., (2020) diperoleh analisis bivariat 

dengan p-value = 0,000 yang artinya ada perbedaan kapasitas vital paru pada 

perokok dan bukan perokok. Hubungan antara status merokok dan kapasitas 

faal paru juga diperoleh dalam penelitian yang dilakukan Septiyanti et al., 

(2012) dengan hasil analisis bivariat yang menunjukkan bahwa dari 50 orang 

responden, sebagian besar (78,3%) dari yang mempunyai kebiasaan merokok 

berat mempunyai  kapasitas vital paru yang tidak normal. Dalam laporan U.S. 

Department of Health and Human Services (2004) dijelaskan bahwa merokok 
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dapat merusak hampir semua organ tubuh dan sistem organ dalam tubuh sera 

menurunkan status kesehatan seseorang. Merokok dapat  menyebabkan 

kanker paru-paru, kerongkongan, laring, mulut, tenggorokan, ginjal, kandung 

kemih, hati, pankreas, perut, leher rahim, usus besar, dan rektum, serta 

leukemia mieloid akut. 

Studi yang dilakukan oleh Dugral et al., (2019) justru menemukan 

bahwa merokok dapat meningkatkan fungsi paru-paru, perokok tersebut 

diklasifikasikan sebagai perokok sehat. Aktivitas fisik tidak memengaruhi 

fungsi paru perokok, tetapi tidak adanya aktivitas fisik secara signifikan justru 

memperburuk fungsi paru-paru. Secara medis, kebiasaan merokok secara 

signifikan dapat memengaruhi sistem pernapasan manusia. Kebiasaan 

merokok mampu merubah anatomi, fungsi saluran napas, dan struktur 

jaringan paru. Di Amerika Serikat, rokok bertanggung jawab atas sekitar 80% 

terjadinya kasus penyakit saluran pernapasan kronis (T.Nye et al., 2017). 

Hasil temuan berbeda yang diperoleh peneliti disebabkan oleh banyak 

faktor. Status merokok para pekerja tentunya bukan menjadi satu-satunya 

faktor yang bisa menyebabkan terjadinya penurunan fungsi paru. Berkaitan 

dengan hal tersebut, kebiasaan merokok bagi seseorang utamanya yang 

termasuk dalam perokok ringan hanya akan memberikan efek yang cenderung 

kecil.  

7. Hubungan antara Riwayat Penyakit Pernapasan dengan Kapasitas 

Faal Paru 

Riwayat penyakit pernapasan didefinisikan sebagai riwayat pernah 

atau tidaknya petugas sampah mengalami penyakit yang berhubungan dengan 

sistem pernapasan. Hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa dari total 

98 responden hanya 12 (12%) responden yang memiliki riwayat penyakit 



126 

 

pernapasan. Ditemukan 3 orang pekerja yang telah menderita penyakit asma 

selama bertahun-tahun. Sementara ada pula pekerja yang mengeluhkan batuk 

dan sesaknya karena seringkali kambuh. Informasi ini diperoleh langsung dari 

pengakuan responden tanpa penegakan diagnosis dokter.  

Dari hasil analisis korelasi diperoleh nilai Sig=0,115 yang artinya tidak 

ada hubungan signifikan antara riwayat penyakit pernapasan dan kapasitas 

faal paru pada petugas sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar Tahun 2024. 

Penelitian ini selaras dengan Heriana et al., (2020) dan Pahrir (2021) yang 

menemukan bahwa tidak adanya hubungan antara riwayat penyakit paru 

dengan penurunan fungsi paru.  

Riwayat penyakit paru merupakan faktor risiko dari gangguan faal 

paru. Heriana et al., (2020) pada penelitian ini menemukan bahwa pemulung 

yang mempunyai riwayat penyakit paru berisiko 1,5 kali lebih besar 

dibandingkan pemulung yang tidak memiliki riwayat penyakit paru 

sebelumnya. Penurunan ventilasi perfusi cenderung akan dialami oleh 

seseorang yang memiliki riwayat penyakit paru sehingga alveolus akan sulit 

melakukan pertukaran udara sehingga terjadi penurunan kadar oksigen dalam 

darah (Ersa Afiani et al., 2016).  

Peneliti berpendapat meskipun pada penelitian ini tidak menemukan 

adanya hubungan antara riwayat penyakit pernapasan dengan kapasitas faal 

paru namun pekerja dengan riwayat penyakit pernapasan mempunyai tingkat 

kerentanan yang lebih tinggi jika mereka tidak menerapkan pola hidup  sehat, 

menggunakan APD yang lengkap saat bekerja, serta memiliki waktu istirahat 

yang cukup.  

Dalam ajaran Islam, sakit termasuk ujian dari Allah SWT. kepada 

hamba-Nya untuk meningkatkan derajatnya. Sakit juga bisa menjadi cara Allah 
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menghapus dosa-dosa hamba-Nya, menguji kesabaran dan keteguhan iman, 

serta membersihkan penyakit batin. Oleh karena itu, sudah sepatutnya 

manusia bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah SWT.. 

Salah satu bentuk syukur ialah dengan memperhatikan kesehatan organ 

tubuh. Maha Suci Allah SWT.  yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-

baiknya bentuk dan fungsi yang sempurna. Sebagaimana firman Allah SWT. 

dalam QS. At-Tin/95:4. 
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Terjemahnya: 

“4.  Sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam 
bentuk yang sebaik-baiknya.” 

Seringkali manusia mengabaikan perilaku hidup sehat dan baru sadar 

ketika sakit mendera. Perilaku manusia yang seperti ini telah dijelaskan pada 

Hadits Riwayat Bukhari No. 6412. Rasulullah Saw. bersabda: 

“Dua nikmat, kebanyakan manusia tertipu dengan keduanya, yatu 
kesehatan dan waktu luang.” (HR. Bukhari No. 6412, dari Ibnu abbas). 

Pada saat sehat, manusia seringkali lupa dan lalai dalam menjaga 

kesehatan sehingga tak jarang menyepelekan segala sikap yang dapat menjaga 

organ tubuh nya agar bisa sehat sampai menua dengan normalnya. Perilaku ini 

tercermin dari life style yang kurang sehat seperti mengonsumsi makanan yang 

membahayakan tubuh, merokok, jarang berolahraga ataupun lebih memilih 

bekerja hingga melupakan waktu istirahat. Padahal, Allah SWT. melarang 

manusia untuk terjerumus ke sikap yang dapat membinasakan diri sendiri 

sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. Al-Baqarah/2:195. 
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Terjemahnya: 
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195.  Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam 
kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-
orang yang berbuat baik. 

Ayat  menjelaskan tentang larangan menggunakan dan mengonsumsi 

berbagai zat berbahaya seperti khamr, rokok, maupun narkoba. Zat-zat 

tersebut dapat merusak tubuh dan dapat menyebabkan kerusakan pada organ 

tubuh termasuk pada bagian pernafasan. Apabila terjadi kerusakan maka 

muncullah berbagai macam penyakit. Ketika seseorang telah terkena penyakit 

maka keadaan terakhir ialah ketidakmampuan tubuh dalam menjelaskan 

fungsinya sebagaimana mestinya dan berakhir dengan kematian. Ketika napas 

telah mendesak ke tenggorokan, maka saat itulah sistem pernapasan sudah 

berhenti. Batas akhir napas ialah di kerongkongan. Apabila napas telah di 

kerongkongan maka sistem respirasi sudah berhenti bekerja (Nur et al., 2020). 

Oleh karena itu, seorang hamba hendaknya senantiasa mengingat 

kenikmatan dari Allah SWT. yakni nikmat kesehatan, kemudian bersyukur 

kepada-Nya dengan memanfaatkan nikmat tersebut untuk taat kepada-Nya.  

 

D. Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan pengalaman peneliti selama penelitian berlangsung, 

terdapat beberapa keterbatasan yang mungkin bisa memengaruhi hasil 

penelitian, diantaranya: 

1. Jumlah responden sebanyak 98 orang dianggap masih kurang 

merepresentasikan keadaan sampel sesungguhnya yang ada di 

lapangan. 

2. Waktu pengukuran kadar gas H2S dan NH3 hanya dilakukan satu kali di 

tiap titik sehingga masih kurang merepresentasikan kadar gas 

sesungguhnya yang ada di lokasi penelitian. 
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3. Responden dalam penelitian ini terdiri dari pemulung, supir 

pengangkut sampah, dan penjaga pos timbangan dengan waktu 

paparan yang berbeda-beda sehingga memengaruhi jumlah kadar gas 

H2S dan NH3 yang terhirup. Hal ini mengindikasikan bahwa responden 

tidak homogen sehingga memungkinkan sampel tidak terdistribusi 

merata.  
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dari “Studi Korelasi Paparan Gas H2S 

dan NH3 terhadap Kapasitas Faal Paru pada Petugas Sampah di TPA 

Tamangapa Kota Makassar Tahun 2024” dapat ditarik kesimpulan: 

1. Terdapat korelasi signifikan yang kuat dan berarah positif antara 

konsentrasi gas H2S dengan kapasitas faal paru pada petugas sampah 

di TPA Tamangapa Kota Makassar Tahun 2024 ( P-value = 0,000 dan r = 

0,533). 

2. Terdapat korelasi signifikan yang lemah dan berarah positif antara 

konsentrasi gas NH3 dengan kapasitas faal paru pada petugas sampah 

di TPA Tamangapa Kota Makassar Tahun 2024 ( P-value = 0,018 dan r = 

0,238). 

3. Tidak terdapat korelasi antara umur dengan kapasitas faal paru pada 

petugas sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar Tahun 2024 (P-value 

= 0,652 dan r = 0,046). 

4. Tidak terdapat korelasi antara durasi kerja dengan kapasitas faal paru 

pada petugas sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar Tahun 2024 (P-

value = 0,884 dan r = 0,015). 

5. Terdapat korelasi yang signifikan namun lemah dan berarah positif 

antara masa dengan kapasitas faal paru pada petugas sampah di TPA 

Tamangapa Kota Makassar Tahun 2024 (P-value = 0,024 dan r = 0,228). 

6. Tidak terdapat korelasi antara status merokok dengan kapasitas faal 

paru pada petugas sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar Tahun 

2024 (P-value = 00,303 dan r = - 0,105). 
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7. Tidak terdapat korelasi antara riwayat penyakit pernapasan dengan 

kapasitas faal paru pada petugas sampah di TPA Tamangapa Kota 

Makassar Tahun 2024 (P-value = 0,115 dan r = -0,160). 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang 

ditawarkan peneliti. Diantaranya ialah: 

1. UPT TPA Tamangapa sebaiknya melakukan tindakan manajemen risiko 

untuk mengendalikan kadar gas H2S dan NH3 yaitu dengan membangun 

daerah penyangga. Daerah penyangga bisa berupa jalur hijau di sekitar 

TPA atau pagar tanaman. Dalam hal ini, pihak TPA juga disarankan untuk 

meningkatkan jumlah pohon penyerap polutan seperti pohon kenanga 

dan jenis tumbuhan penghalang yang berdaun poli, mungil, lebat, dan 

bercabang.  

2. Pihak DLHK Kota Makassar berkoordinasi dengan UPT Tamangapa 

Makassar bisa mempertimbangkan pembangunan rest area sebagai 

tempat peristirahatan untuk para pemulung dan petugas sampah 

lainnya. Pembangunan dilakukan dengan memperhatikan jarak aman 

dari zona aktif TPA.  

3. Metode penimbunan sampah hendaknya diganti dengan metode 

Sanitary Landfill. Maka dari itu, diharapkan Pemerintah Wali Kota 

Makassar dalam hal ini DLHK Kota Makassar bisa menyediakan 

anggaran lebih untuk memperbaiki kondisi TPA Tamangapa Kota 

Makassar.  

4. DLHK Kota Makassar sebaiknya rutin melakukan pengukuran kualitas 

udara secara bersiklus setidaknya 6 bulan sekali. Hal ini berguna untuk 
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memantau kondisi lingkungan dan memastikan udara yang dihirup oleh 

masyarakat sekitar wilayah TPA Tamangapa masih dalam batas aman.  

5. UPT TPA Tamangapa bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota 

Makassar sebaiknya melakukan sosialisasi terkait efek gas H2S, NH3, dan 

senyawa polutan lainnya yang dianggap berbahaya. Sosialisasi ini 

dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang risiko kesehatan 

yang mungkin dialami oleh pemulung. Selain itu, hendaknya melalui 

sosialisasi ini pihak UPT juga memberikan solusi untuk meminimalisir 

paparan tersebut salah satunya ialah dengan penggunaan APD. 

6. UPT TPA Tamangapa sebaiknya mengeluarkan regulasi terkait waktu 

kerja yang diperkenankan untuk para pemulung khususnya terkait 

penghentian aktivitas pekerjaan di malam hari. Hal ini bertujuan untuk 

melindungi pemulung dari bahaya kesehatan dan keselamatan yang 

dapat membahayakan nyawa pemulung. 

7. Peneliti selanjutnya diharapkan bisa melakukan penelitian mengenai 

kajian analisis risiko kesehatan yang mungkin dialami oleh pekerja 

maupun masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah TPA Tamangapa 

Kota Makassar. Selain itu, diharapkan peneliti selanjutnya dapat lebih 

spesifik membahas suatu masalah kesehatan ataupun bahaya yang ada 

di TPA Tamangapa terutama terkait dengan masalah kesehatan pada 

paru-paru. Berdasarkan hasil observasi, aktivitas kerja di malam hari, 

tempat istirahat, jarak pemukiman dari TPA, dan kualitas air tanah 

merupakan beberapa variabel menarik yang bisa diteliti oleh para 

peneliti selanjutnya. 
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Lampiran 1 

INFORMED CONSENT 

Bismillahirrahmanirrahim  

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 Saya Titah Nurul Lathifah Tahar dengan NIM : 70200120010, seorang 

mahasiswi program studi Kesehatan Masyarakat, peminatan Epidemiologi Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, bermaksud mengadakan 

penelitian dengan judul “Studi  Korelasi Paparan Gas H2S dan NH3 terhadap 

Kapasitas Faal Paru Pemulung di TPA Tamangapa Raya Kota Makassar Tahun 

2024”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara paparan gas H2S 

dan NH3 terhadap kapasitas faal paru. Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu 

syarat dalam penyusunan tugas akhir (skripsi).  

 Untuk menunjang keberhasilan penelitian tersebut, maka saya membutuhkan 

kesediaan Saudara (i) untuk mengisi lembar kuesioner dengan menjawab pertanyaan 

sesuai dengan tujuan penelitian. Saya menjamin jawaban dan kerahasiaan identitas 

Saudara (i) akan dirahasiakan. Saudara (i) berhak menolak jika tidak bersedia 

menjadi responden. Namun besar harapan saya agar Saudara (i) bersedia untuk 

berpartipasi dalam penelitian ini dan memberikan jawabannya secara jujur.  

 Apabila Saudara (i) ingin mengundurkan diri selama proses penelitian 

berlangsung atau jika ada hal-hal yang kurang berkenan, maka Saudara (i) dapat 

menyampaikan langsung atapun menghubungi saya. Apabila Saudara (i) bersedia 

turut serta dalam penelitian ini, silakan menandatangani lembar persetujuan 

informan ini. Atas segala perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih. 

       Makassar,      Maret 2024 

         

Peneliti   

Penanggung Jawab: Emmi Bujawati, SKM., M.Kes 

Peneliti Utama : Titah Nurul Lathifah Tahar 

(Nb: Apabila terdapat hal yang kurang jelas, silakan hubungi +6285-298-742-977- 
Titah Nurul Lathifah Tahar) 
 

 

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN 



 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama  : 

Umur  : 

No. HP  :  

Menyatakan bersedia menjadi responden pada penelitian yang 

dilakukan oleh: 

Nama  : Titah Nurul Lathifah Tahar 

NIM  : 70200120010 

Alamat : BTN Mega Rezky, Kelurahan Sungguminasa, Kabupaten Gowa 

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi responden dan memberikan 

izin kepada peneliti untuk melakukan pemeriksaan kapasitas faal paru kepada 

saya. Dengan ketentuan, hasil pemeriksaan akan dirahasiakan dan hanya 

semata-mata untuk kepentingan ilmu pengetahuan.  

Demikian surat pernyataan ini saya sampaikan agar dapat 

dipergunakan sebagaimana mestinya.  

 

       Makassar,      Maret 2024 
       Responden, 
 
        
  
 
       (                      ) 

 

  



 

 

Lampiran 2 

KUESIONER PENELITIAN 

Nomor  : 

Hari/Tanggal :  

Dengan ini saya memohon kesediaan Saudara (i) untuk mengisi 

kuesioner berikut: 

No. I. Identitas Responden 
1. Nama  
2. Alamat  
3. Umur …………tahun 
4. Jenis Kelamin a. Perempuan 

b. Laki-laki 

II. Durasi Kerja dan Masa Kerja 
5. Berapa jam anda bekerja 

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

dalam sepekan? ………… hari/pekan 
7. Berapa tahun anda telah 

bekerja? ………… tahun 
III. Jarak Rumah dan Durasi Tinggal 

8. Berapa estimasi jarak 
rumah anda dari lokasi 
TPA? 

 

99. Sudah berapa lama anda 
tinggal di sekitar lokasi 
TPA? 

 

IV.  Aktivitas Merokok 
10. Apakah anda merokok? a. Ya 

b. Tidak (Lanjut ke V.15) 
c. Sudah berhenti (Lanjut ke 

IV.14) 
11. Jenis perokok apa anda? a. Perokok Aktif 

b. Perokok Pasif 
12. Berapa usia pertama kali 

anda merokok? 
 

13. Berapa batang rokok yang 
dihisap per hari/minggu 

Satuan: 
a. Batang /hari = 
b. Batang/minggu = 
Jumlah: 



 

 

14. Umur berhenti merokok …………tahun (Langkahi jika 
belum berhenti merokok) 

V. Riwayat Penyakit Pernapasan 
15. Apakah anda pernah 

menderita 
penyakit/gangguan 
pernapasan sebelumnya? 

a. Ya 
b. Tidak (Selesai) 

116. Apa penyakit/gangguan 
pernapasan yang 
pernah/sedang diderita? 

 

17. Berapa lama anda 
menderita 
pernyakit/ganguan 
pernapasan? 

 

VI. Hasil Pengukuran Faal Paru (Diisi oleh Peneliti) 
18. Lokasi Titik Pengukuran  
19. Nilai FVC  
20. Nilai FEV1  
21. Status Faal Paru  

 

 

 

 



 

 

Lampiran 3 

MASTER TABEL 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

Keterangan Tabel 

UMR = Umur responden 

JK = Jenis Kelamin  

DRSI = Durasi Kerja (Hari/Jam) 

MSKRJA = Masa Kerja (Tahun) 

JMLAHRKOK = Jumlah Batang Rokok 

RPN = Riwayat Penyakit Pernapasan 

H2S = Konsentrasi Gas H2S 

NH3 = Konsentrasi gas NH3 

FEV1 = Volume Ekspirasi Paksa pada detik pertama 

FEV1FVC = FEV1/FVC 

FVC = Volume Ekspirasi  

 

 

 

  



 

 

 

Lampiran 4 

Output SPSS 

 

Statistics 

 Umur Durasi Kerja Masa Kerja FEV1 FEV/FVC 

N Valid 98 98 98 98 98 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 33.39 7.84 10.10 48.39 88.10 

Median 31.00 8.00 8.00 48.00 96.00 

Mode 20 8 5 28a 100 

Std. Deviation 11.308 3.059 8.098 18.037 18.064 

Minimum 18 3 1 17 23 

Maximum 68 16 41 88 100 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 

 

Uji Normalitas One Sample Kolmogorov 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Kapasita

s Faal 

Paru 

(FEV1) 

Durasi 

Kerja 

Masa 

Kerja 

Jumlah 

Batang 

Rokok/

Hari 

Hidrogen 

Sulfida Amonia 

N 98 98 98 98 98 98 

Normal Parametersa,b Mean 48.39 7.84 10.10 9.85 .3886 7.8818 

Std. 

Deviation 

18.037 3.059 8.098 9.611 .02632 .92481 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .085 .123 .178 .174 .272 .269 

Positive .085 .109 .178 .174 .240 .269 

Negative -.054 -.123 -.131 -.153 -.272 -.192 

Test Statistic .085 .123 .178 .174 .272 .269 

Asymp. Sig. (2-tailed) .078c .001c .000c .000c .000c .000c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 



 

 

Correlations 

 Umur 

Durasi 

Kerja 

Masa 

Kerja 

Jumlah 

Batang 

Rokok/

Hari 

Riwayat 

penyakit 

pernapas

an 

Hidrogen 

Sulfida Amonia 

Kapasitas 

Faal Paru 

(FEV1) 

Spearman's 

rho 

Umur Correlation 

Coefficient 

1.000 .156 .467** -.188 -.259* -.052 .064 .046 

Sig. (2-tailed) . .125 .000 .064 .010 .611 .534 .652 

N 98 98 98 98 98 98 98 98 

Durasi 

Kerja 

Correlation 

Coefficient 

.156 1.000 .269** -.239* .013 -.001 .078 .015 

Sig. (2-tailed) .125 . .007 .018 .896 .993 .447 .884 

N 98 98 98 98 98 98 98 98 

Masa 

Kerja 

Correlation 

Coefficient 

.467** .269** 1.000 -.157 -.112 .202* .207* .228* 

Sig. (2-tailed) .000 .007 . .122 .272 .047 .041 .024 

N 98 98 98 98 98 98 98 98 

Jumlah 

Batang 

Rokok/Har

i 

Correlation 

Coefficient 

-.188 -.239* -.157 1.000 .037 -.109 .015 -.105 

Sig. (2-tailed) .064 .018 .122 . .721 .287 .882 .303 

N 98 98 98 98 98 98 98 98 

Riwayat 

penyakit 

pernapasa

n 

Correlation 

Coefficient 

-.259* .013 -.112 .037 1.000 .021 -.271** -.160 

Sig. (2-tailed) .010 .896 .272 .721 . .837 .007 .115 

N 98 98 98 98 98 98 98 98 

Hidrogen 

Sulfida 

Correlation 

Coefficient 

-.052 -.001 .202* -.109 .021 1.000 .375** .533** 

Sig. (2-tailed) .611 .993 .047 .287 .837 . .000 .000 

N 98 98 98 98 98 98 98 98 

Amonia Correlation 

Coefficient 

.064 .078 .207* .015 -.271** .375** 1.000 .238* 

Sig. (2-tailed) .534 .447 .041 .882 .007 .000 . .018 

N 98 98 98 98 98 98 98 98 

Kapasitas 

Faal Paru 

(FEV1) 

Correlation 

Coefficient 

.046 .015 .228* -.105 -.160 .533** .238* 1.000 

Sig. (2-tailed) .652 .884 .024 .303 .115 .000 .018 . 



 

 

Lampiran 5 

Keterangan Kode Etik Penelitian 

 

  

N 98 98 98 98 98 98 98 98 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 



 

 

Lampiran 6 

Surat Keterangan Penelitian dari PTSP Provinsi Sulawesi Selatan 

  



 

 

Lampiran 7 

Surat Keterangan Penelitian dari PTSP Kota Makassar 

  



 

 

Lampiran 8 

Surat Izin Penelitian dari LP2M 

 

 

  



 

 

Lampiran 9 

Surat Keterangan Telah Meneliti 

  



 

 

Lampiran 10 

Hasil Pengukuran Kualitas Udara 

 

  



 

 

  



 

 

Lampiran 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Lampiran 11 

 

HASIL PEMERIKSAAN SPIROMETRI RESPONDEN  

DI TPA TAMANGAPA KOTA MAKASSAR TAHUN 2024 

 

  



 

 

 

  



 

 

Lampiran 12 

Hasil Uji Similiarity 

 

 

 

 

  



 

 

Lampiran 13 

Dokumentasi Kegiatan 

 

  

Gambar 2 Pengisian Kuesioner dan Pengukuran Spirometri 

Gambar 1 Studi Pendahuluan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Gambar 3 Pengambilan Sampel Lingkungan 



 

 

Lampiran 14 

RIWAYAT HIDUP PENULIS 

Titah Nurul Lathifah Tahar, akrab disapa Titah lahir di 

Gorontalo, 10 Maret 2002. Penulis merupakan anak 

pertama dari tiga bersaudara yang lahir dari pasangan 

Ibunda Kartini Sainong dan ayahanda Tahar Kurhas. 

Penulis mengawali pendidikannya pada tahun 2008 di 

SDN 8 Watampone dan melanjutkan studinya ke 

jenjang menengah pertama di MTsN 1 Bone pada tahun 

2014-2017. Kemudian di tahun 2017-2020 penulis melanjutkan studi ke 

jenjang menengah atas yakni MAN 1 Bone. Pada tahun 2020, penulis kembali 

melanjutkan studinya ke tingkat yang lebih tinggi dan telah berganti status dari 

seorang siswi menjadi mahasiwi di salah satu perguruan tinggi dengan 

program studi Kesehatan Masyarakat peminatan Epidemiogi Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar. Kecintaan penulis terhadap jurusan yang 

digelutinya membuat penulis ingin selalu belajar dan menggali banyak hal dari 

setiap hal yang disukainya. Semangat belajar penulis berangkat dari prinsip 

“Merasa Pintar Bodoh Saja tak Punya” yang berarti tak ada waktu bagi manusia 

untuk berhenti belajar. Semakin belajar seseorang maka semakin Ia sadar 

bahwa ternyata apa yang diketahuinya tak ada apa-apanya. Kesenangan ini 

sekaligus menjadi tantangan yang ingin penulis jaga hingga tua.  


