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ABSTRAK 

Nama  : Abdul Gaffar Rukmady 
NIM  : 70200120044 
Judul  : Hubungan Intensitas Pencahayaan dengan Risiko Kejadian 

Asthenopia pada Penjahit di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar 
 
 Kurangnya cahaya dapat menyebabkan ketegangan mata, kelelahan, nyeri, 
penurunan penglihatan, dan berpotensi menyebabkan penyakit terkait kelelahan. 
Produktivitas kerja adalah kemampuan untuk menghasilkan output sesuai 
dengan input yang digunakan, dan pekerja dianggap produktif jika mereka dapat 
mencapai target produksi dalam waktu yang ditentukan. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengeksplorasi hubungan antara intensitas pencahayaan dengan 
risiko kejadian asthenopia dan produktivitas kerja pada penjahit di Kecamatan 
Tamalanrea Kota Makassar. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode cross-
sectional, dan semua 42 penjahit diambil sebagai sampel melalui teknik total 
sampling. Instrumen penelitian yang digunakan mencakup penggunaan Lux Meter 
dan penyebaran kuesioner. Penelitian ini dilakukan di setiap usaha jahit seluruh 
Kecamatan Tamalanrea dan dilaksanakan sejak bulan Februari hingga April 2024. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang 
signifikan antara umur (p=0,063), lama kerja (p=1,000), masa kerja (p=0,063), 
intensitas pencahayaan (p=0,775) dengan risiko kejadian asthenopia pada 
penjahit di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Tidak terdapat hubungan yang 
signifikan antara umur (p=0,557), lama kerja (p=0,307), masa kerja (p=0,557) 
dan intensitas pencahayaan (p=0,419) dengan produktivitas kerja pada penjahit 
di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Para penjahit di Kecamatan 
Tamalanrea Kota Makassar disarankan untuk memperhatikan tingkat 
pencahayaan di tempat kerja agar tetap memenuhi standar yang telah ditetapkan 
dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018. Selain itu, 
pekerja juga disarankan untuk menjaga pola tidur dan mengambil istirahat yang 
cukup dari aktivitas menjahit yang memerlukan konsentrasi visual yang baik. 

 
Kata Kunci: Intensitas pencahayaan, risiko, asthenopia, produktivitas kerja.



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Menurut Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan Organisasi 

Kesehatan Dunia (WHO), keselamatan dan kesehatan  kerja adalah upaya 

untuk meningkatkan dan memelihara kesejahteraan fisik, mental, dan sosial  

pekerja di berbagai bidang pekerjaan. Tujuan utamanya adalah untuk 

mencegah  kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta melindungi 

pekerja dari  bahaya yang dapat mempengaruhi kesehatan dan 

keselamatannya. Hal ini dilakukan dengan menyediakan lingkungan kerja 

yang sesuai dengan kondisi fisik dan psikis pekerja serta menjamin pekerjaan 

sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan pekerja (Hasibuan et al. 2020). 

Pemerintah juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat pekerja, 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Salah 

satu tujuan dari penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan 

kerja (SMK3) adalah untuk meningkatkan efektivitas perlindungan 

keselamatan dan kesehatan kerja secara terencana, terukur, terstruktur, dan 

terpadu (Mallapiang dkk, 2017). 
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 Flux cahaya adalah jumlah cahaya yang dihasilkan oleh suatu sumber 

cahaya dalam satu unit waktu, diukur dalam satuan lumen per lux. Intensitas 

pencahayaan mengacu pada jumlah flux cahaya yang tiba pada suatu area 

tertentu dalam satu arah. Luminasi, sebaliknya, mengukur cahaya yang jatuh 

pada sebuah objek atau permukaan, baik itu berasal dari sumber cahaya atau 

dipantulkan oleh objek tersebut. Pemahaman tentang luminasi sangat penting 

karena mempengaruhi tingkat kenyamanan saat melakukan aktivitas 

(Atmam, 2015). 

 Produktivitas kerja mengukur efisiensi output yang dihasilkan 

dibandingkan dengan input yang dikeluarkan. Dalam psikologi, evaluasi 

produktivitas sangat penting untuk menemukan area yang memerlukan 

peningkatan dan perbaikan dalam pekerjaan (Muchtar, 2010). Produktivitas 

kerja menunjukkan kemampuan seorang pekerja untuk menghasilkan output 

yang sesuai dengan input yang digunakan. Seorang pekerja dianggap 

produktif jika dapat mencapai target dan deadline yang ditetapkan. Faktor 

utama yang memengaruhi produktivitas kerja adalah motivasi dan 

pengalaman kerja. Produktivitas kerja dapat berbeda antar individu 

berdasarkan pengalaman, usia, dan tingkat pendidikan mereka (Sinaga, 

2020). Pekerja yang sukses adalah mereka yang memiliki disiplin waktu yang 

baik dan memiliki keterampilan yang sesuai dengan tugas yang diberikan. 

(Karim, 2019). 
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 Penyakit akibat kerja adalah kondisi penyakit yang timbul sebagai hasil 

dari pekerjaan atau lingkungan kerja. Proses diagnosis dan penentuan 

penyakit akibat kerja melibatkan tujuh langkah yang terdiri dari menentukan 

diagnosis klinis yang sesuai, mengidentifikasi eksposur pekerja di lingkungan 

kerja, menetapkan korelasi antara eksposur dan diagnosis klinis, menilai 

tingkat eksposur yang terjadi, mempertimbangkan faktor individu yang 

mungkin berperan, memastikan bahwa tidak ada faktor lain di luar pekerjaan 

yang memengaruhi, dan akhirnya menetapkan diagnosis okupasi 

(Kurniawidjadja & Ramdhan, 2019). 

 Penyebab penyakit akibat kerja dapat dikategorikan menjadi lima 

golongan utama. Pertama, aspek fisik melibatkan faktor-faktor seperti 

kebisingan, getaran, radiasi, tekanan udara, dan suhu yang dapat 

mempengaruhi kesehatan pekerja. Kedua, aspek kimia mencakup berbagai 

bahan kimia yang digunakan di lingkungan kerja. Ketiga, aspek biologis 

melibatkan mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit yang 

dapat menyebabkan penyakit pada pekerja. Keempat, aspek ergonomis 

meliputi faktor-faktor seperti posisi tubuh yang tidak nyaman dan gerakan 

berulang yang dapat menyebabkan cedera atau keluhan muskuloskeletal. 

Terakhir, aspek psikososial mencakup faktor-faktor seperti beban kerja yang 

berlebihan dan stres kerja yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mental 

dan fisik pekerja (Kemenkes, 2022). Salah satu penyakit akibat kerja yang 
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sering dialami oleh penjahit adalah kelelahan mata sehingga menyebabkan 

pekerjaan terganggu dan produktivitas kerja menurun. 

 Kelelahan mata, juga dikenal sebagai asthenopia, adalah salah satu 

penyakit akibat kerja yang umum dialami oleh penjahit. Hal ini disebabkan 

oleh penggunaan berlebihan organ mata dalam kondisi yang kurang optimal 

untuk mencapai ketajaman penglihatan. Gejala yang timbul termasuk 

penglihatan yang kabur, penglihatan ganda, penurunan kemampuan melihat 

warna, mata yang merah, perih, gatal, tegang, rasa mengantuk, penurunan 

daya akomodasi, dan sakit kepala (Supriati, 2012). 

 Menurut WHO, angka kejadian kelelahan mata di seluruh dunia berkisar 

antara 40% hingga 90%. WHO juga melaporkan bahwa sekitar 285 juta orang, 

atau sekitar 4,24% dari total populasi dunia, mengalami gangguan 

penglihatan seperti low vision. Dari jumlah tersebut, sekitar 246 juta orang, 

atau sekitar 65% dari populasi dunia, menderita low vision. Di Indonesia 

sendiri, berdasarkan data dari Riskesdas 2018, prevalensi low vision yang 

parah pada usia produktif mencapai sekitar 1,49% dari total populasi. Di 

provinsi Sulawesi Selatan, prevalensi low vision yang parah mencapai sekitar 

1,2% dari total populasi (Kemenkes, 2018). 

 Intensitas pencahayaan yang kurang dapat menyebabkan berbagai 

masalah pada mata seperti tegang, lelah, nyeri, penurunan fokus, dan akhirnya 

dapat berujung pada penyakit akibat kerja. Dampaknya secara tidak langsung 
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dapat meningkatkan risiko penurunan fungsi mata secara permanen, yang 

mana hal ini dapat menyebabkan peningkatan beban kerja, kelelahan yang 

cepat terjadi, peningkatan kesalahan, gangguan konsentrasi, dan penurunan 

produktivitas kerja. Intensitas pencahayaan yang kurang juga dapat 

memperburuk kondisi bagi pekerja yang berusia di atas 40 tahun, karena pada 

umur tersebut, daya akomodasi mata cenderung menurun. Selain itu, bekerja 

lebih dari delapan jam sehari dapat meningkatkan risiko kelelahan mata. 

Durasi masa kerja yang panjang, khususnya dalam rentang tiga hingga empat 

tahun, juga berkontribusi pada peningkatan risiko kelelahan mata pada 

pekerja (Rachma, 2021). 

 Sebuah penelitian tentang intensitas pencahayaan di tempat kerja penjahit 

dilakukan oleh Jasna pada tahun 2018 di Pasar Induk Pekkabata dan Pasar 

Baru Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pencahayaan di kedua lokasi tersebut masih 

minim dan tidak sesuai dengan standar Peraturan Menteri Kesehatan tahun 

2002. Kondisi ini membuat penjahit yang bekerja sangat rentan terhadap 

gangguan kesehatan mata atau kelelahan mata. Penelitian ini menemukan 

hubungan antara intensitas pencahayaan dengan kelelahan mata pada pekerja 

di Pasar Induk Pekkabata dan Pasar Polewali Baru di Kecamatan Polewali 

Kabupaten Polewali Mandar. 
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 Penelitian lain yang dilakukan oleh (Khoiriyah dkk, 2019) di PT. Tekstil X 

menyatakan bahwa terdapat hubungan antara intensitas pencahayaan dengan 

kelelahan mata. Kurangnya pencahayaan dapat menyebabkan kelelahan mata, 

penurunan efisiensi kerja dan sakit kepala di sekitar area penglihatan. 

 Hasil observasi awal yang dilakukan di Kecamatan Tamalanrea Kota 

Makassar didapatkan 11 sektor usaha jahit dengan total pekerja 42 orang. 

Kondisi pencahayaan di setiap sektor usaha jahit atau toko masih kurang 

karena pada pagi hingga siang hari masih mengandalkan pencahayaan alami. 

Selain itu, beberapa penjahit mengeluhkan gejala kelelahan mata akibat dari 

pekerjaannya. 

 Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin mengetahui tentang 

“Hubungan Intensitas Pencahayaan dengan Risiko Kejadian Asthenopia dan 

Produktivitas Kerja pada Penjahit di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar”. 

Pentingnya penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada 

penjahit, terkait dampak pencahayaan yang kurang dan pengaruhnya 

terhadap produktivitas kerja. Serta mengambil tindakan pencegahan yang 

lebih efektif untuk menjaga kesehatan mata dan meningkatkan produktivitas 

pada penjahit. 
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B. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif 

1. Intensitas Pencahayaan 

 Intensitas pencahayaan adalah jumlah cahaya yang dipancarkan ke 

arah tertentu dari setiap sudut ruangan (Permenaker No. 5, 2018). 

Kriteria Objektif:  

a. Memenuhi syarat : Jika hasil pengukuran intensitas 

pencahayaan ≥ 200 lux. 

b. Tidak memenuhi syarat : Jika hasil pengukuran intensitas 

pencahayaan < 200 lux. 

2. Kelelahan Mata  

 Kelelahan mata, yang juga dikenal sebagai asthenopia, merupakan 

tanda yang timbul akibat penggunaan berlebihan dari mata yang mungkin 

tidak dalam kondisi optimal untuk mencapai ketajaman penglihatan. 

Penilaian kelelahan mata sering kali dilakukan secara subjektif dengan 

menggunakan skala Visual Fatigue Index (VFI) yang dikembangkan oleh 

Industrial Fatigue Research Committee (IFRC) (Wikurendra, 2021). 

Kriteria Objektif: 

a. Berisiko  : Jika total skor responden ≥ 0,4. 

b. Tidak berisiko : Jika total skor responden < 0,4. 
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3. Produktivitas Kerja 

 Produktivitas kerja adalah kemampuan seorang pekerja untuk 

menghasilkan hasil yang sebanding dengan sumber daya yang digunakan. 

Seorang pekerja dianggap produktif jika dapat mencapai target produksi 

dan memenuhi batas waktu yang ditetapkan (Sinaga, 2020). 

Kriteria Objektif: 

a. Baik : Jika jawaban responden menghasilkan total poin ≥ 62%. 

b. Kurang : Jika jawaban responden menghasilkan total poin < 62%. 

4. Umur 

 Umur merupakan periode atau tahapan hidup seseorang yang 

memiliki signifikansi dalam konteks pekerjaan dan angkatan kerja (ILO, 

2013). 

Kriteria Objektif: 

a. Pekerja Muda : Umur 18 – 39 tahun 

b. Pekerja Tua : Umur ≥ 40 tahun 

5. Masa Kerja 

 Masa kerja adalah periode dimana individu atau tenaga kerja telah 

bekerja di suatu perusahaan atau organisasi sejenis (Zulkifli, 2019). 

Kriteria Objektif: 

a. Baru : Jika responden telah bekerja selama ≤ 8 tahun. 

b. Lama : Jika responden telah bekerja selama > 8 tahun. 
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6. Lama Kerja 

 Lama kerja adalah periode waktu di mana seorang pekerja secara 

kontinu melakukan aktivitas kerja, yang diukur dalam satuan jam per hari 

(UU Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003). 

Kriteria Objektif: 

a. Memenuhi syarat : Jika responden bekerja terus menerus selama 

≤ 8 jam/hari. 

b. Tidak memenuhi syarat : Jika responden bekerja terus menerus selama 

> 8 jam/hari. 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

apakah terdapat hubungan antara intensitas pencahayaan dengan risiko 

kejadian asthenopia dan produktivitas kerja pada penjahit di Kecamatan 

Tamalanrea Kota Makassar. 

D. Hipotesis 

1. Hipotesis Nol (H0) 

 Hipotesis nol dari penelitian ini adalah “Tidak terdapat hubungan 

antara intensitas pencahayaan dengan risiko kejadian asthenopia dan 

produktivitas kerja pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea Kota 

Makassar.” 
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2. Hipotesis Alternatif (Ha) 

 Hipotesis alternatif dari penelitian ini adalah “Terdapat hubungan 

antara intensitas pencahayaan dengan risiko kejadian asthenopia dan 

produktivitas kerja pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea Kota 

Makassar.” 

E. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Tujuan Umum 

 Untuk mengetahui Hubungan Intensitas Pencahayaan dengan 

Risiko Kejadian Asthenopia dan Produktivitas Kerja pada Penjahit di 

Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui hubungan antara intensitas pencahayaan dengan 

risiko kejadian asthenopia pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea 

Kota Makassar. 

b. Untuk mengetahui hubungan antara usia dengan risiko kejadian 

asthenopia pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar 

c. Untuk mengetahui hubungan antara masa kerja dengan risiko kejadian 

asthenopia pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. 
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d. Untuk mengetahui hubungan antara lama kerja dengan risiko kejadian 

asthenopia pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. 

e. Untuk mengetahui hubungan antara umur dengan produktivitas kerja 

pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. 

f. Untuk mengetahui hubungan antara lama kerja dengan produktivitas 

kerja pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. 

g. Untuk mengetahui hubungan antara masa kerja dengan produktivitas 

kerja pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. 

h. Untuk mengetahui hubungan antara intensitas pencahayaan dengan 

produktivitas kerja pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea Kota 

Makassar. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Ilmiah 

 Harapannya, penelitian ini bisa menjadi referensi bagi peneliti 

masa depan yang tertarik dalam topik serupa atau sebagai landasan untuk 

membuat keputusan. 

2. Manfaat Bagi Peneliti 

 Penelitian ini dapat menjadi pengalaman berharga yang 

meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peneliti dalam menerapkan 

konsep-konsep yang dipelajari selama masa kuliah. 
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3. Manfaat Bagi Pekerja 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

berguna kepada pekerja mengenai kaitan antara pekerjaan yang mereka 

lakukan dengan timbulnya gejala kelelahan mata. Hal ini diharapkan dapat 

membantu pekerja dalam mencegah gejala tersebut, melindungi 

kesehatan mata mereka, dan meningkatkan produktivitas kerja.



13  

   

G. Kajian Pustaka 

Tabel 1.1 

Kajian Pustaka Mengenai Hubungan Intensitas Pencahayaan dengan Asthenopia dan Produktivitas Kerja 

No

. 

Judul/ Nama 

Peneliti/ 

Tahun/ Nama 

Jurnal 

Metodologi 

Hasil Penelitian 
Subjek 

Jenis/Pendek

atan 
Variabel Instrumen Link 

1. Hubungan 

Intensitas 

Pencahayaan 

dengan 

Kelelahan Mata 

pada Pekerja 

Penjahit di 

Kabupaten 

Polewali 

Mandar/ Jasna, 

Maarifah 

Dahlan/ 2019/ J-

Kesmas Jurnal 

Kesehatan 

Masyarakat 

Pekerja 

penjahit di 

Kabupaten 

Polewali 

Mandar 

Kuantitatif 

dengan 

pendekatan 

cross sectional 

Dependen: 

Kelelahan 

mata 

Independen: 

Intensitas 

pencahayaan 

Kuesioner  https://journa

l.lppm-

unasman.ac.id

/index.php/jik

m/article/vie

w/235/224 

 

Hasil dalam penelitian ini jumlah 

penjahit pekerja 51, yang 

mengalami mata lelah ada 36 

pekerja sedangkan yang tidak 

mengalami mata lelah 15 pekerja, 

sehingga penelitian ini 

menunjukkan bahwa ada 

hubungan antara intensitas 

pencahayaan dengan kelelahan 

mata pada pekerja penjahit di 

Kecamatan Polewali Kabupaten 

Polewali Mandar dengan nilai p 

value = 0,019 < 0,05. 

https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/jikm/article/view/235/224
https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/jikm/article/view/235/224
https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/jikm/article/view/235/224
https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/jikm/article/view/235/224
https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/jikm/article/view/235/224
https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/jikm/article/view/235/224
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No

. 

Judul/ Nama 

Peneliti/ 

Tahun/ Nama 

Jurnal 

Metodologi 

Hasil Penelitian 
Subjek 

Jenis/Pendek

atan 
Variabel Instrumen Link 

2. Hubungan Usia, 

Lama Kerja 

dan Tingkat 

Pencahayaan  

dengan 

Kelelahan Mata ( 

Astenopia 

) pada Penjahit 

di  

Kecamatan 

Kuanino  

Kota  

Kupang 

/ Jeanet 

Laureandra 

Pabala, Anderias 

Umbu Roga, 

Agus Setyobudi 

/ 2021/ Media 

Kesehatan 

Masyarakat 

Penjahit Kuantitatif 

dengan desain 

cross sectional 

Dependen: 

Kelelahan 

mata 

(astenopia) 

Independen: 

Usia, lama 

kerja dan 

tingkat 

pencahayaan 

Kuesioner https://ejurna

l.undana.ac.id

/index.php/M

KM/article/vi

ew/3258 

 

Hasil penelitian menunjukkan 

adanya hubungan antara usia 

(0,011), lama kerja (0,004) dan 

pencahayaan (0,004) dengan 

kelelahan mata (Astenopia) pada 

penjahit di Kecamatan Kuanino 

Kota Kupang. 

https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/MKM/article/view/3258
https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/MKM/article/view/3258
https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/MKM/article/view/3258
https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/MKM/article/view/3258
https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/MKM/article/view/3258
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No

. 

Judul/ Nama 

Peneliti/ 

Tahun/ Nama 

Jurnal 

Metodologi 

Hasil Penelitian 
Subjek 

Jenis/Pendek

atan 
Variabel Instrumen Link 

3. Hubungan 

Intensitas 

Pencahayaan 

dan Masa Kerja  

dengan Gejala 

Kelelahan Mata 

pada Pekerja  

Penjahit di 

Kecamatan Lolu 

Kota Palu 

/ Mustafa, 

Hasanudin, 

Saharudin, Indro 

Subagyo/ 2023/ 

Jurnal Kesehatan 

Lingkungan 

Ruwa Jurai 

Penjahit Analitik 

observasional 

dengan desain 

cross sectional 

Dependen: 

Gejala 

kelelahan 

mata 

Independen: 

Intensitas 

pencahayaan 

dan masa 

kerja 

Kuesioner https://www.

ejurnal.poltek

kes-

tjk.ac.id/index

.php/JKESLIN

G/article/vie

w/3827 

 

Hasil penelitian menunjukkan 

umur penjahit yang paling banyak 

yaitu antara 20-30 tahun sebanyak 

20 (66,7%) dan berjenis kelamin 

perempuan sebanyak 17 (56,7%). 

Rata-rata masa kerja diatas 3 tahun 

sebanyak 20 (66,7%). Penjahit 

yang bekerja dengan menggunakan 

pencahayaan dan tidak sesuai 

dengan standar sebanyak 28 

(93%). Terdapat 18 (60%) penjahit 

yang bekerja mengalami mata 

lelah. Hasil uji statistik 

menunjukkan ada hubungan yang 

signifikan antara intensitas 

pencahayaan (p<0,006) dan masa 

kerja (p<0,004) dengan gejala 

kelelahan mata pada pekerja 

penjahit di Kecamatan Lolu Kota 

Palu. 

https://www.ejurnal.poltekkes-tjk.ac.id/index.php/JKESLING/article/view/3827
https://www.ejurnal.poltekkes-tjk.ac.id/index.php/JKESLING/article/view/3827
https://www.ejurnal.poltekkes-tjk.ac.id/index.php/JKESLING/article/view/3827
https://www.ejurnal.poltekkes-tjk.ac.id/index.php/JKESLING/article/view/3827
https://www.ejurnal.poltekkes-tjk.ac.id/index.php/JKESLING/article/view/3827
https://www.ejurnal.poltekkes-tjk.ac.id/index.php/JKESLING/article/view/3827
https://www.ejurnal.poltekkes-tjk.ac.id/index.php/JKESLING/article/view/3827
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No

. 

Judul/ Nama 

Peneliti/ 

Tahun/ Nama 

Jurnal 

Metodologi 

Hasil Penelitian 
Subjek 

Jenis/Pendek

atan 
Variabel Instrumen Link 

4. Lighting for 

work: A study of 

the relationships 

among 

discomfort glare, 

physiological 

responses and 

visual 

performance/ 

Zahra Hamedani, 

Ebrahim Solgi, 

Trevor Hine, 

Henty Skates, 

Gillian Isoardi, 

Ruwan 

Fernando/ 

2020/ Building 

and Environment 

Siswa dan 

anggota staf 

Griffith 

University, 

Australia 

Eksperimen Dependen: 

pengukuran 

fisiologis, 

pengukuran 

kinerja, dan 

respon 

subjektif 

Kuesioner https://www.

sciencedirect.c

om/science/a

rticle/abs/pii/

S0360132319

306900 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar parameter 

tersebut menunjukkan perbedaan 

yang signifikan antara kondisi 

pencahayaan tinggi dan rendah. 

Secara khusus, peserta dalam 

kondisi ketidaknyamanan tinggi 

menunjukkan Tingkat Fiksasi yang 

lebih tinggi, Tingkat Kedipan yang 

lebih rendah, Amplitudo Kedipan 

yang lebih tinggi, dan Diameter 

Pupil yang lebih kecil dibandingkan 

dengan peserta dalam kondisi 

ketidaknyamanan rendah dan 

sedang. Dengan kata lain, 

pengukuran fisiologis yang 

dipelajari dapat digunakan sebagai 

indeks tingginya tingkat silau atau 

ketidaknyamanan visual. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360132319306900
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360132319306900
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360132319306900
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360132319306900
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360132319306900
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360132319306900
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No

. 

Judul/ Nama 

Peneliti/ 

Tahun/ Nama 

Jurnal 

Metodologi 

Hasil Penelitian 
Subjek 

Jenis/Pendek

atan 
Variabel Instrumen Link 

5. Ergonomic 

Analysis of Work 

Fatigue and 

Eyestrain Among 

Wig Makers at 

PT. SCI Indonesia 

Kupang City/ 

Luh Putu 

Ruliati, Febri 

Mahalinda 

Maisal, Marylin 

Susanti 

Junias, Luh 

Erlanggita Narta 

Santi/ 2020/ 

Advances in 

Health Sciences 

Research 

Pekerja 

wanita 

Deskriptif 

analitik 

dengan desain 

cross sectional 

Dependen: 

Kelelahan 

mata 

Independen: 

postur kerja, 

beban kerja 

dan 

pencahayaan 

Kuesioner https://www.

atlantis-

press.com/pr

oceedings/ish

r-

19/12593495

9 

 

Hasil penelitian menunjukkan 

terdapat hubungan yang signifikan 

antara postur kerja dengan 

kelelahan kerja (p = 0,000 <0,05) 

dan kelelahan mata (p = 0,011 

<0,05). Beban kerja juga 

berhubungan dengan kelelahan 

kerja (p = 0,002<0,05) namun tidak 

ada hubungan dengan kelelahan 

mata (p = 0,201>0,05). Hasilnya 

juga menunjukkan bahwa 

pencahayaan mempunyai 

hubungan yang signifikan terhadap 

kelelahan kerja (p-value = 0,002 

<0,05) dan kelelahan mata (p-value 

= 0,004 <0,05). 

https://www.atlantis-press.com/proceedings/ishr-19/125934959
https://www.atlantis-press.com/proceedings/ishr-19/125934959
https://www.atlantis-press.com/proceedings/ishr-19/125934959
https://www.atlantis-press.com/proceedings/ishr-19/125934959
https://www.atlantis-press.com/proceedings/ishr-19/125934959
https://www.atlantis-press.com/proceedings/ishr-19/125934959
https://www.atlantis-press.com/proceedings/ishr-19/125934959
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No

. 

Judul/ Nama 

Peneliti/ 

Tahun/ Nama 

Jurnal 

Metodologi 

Hasil Penelitian 
Subjek 

Jenis/Pendek

atan 
Variabel Instrumen Link 

6. Visually deficient 

working 

conditions and 

reduced work 

performance in 

office workers: Is 

it mediated by 

visual 

discomfort?/ 

Hans O. Richter, 

Sofia Sundin, 

Jennifer Long/ 

2019/ 

International of 

Industrial 

Ergonomics 

Pekerja 

kantoran 

Desain cross 

sectional 

Dependen: 

kondisi kerja 

ergonomis 

visual yang 

dirasakan dan 

kinerja visual 

yang dinilai 

sendiri. 

Independen: 

ketidaknyama

nan visual 

Kuesioner https://www.

sciencedirect.c

om/science/a

rticle/pii/S01

69814118305

729 

 

Rata-rata kelompok dari 

pertanyaan-pertanyaan survei 

yang diindeks menunjukkan 

kualitas kondisi kerja visual yang 

ergonomis, relatif tidak adanya 

gejala mata, dan kinerja visual yang 

dapat diterima. Hasil dari analisis 

regresi berganda menunjukkan 

hubungan yang signifikan antara 

kondisi kerja ergonomis visual 

yang dirasakan dan kinerja visual 

yang dinilai sendiri (r2 = 0.30, β = 

0.327, p <0.01). Ketika 

ketidaknyamanan visual digunakan 

sebagai mediator, hubungan antara 

kondisi kerja ergonomis visual 

yang dirasakan dan kinerja visual 

yang dinilai sendiri tetap sama (r2 

= 0,32, β = 0,315, p <0,01). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169814118305729
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169814118305729
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169814118305729
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169814118305729
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169814118305729
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169814118305729
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No

. 

Judul/ Nama 

Peneliti/ 

Tahun/ Nama 

Jurnal 

Metodologi 

Hasil Penelitian 
Subjek 

Jenis/Pendek

atan 
Variabel Instrumen Link 

7. Effects of 

Lighting Quality 

on Working 

Efficiency of 

Workers in Office 

Building in 

Tanzania/ 

Justine 

Mushobozi 

Katabaro, 

Yonghong Yan/ 

2019/ Hindawi 

Journal of 

Environmental 

and Public 

Health 

Pekerja 

kantoran 

Survei 

lapangan 

Dependen: 

Efisiensi kerja 

Independen: 

Kualitas 

pencahayaan 

Kuesioner https://www.

hindawi.com/j

ournals/jeph/

2019/347649

0/ 

 

Analisis statistik menunjukkan 

bahwa sebagian besar penghuni 

kurang puas dengan kualitas 

pencahayaan di lingkungan kerja 

mereka, dan beberapa responden 

melaporkan bahwa hal ini 

berdampak signifikan terhadap 

efisiensi dan kesejahteraan kerja 

mereka. (Tingkat penerangan dan 

keseragaman meja rata-rata 

ditemukan berada di bawah nilai 

yang direkomendasikan oleh 

Chartered Institution of Building 

Services Engineers (CIBSE) dan 

International Commission on 

lighting (CIE). 

https://www.hindawi.com/journals/jeph/2019/3476490/
https://www.hindawi.com/journals/jeph/2019/3476490/
https://www.hindawi.com/journals/jeph/2019/3476490/
https://www.hindawi.com/journals/jeph/2019/3476490/
https://www.hindawi.com/journals/jeph/2019/3476490/
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Teori tentang Asthenopia 

1. Definisi Asthenopia 

 Asthenopia, atau kelelahan mata, adalah serangkaian gejala yang 

berkaitan dengan penggunaan mata yang intensif, seperti kelelahan mata 

dan sakit kepala, serta mungkin termasuk gejala seperti kelelahan umum 

atau nyeri pada mata atau kelopak mata. Gejala asthenopia ini bisa 

disebabkan oleh faktor internal, seperti masalah binokular dan akomodatif 

dalam penggunaan mata, atau oleh faktor eksternal, seperti kondisi mata 

kering yang dapat mempengaruhi kenyamanan dan kesehatan mata 

(Evans, 2022). 

 Secara harfiah, istilah astenopia memang mengacu pada kelemahan 

atau kelelahan pada mata atau penglihatan. Oleh karena itu, istilah ini 

biasanya digunakan untuk menggambarkan gejala yang muncul akibat 

gangguan visual atau okular, dan tidak secara khusus mencakup faktor-

faktor eksternal seperti lingkungan. Gejala astenopia yang terkait dengan 

penggunaan layar digital, seperti PC desktop, laptop, tablet, dan 

smartphone, secara kolektif sering disebut sebagai Digital Eye Strain (DES) 

atau sindrom penglihatan komputer. Ini mencakup sejumlah gejala yang 

sering muncul ketika seseorang menggunakan layar digital untuk waktu 
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yang lama, seperti kelelahan mata, ketegangan, penglihatan kabur, sakit 

kepala, dan lainnya (Evans, 2022). 

 Kelelahan mata adalah kondisi tegangan pada mata yang muncul 

setelah penggunaan mata dalam waktu yang lama, seringkali disertai 

dengan ketidaknyamanan dalam penglihatan. Kondisi ini dikenal dengan 

istilah asthenopia, yang mengacu pada kelemahan visual atau tegangan 

pada organ penglihatan ketika terjadi gangguan dalam penggunaan mata, 

sering kali disertai dengan sakit kepala. Hal ini terjadi terutama setelah 

penggunaan mata yang intensif dalam jangka waktu yang panjang (Hanum, 

2008). 

 Gejala kelelahan mata dapat dikategorikan menjadi tiga jenis: gejala 

visual, gejala mata, dan gejala rujukan. Gejala visual meliputi penglihatan 

kabur, gejala mata mencakup nyeri, dan gejala rujukan seperti mual dan 

sakit kepala. Kelelahan mata dapat menyebabkan berbagai gangguan fisik 

pada penglihatan, seperti penglihatan ganda, sakit kepala, silau pada 

malam hari, radang pada selaput mata, penurunan ketajaman penglihatan, 

serta berbagai masalah lainnya. Dampak kelelahan mata dalam konteks 

kerja sangat signifikan, termasuk penurunan produktivitas, peningkatan 

jumlah penyakit akibat kerja, dan munculnya keluhan penglihatan yang 

dapat mengganggu kinerja pekerja. Oleh karena itu, penting untuk 
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mencegah dan mengelola kelelahan mata dengan baik untuk menjaga 

kesehatan dan kinerja optimal dalam lingkungan kerja (Altman, 2013). 

2. Faktor Risiko Asthenopia 

 Beberapa faktor penyebab kelelahan termasuk variasi pekerjaan, 

masa kerja, durasi kerja, status gizi, kondisi kesehatan, dan kondisi 

lingkungan kerja. Faktor-faktor ini dapat meningkatkan beban kerja dan 

mengakibatkan penurunan produktivitas (Widayana, 2014). 

 Menurut Occupational Safety and Health Administration (OSHA), 

faktor risiko yang dapat menyebabkan kelelahan mata meliputi kondisi 

lingkungan kerja seperti pencahayaan, suhu, dan kelembaban, 

karakteristik individu pekerja seperti usia, riwayat kelainan mata, dan 

istirahat, karakteristik pekerjaan, serta faktor alat kerja seperti jarak 

pandang pada monitor (Asnel dan Kurniawan, 2020). 

 Kecelakaan kerja dapat disebabkan oleh faktor tidak langsung, 

seperti faktor pekerjaan dan faktor individu (Buntarto, 2015). Faktor 

pekerjaan, seperti lama kerja atau jam kerja yang melebihi kapasitas kerja, 

dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan meningkatkan risiko 

kelelahan kerja, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kecelakaan kerja 

dan penyakit akibat kerja. Sedangkan faktor individu, salah satunya adalah 

masa kerja, mengacu pada lamanya seorang pekerja bekerja di suatu 

perusahaan atau lingkungan kerja tertentu. Semakin lama masa kerja, 
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semakin besar kemungkinan timbulnya rasa bosan atau ketidaknyamanan 

dalam lingkungan kerja. Sikap ini dapat menyebabkan kelelahan kerja, 

yang pada gilirannya meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan kerja dan 

penyakit akibat kerja (Tarwaka, 2012). 

3. Gejala Asthenopia 

 Asthenopia disebabkan oleh stres yang terjadi pada fungsi 

penglihatan. Stres pada otot siliaris dapat terjadi ketika seseorang 

mencoba melihat objek kecil dari jarak dekat dalam waktu yang lama. Pada 

kondisi tersebut, otot-otot mata bekerja secara konstan dan dipaksa untuk 

bekerja keras, menyebabkan ketegangan pada otot-otot siliaris yang 

meningkat seiring waktu. Peningkatan asam laktat yang dihasilkan 

kemudian mengakibatkan kelelahan mata. Stres pada retina dapat terjadi 

ketika ada ketidaksesuaian yang berlebihan dalam area penglihatan dan 

saat waktu pengamatan yang berlangsung cukup lama (Ilyas, 2008). Gejala 

kelelahan mata termasuk (Ilyas, 2008):  

a. Iritasi pada mata dapat ditandai dengan rasa pedih, mata yang 

memerah, dan pengeluaran air mata.  

b. Penglihatan ganda (double vision).  

c. Rasa sakit di sekitar mata.  

d. Menurunnya daya akomodasi.  
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e. Menurunnya ketajaman penglihatan dan kepekaan terhadap kontras 

dan kecepatan persepsi. 

4. Patogenesis Asthenopia 

 Mekanisme terjadinya asthenopia diduga merupakan hasil dari 

interaksi beberapa faktor yang meliputi kondisi permukaan mata, proses 

akomodasi, dan faktor eksternal seperti karakteristik komputer serta tata 

letak ruang kerja. Pemusatan penglihatan pada layar monitor dilakukan 

dengan menatap secara lurus, menyebabkan pembukaan fissura 

interpalpebra yang lebih lebar. Hal ini mengakibatkan peningkatan 

paparan udara terhadap mata dan mengurangi frekuensi kedipan. Kondisi 

ini diperparah oleh faktor-faktor tertentu, seperti pencahayaan ruangan 

yang terlalu tinggi, menciptakan kontras berlebihan antara monitor dan 

lingkungan kerja yang dapat mengganggu fungsi mata dan menyebabkan 

ketidaknyamanan pada mata. Selain itu, posisi monitor komputer yang 

lebih tinggi dari tingkat horizontal mata juga dapat menyebabkan 

permukaan mata yang terpapar lingkungan menjadi lebih luas (Firdaus, 

2013). 

 Keluhan asthenopia pada dasarnya timbul karena aktivitas dan 

konvergensi mata yang berlebihan ketika bekerja di depan komputer. Ini 

disebabkan oleh kebutuhan mata untuk menyesuaikan jarak antara mata 

dan monitor. Berbagai faktor dapat memperparah keluhan tersebut, 
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termasuk astigmatisma, hipermetropi, myopia, pencahayaan berlebihan, 

koordinasi mata yang menurun, dan faktor-faktor lainnya (Firdaus, 2013). 

B. Tinjauan Islam tentang Asthenopia 

 Mata merupakan salah satu nikmat yang sangat berharga yang diberikan 

oleh Allah SWT. untuk kita dapat menikmati tampilan dan penampakan dari 

setiap indahnya ciptaan Allah SWT. Nikmat mata sendiri telah dijelaskan 

dalam QS Ghafir/40:58 
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Terjemahnya: Tidak sama orang buta dengan orang melihat. Tidak (sama) 
pula orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan 
orang-orang yang berbuat keburukan. Sedikit sekali kamu mengambil 
pelajaran (Kemenag, 2019). 

 Tafsir Al-Muyassar menjelaskan bahwa ayat tersebut bermakna “Orang 

yang melihat tidak sama dengan orang buta, demikian juga orang-orang yang 

beriman yang mengakui bahwa Allah adalah Tuhan Yang Haq yang tidak ada 

sekutu bagiNya, juga memenuhi seruan rasul-rasulNya dan mengamalkan 

SyariatNya tidak sama dengan orang-orang yang mengingkari dan 

memungkiri bahwa Allah adalah Tuhan Yang Haq, mendustakan rasul-

rasulNya dan tidak mengamalkan SyariatNya. Hanya sedikit kalian (wahai 

manusia) merenungkan hujjah-hujjah Allah, lalu mengambil pelajaran dan 

nasihat darinya” (Aidh Al-Qarni, 2008). 
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 Tafsir Al-Mishbah menjelaskan bahwa Ayat yang lalu diakhiri dengan 

pernyataan bahwa: Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka yang 

tidak mengetahui itu adalah buta mata hatinya, sedang yang mengetahui 

adalah yang melihat dan tentu saja tidaklah sama — sama sekali — orang yang 

buta terhadap kebenaran dengan orang yang melihat dan mengetahuinya, dan 

tidak pula sama orang-orang yang beriman serta membuktikan kebenaran 

imannya dengan mengerjakan amal saleh sehingga dia menjadi seorang yang 

muhsin — tidak sama dia dengan orang-orang yang kafir dan durhaka yang 

mantap kedurhakaannya karena senantiasa mengerjakan amal-amal buruk. 

Sedikit sekali kamu wahai manusia atau wahai yang mendebat mengambil 

pelajaran. Ayat di atas mendahulukan penyebutan yang buta atas yang 

melihat, walaupun yang melihat tentunya lebih berkualitas daripada yang 

buta. Agaknya hal tersebut demikian, karena pemaparan perumpamaan ini 

lebih banyak tertuju serta lebih ditekankan sebagai kecaman kepada kaum 

musyrikin yang diibaratkan sebagai orang buta. Setelah kecaman itu, barulah 

ayat di atas mendahulukan orang yang beriman atas yang durhaka untuk 

mengisyaratkan kemuliaan dan keutamaan iman. Selanjutnya untuk 

menekankan ketiadaan persamaan dan kecaman itu, diulangilah kata tidak 

walau sebenarnya tanpa kata tidak, ayat ini dapat dipahami secara lurus 

(Quraish Shihab, 2002). 
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 Berdasarkan ayat tersebut beserta tafsirnya dapat disimpulkan bahwa 

penglihatan atau mata merupakan suatu nikmat yang sering didustakan oleh 

manusia hanya sebagian orang yang merenungi penglihatannya dan 

mengambil pelajaran darinya. Artinya kelelahan mata merupakan bentuk 

teguran, hukuman ataupun ujian yang harus diambil pelajaran darinya, 

karena penglihatan atau mata merupakan nikmat yang sangat besar dan tidak 

setiap manusia memilikinya. 

C. Tinjauan Teori tentang Intensitas pencahayaan 

 Flux cahaya mengacu pada sinar yang dipancarkan oleh sumber cahaya 

dalam satu detik, dengan satuan ukur lumen/lux. Intensitas pencahayaan 

adalah flux cahaya yang diterima oleh sebuah sudut tertentu di ruangan dan 

diarahkan ke arah yang spesifik. 

 Sementara itu, luminasi adalah pengukuran dari tingkat cahaya yang 

diterima oleh sebuah objek, baik itu sumber cahaya itu sendiri maupun 

permukaan objek lain. Penting untuk memperhatikan luminasi ini karena 

merupakan salah satu karakteristik penting dalam pencahayaan yang 

berkontribusi pada tingkat kenyamanan (Atmam, 2015). 

 Intensitas pencahayaan yang rendah dapat menyebabkan berbagai 

masalah pada mata seperti tegang, lelah, nyeri, penurunan penglihatan, dan 

akhirnya dapat mengarah pada penyakit akibat kerja. Asthenopia, secara tidak 

langsung, dapat berdampak pada kerusakan mata secara permanen dan 
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meningkatkan beban kerja, kelelahan yang cepat terjadi, peningkatan 

kesalahan, penurunan konsentrasi, dan penurunan produktivitas kerja. 

Kondisi ini dapat lebih memperburuk kesehatan pekerja yang berusia di atas 

40 tahun dengan daya akomodasi mata yang sudah menurun. Selain itu, 

bekerja lebih dari delapan jam sehari dapat menyebabkan penurunan 

produktivitas, dan masa kerja yang berlangsung selama tiga sampai empat 

tahun dapat menjadi salah satu faktor penyebab kelelahan mata (Rachma, 

2021). 

 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 telah mengatur 

standar pencahayaan yang sesuai dengan kondisi ruangan dan jenis pekerjaan 

yang dilakukan. Berikut adalah standar pencahayaan yang diatur oleh 

Permenaker No. 5 Tahun 2018. 

Tabel 2.1 

Standar Pencahayaan Berdasarkan Permenaker No. 5 Tahun 2018 

NO. Keterangan 
Intensitas 

(Lux) 

1. Penerangan darurat 5 

2. Halaman dan jalan 20 

3. Pekerjaan membedakan barang kasar seperti: 

a. Mengerjakan bahan-bahan yang kasar. 

b. Mengerjakan arang atau abu. 

c. Menyisihkan barang-barang yang besar. 

d. Mengerjakan bahan tanah atau batu. 

e. Gang-gang, tangga di dalam gedung yang selalu 

dipakai. 

50 
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NO. Keterangan 
Intensitas 

(Lux) 

f. Gudang-gudang untuk menyimpan barang-barang 

besar dan kasar. 

4. Pekerjaan yang membedakan barang-barang kecil 

secara sepintas lalu seperti: 

a. Mengerjakan barang-barang besi dan baja yang 

setengah selesai (semi-finished). 

b. Pemasangan yang kasar. 

c. Penggilingan padi. 

d. Pengupasan/pengambilan dan penyisihan bahan 

kapas. 

e. Pengerjaan bahan-bahan pertanian lain yang kira-

kira setingkat dengan d. 

f. Kamar mesin dan uap. 

g. Alat pengangkut orang dan barang. 

h. Ruang-ruang penerimaan dan pengiriman barang 

dengan kapal. 

i. Tempat menyimpan barang-barang sedang dan kecil. 

j. Toilet dan kamar mandi. 

100 

5. Pekerjaan membedakan barang-barang kecil yang agak 

teliti seperti: 

a. Pemasangan alat-alat yang sedang (tidak besar). 

b. Pekerjaan mesin dan bubut yang kasar. 

c. Pemeriksaan atau percobaan kasar terhadap barang-

barang. 

d. Menjahit textil atau kulit yang berwarna muda. 

e. Pemasukan dan pengawetan bahan-bahan makanan 

dalam kaleng. 

f. Pembungkusan daging. 

200 
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NO. Keterangan 
Intensitas 

(Lux) 

g. Mengerjakan kayu. 

h. Melapis perabot. 

6. Pekerjaan pembedaan yang teliti daripada barang-

barang kecil dan halus seperti: 

a. Pekerjaan mesin yang teliti. 

b. Pemeriksaan yang teliti. 

c. Percobaan-percobaan yang teliti dan halus. 

d. Pembuatan tepung. 

e. Penyelesaian kulit dan penenunan bahan-bahan 

katun atau wol berwarna muda. 

f. Pekerjaan kantor yang berganti-ganti menulis dan 

membaca, pekerjaan arsip dan seleksi surat-surat. 

300 

7. Pekerjaan membeda-bedakan barang-barang halus 

dengan kontras yang sedang dan dalam waktu yang lama 

seperti: 

a. Pemasangan yang halus. 

b. Pekerjaan-pekerjaan mesin yang halus. 

c. Pemeriksaan yang halus. 

d. Penyemiran yang halus dan pemotongan gelas kaca. 

e. Pekerjaan kayu yang halus (ukir-ukiran). 

f. Menjahit bahan-bahan wol yang berwarna tua. 

g. Akuntan, pemegang buku, pekerjaan steno, mengetik 

atau pekerjaan kantor yang lama. 

500-1.000 

8. Pekerjaan membeda-bedakan barang-barang yang 

sangat halus dengan kontras yang sangat kurang untuk 

waktu yang lama seperti: 

a. Pemasangan yang ekstra halus (arloji, dan lain-lain). 

b. Pemeriksaan yang ekstra halus (ampul obat). 

c. Percobaan alat-alat yang sangat halus. 

d. Tukang mas dan intan. 

e. Penilaian dan penyisihan hasil-hasil tembakau. 

f. Penyusunan huruf dan pemeriksaan copy dalam 

pencetakan. 

1.000 
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NO. Keterangan 
Intensitas 

(Lux) 

g. Pemeriksaan dan penjahitan bahan pakaian 

berwarna tua. 

 Berdasarkan SNI 7062:2019 tentang pengukuran intensitas pencahayaan 

di tempat kerja, pengukuran pencahayaan terbagi atas dua, yaitu: 

1. Pengukuran pencahayaan umum atau merata dilakukan untuk 

menentukan intensitas pencahayaan secara keseluruhan di lingkungan 

kerja, di mana aktivitas yang dilakukan membutuhkan tingkat 

pencahayaan yang seragam. 

2. Pengukuran pencahayaan lokal dilakukan untuk menilai tingkat 

pencahayaan pada berbagai objek seperti benda, peralatan, mesin, proses 

produksi, atau area kerja yang memerlukan tingkat pencahayaan yang 

berbeda-beda sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. 

3m 3m 3m 3m 

3m    

3m    

3m    

Gambar 2.1 Contoh penentuan titik pengukuran pencahayaan 

umum/merata dengan luas ruangan 25m2 
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Gambar 2.2 Contoh penentuan titik pengukuran pencahayaan 

setempat/lokal 

 Dalam menentukan lokasi pengukuran untuk pencahayaan umum di 

ruangan berukuran kurang dari 50m², jumlah titik pengukuran dihitung 

dengan mempertimbangkan bahwa satu titik mewakili area maksimal 3m². 

Lokasi pengukuran dipilih sebagai titik pertemuan antara dua diagonal 

panjang dan lebar ruangan. Untuk pencahayaan lokal, titik pengukuran 

ditetapkan pada objek kerja, peralatan, mesin, proses produksi, atau area 

kerja tertentu yang membutuhkan pencahayaan spesifik. (SNI 7062, 2019). 

 Alat yang digunakan untuk mengukur intensitas pencahayaan dikenal 

sebagai lux meter, yang berperan dalam menilai seberapa kuat cahaya pada 

suatu lokasi. Penting untuk mengetahui intensitas pencahayaan karena 

manusia membutuhkan cahaya yang cukup untuk menjalankan aktivitas 

sehari-hari. Sensor yang sensitif dan memiliki respons linier terhadap cahaya 

digunakan untuk mengukur intensitas pencahayaan. Semakin jauh jarak 

antara sumber cahaya dan sensor, semakin rendah nilai yang terbaca. Hal ini 
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menandakan bahwa semakin jauh sensor dari sumber cahaya, intensitas 

pencahayaan akan menurun. Sebaliknya, bila sensor didekatkan ke sumber 

cahaya, intensitas pencahayaan yang terukur akan meningkat (Geddu, 2023). 

 

Gambar 2.3 Alat pengukur intensitas pencahayaan (lux meter) 

D. Tinjauan Islam tentang Intensitas Pencahayaan 

 Intensitas pencahayaan dalam lingkup Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

(K3) merupakan salah satu aspek penting dalam lingkungan fisik yang harus 

diperhatikan dan disesuaikan dengan standar yang berlaku guna menjaga 

keadaan fisik pekerja dengan jenis pekerjaan tertentu. Maka dari itu, 

intensitas pencahayaan harus diperhatikan agar menghindari kelelahan mata 

yang dapat berakibat terhadap produktivitas kerja. 

 Nabi Muhammad SAW memberitakan kepada umatnya untuk tidak tidur 

setelah waktu ashar, sebagaimana sabdanya: 
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Artinya: Diriwayatkan dari ‘Aisyah Radhiyallahu anha bahwa Rasȗlullȃh 
Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang tidur 
setelah shalat Ashar lalu akalnya hilang, maka janganlah dia 
mencela (menyalahkan) kecuali dirinya sendiri” (HR. Ad-Dailami). 

 Hadits tersebut termasuk dalam hadits dhaif tetapi matannya sahih 

dibuktikan oleh fakta ilmiah dari sisi medis. Diantara efek negatif yang 

ditimbulkan akibat tidur di sore hari yaitu: dapat mengacaukan proses 

detoksifikasi; meningkatkan risiko diabetes melitus tipe 2; dapat mengganggu 

pertumbuhan mental atau konsentrasi seseorang; dapat menurunkan proses 

peremajaan sel-sel tubuh; dapat menyebabkan linglung dan disorientasi 

waktu atau kebingungan dalam mengenali waktu. 

 Paparan cahaya terang sore hari tidak hanya berdampak pada penekanan 

melatonin dan pengurangan kantuk, hal tersebut juga bersangkutan dengan 

penundaan pada penolakan alami dalam temperatur tubuh inti dan gradien 

temperatur kulit yang lebih tinggi. Dampak dari cahaya tersebut 

mempengaruhi secara kuat melalui sel ganglion retina fotosensitif intrinsik, 

yang mengandung melanopsin fotopigmen dengan sensitivitas puncak untuk 

panjang gelombang sekitar 480 nm. Hal tersebut dapat berakibat pada 

kejadian asthenopia atau kelelahan mata (Te Kulve et al., 2019) 

E. Tinjauan Teori tentang Produktivitas Kerja 

1. Definisi Produktivitas Kerja 

 Produktivitas kerja mencerminkan kemampuan seorang pekerja 

untuk meningkatkan jumlah dan kualitas produk yang dihasilkan, baik 
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berupa barang maupun jasa, seiring berjalannya waktu. Kondisi kesehatan 

merupakan faktor kunci yang mempengaruhi produktivitas kerja. 

(Mahawati et al., 2021). 

 Produktivitas kerja memiliki peran yang sangat penting dalam 

pertumbuhan ekonomi, terutama karena pertumbuhan ekonomi yang 

signifikan sering kali sulit dicapai tanpa peningkatan investasi dalam 

produktivitas kerja. Produktivitas kerja global sering diukur dengan nilai 

rata-rata dalam dolar yang dihasilkan oleh setiap jam kerja. Ini menjadi 

standar internasional dalam menilai produktivitas kerja di suatu negara 

(Khotim dan Mukhibatul, 2021). 

 Menurut Widiastuti dan Poetryono (2015), meningkatkan efisiensi 

kerja merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan kerja 

yang aman, sehat, dan bebas risiko. Hal ini dapat mengurangi insiden 

penyakit yang terkait dengan pekerjaan dan pada akhirnya meningkatkan 

produktivitas perusahaan. 

2. Faktor Pengaruh Produktivitas Kerja 

 Persaingan di tempat kerja adalah salah satu faktor yang dapat 

berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Meskipun persaingan kerja 

sering dihadapi di lingkungan kerja, namun sebaliknya, persaingan 

tersebut juga dapat meningkatkan tingkat stres di kalangan pekerja, yang 
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pada gilirannya dapat mengakibatkan penurunan produktivitas kerja 

(Andika, 2019). 

 Produktivitas kerja sendiri memiliki dampak yang signifikan 

terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi 

perusahaan untuk melakukan pengukuran produktivitas kerja pada 

karyawan guna memastikan pencapaian tujuan yang diinginkan. Beberapa 

hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengukuran produktivitas kerja di 

antaranya (Eksan dan Dharmawan, 2020): 

a. Untuk mengukur kuantitas diperlukan perhitungan proses pekerjaan 

yang berkaitan dengan jumlah pengeluaran. 

b. Untuk mengukur kualitas pada tingkat kepuasan dinilai dari seberapa 

baik karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan. 

F. Tinjauan Islam tentang Produktivitas Kerja 

 Produktivitas secara terminologi sangat erat hubungannya dengan 

bekerja. Dapat disimpulkan bahwa produktivitas dalam Islam, khususnya 

yang dijelaskan dalam Al-Qur’an merupakan suatu konsep yang sangat 

penting (Hasmy, 2019). Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa’ ayat 95: 
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Terjemahnya: “Tidak sama orang-orang mukmin yang duduk (tidak turut 
berperang) tanpa mempunyai uzur dengan orang-orang yang 
berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan 
derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas 
orang-orang yang duduk (tidak ikut berperang tanpa uzur). Kepada 
masing-masing, Allah menjanjikan (pahala) yang terbaik (surga), 
(tetapi) Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-
orang yang duduk dengan pahala yang besar” (Kemenag, 2019). 

 Tafsir Al-Muyassar menafsirkan ayat tersebut bahwa “Tidaklah sama 

antara orang yang tidak ikut serta berjihad di jalan Allah (yang bukan orang-

orang yang punya udzur dari kaum Mukminin), dengan orang-orang yang 

berjihad di jalan Allah dengan harta-harta dan jiwa-jiwa mereka. Allah 

memberikan keutamaan bagi orang-orang yang berjihad atas orang-orang 

yang duduk tidak berjihad, dan mengangkat kedudukan mereka ke derajat 

yang tinggi di surga. Dan sungguh Allah telah menjanjikan kepada masing-

masing dari orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka,dan 

orang-orang yang duduk(tidak berjihad) dari orang-orang yang mempunyai 

udzur berupa surge dikarenakan apa yang telah mereka kerahkan dan 

korbankan dijalan kebenaran. Dan Allah melebihkan orang-orang yang 

berjihad atas orang-orang yang duduk(tidak berjihad) dengan pahala yang 

besar” (Aidh Al-Qarni, 2008). 

 Ayat tersebut bila dikaji secara konseptual, Allah memberikan kelebihan 

derajat dalam berjihad yang diartikan sebagai bekerja daripada orang yang 

hanya duduk tanpa melakukan apapun atau tidak bekerja. Ayat tersebut 

diqiyaskan seperti bekerja, seseorang yang bekerja dengan sungguh-sungguh 
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akan dilebihkan derajatnya daripada orang yang bekerja dengan bermalas-

malasan. Maka dari itu, memiliki produktivitas kerja yang baik merupakan 

salah satu ajaran dalam Islam yang perlu untuk diamalkan jika ingin 

memperoleh keutamaan berupa peningkatan derajat dari Allah Subhanahu 

Wa Ta’ala. 
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G. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Kerangka Teori 

Sumber: Suma'mur, 2002; Siswanto, 1993; Padmanaba, 2006; Nourmayanti, 

2010; Susilawati, 2013; Supandi, 2013; Ganong, 2001; Lanywati, 2011; 
Ramadon, 2014 
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H. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Kerangka Konsep
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

 Studi ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan cross-

sectional. Desain cross-sectional dipilih untuk mengeksplorasi hubungan 

antara variabel independen dan dependen secara bersamaan pada satu waktu 

tertentu (Michael dan Philip, 2011). 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi 

 Penelitian ini akan dilaksanakan pada penjahit di Kecamatan 

Tamalanrea Kota Makassar. 

2. Waktu 

 Penelitian ini dilaksanakan selama bulan Januari hingga April 2024. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

 Populasi dari penelitian ini adalah semua penjahit di Kecamatan 

Tamalanrea Kota Makassar sebanyak 42 penjahit pada 11 sektor usaha 

jahit. 

2. Sampel 

 Sampel pada penelitian ini yaitu semua penjahit pada 11 sektor 

usaha jahit di Kecamatan Tamalanrea dengan teknik pengambilan sampel 
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menggunakan total sampling, sehingga sampelnya berjumlah 42 penjahit. 

Total sampling merupakan teknik penentuan sampel apabila semua 

anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2014). 

D. Pengumpulan Data 

1. Metode Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data adalah aspek yang sangat krusial dalam 

penelitian, dimana metode pengumpulan data dipilih berdasarkan pada 

tujuan penelitian. Oleh karena itu, perhatian yang serius terhadap proses 

pengumpulan data sangatlah penting bagi seorang peneliti. Metode 

pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup 

beberapa langkah, antara lain: 

a. Penentuan sampel atau responden yang akan didata. 

b. Pengukuran intensitas pencahayaan terhadap responden dilakukan 

dengan menggunakan lux meter. 

Prosedur pengukuran dilakukan sebagai berikut: 

1) Hidupkan lux meter.  

2) Pastikan skala pengukuran lux meter disesuaikan dengan intensitas 

pencahayaan yang akan diukur.  

3) Buka penutup sensor lux meter.  

4) Lakukan pengecekan untuk memastikan pembacaan nol saat 

sensor ditutup rapat.  
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5) Posisikan lux meter di tempat titik pengukuran yang sudah 

ditentukan, baik untuk pencahayaan umum maupun setempat.  

6) Lakukan pengukuran dengan sensor lux meter berada pada 

ketinggian 0,8 m dari lantai untuk pengukuran intensitas 

pencahayaan umum.  

7) Tunggu beberapa saat hingga nilai angka yang terbaca pada layar 

stabil.  

8) Ulangi pengukuran pada titik yang sama sebanyak 3 kali.  

9) Catat hasil pengukuran yang telah stabil. 

10) Matikan lux meter setelah seluruh proses pengukuran intensitas 

pencahayaan selesai. 

c. Pengisian kuesioner. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

 Data primer dikumpulkan dengan melakukan pengukuran 

intensitas pencahayaan dan menyebarkan kuesioner kepada 

responden. 

b. Data Sekunder 

 Data sekunder dikumpulkan dari informasi yang diperoleh dari 

tempat-tempat penjahit di Kecamatan Tamalanrea, terkait dengan 
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intensitas pencahayaan dan produktivitas tenaga kerja serta diperoleh 

dari kantor Kecamatan Tamalanrea. 

E. Instrumen Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan instrumen berupa: 

1. Kuesioner: Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara 

bertujuan untuk mengumpulkan data dari responden, mencakup 

informasi mengenai usia, masa kerja, lama kerja, dan tingkat produktivitas. 

2. TASI-8720 Light Meter. 

3. Kamera HP: Digunakan untuk pengambilan dokumentasi. 

F. Pengolahan Data 

 Penelitian ini melibatkan lima langkah dalam pengolahan data, dimulai 

dari proses penyuntingan, lalu pengkodean, tabulasi data, dan akhirnya 

interpretasi atau penyajian data. 

G. Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

 Data yang dikumpulkan oleh peneliti akan dianalisis menggunakan 

perangkat lunak SPSS untuk menghasilkan informasi sesuai dengan tujuan 

penelitian. Proses analisis meliputi tahapan sebagai berikut: 

a. Penyuntingan Data (Editing) 
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 Sebelum diolah, data diperiksa untuk memastikan ke lengkapannya 

dan untuk memverifikasi konsistensi jawaban dari setiap item 

pertanyaan dalam kuesioner penelitian. 

b. Pengkodean Data (Coding) 

 Data yang telah terkumpul akan diberi kode pada setiap 

variabelnya, sehingga mempermudah dalam pengelompokan dan 

pengolahan data. 

c. Penginputan Data (Data Entry) 

 Data dimasukkan ke dalam sistem perangkat lunak untuk 

dilakukan pengolahan data lebih lanjut. 

d. Pembersihan Data (Data Cleaning) 

 Data yang telah dimasukkan diperiksa kembali untuk memastikan 

kebenaran proses penginputannya. 

2. Analisis Univariat 

 Analisis univariat digunakan untuk menggambarkan karakteristik 

dari setiap variabel independen yang sedang diteliti. 

3. Analisis Bivariat 

 Analisis bivariat dilakukan untuk mengeksplorasi hubungan antara 

variabel independen dan variabel dependen menggunakan perangkat 

lunak SPSS. Karena kedua variabel bersifat kategorikal, data dianalisis 

menggunakan uji chi-square (crosstab). Nilai p yang diamati adalah hasil 
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dari koreksi kontinuitas (asymptotic significance (2-sided)), mengingat 

tabel yang digunakan adalah tabel 2x2. Jika terdapat setidaknya satu sel 

dengan angka harapan kurang dari 5, maka nilai p yang diamati 

menggunakan uji exact Fisher (exact sig. (2-sided)). Dalam konteks 

penelitian ini, hubungan yang signifikan antara variabel independen dan 

variabel dependen dianggap ada jika p-value ≤ 0,05. Namun, jika p-value > 

0,05, hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang 

signifikan antara kedua variabel.
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Kecamatan Tamalanrea 

 Tamalanrea adalah sebuah kecamatan di Kota Makassar, Sulawesi 

Selatan, Indonesia. Kecamatan Tamalanrea terbentuk pada tahun 1998 

sebagai hasil pemekaran wilayah Kecamatan Biringkanaya. Wilayah 

Kecamatan Tamalanrea memiliki luas 31,84 km2. Hingga tahun 2023, 

jumlah penduduk Kecamatan Tamalanrea sebanyak 106.262 jiwa. Letak 

wilayah Kecamatan Tamalanrea berada di bagian utara Kota Makassar. 

Luas wilayah Kecamatan Tamalanrea adalah 31, 84 km2. Persentase luas 

Kecamatan Tamalanrea terhadap luas Kota Makassar adalah 18,12% 

(Pemerintah Kota Makassar, 2021). 

 Di badian uatara dan timur, Kecamatan Tamalanrea berbatasan 

dengan Kecamatan Biringkanaya. Bagian barat berbatasan dengan Selat 

Makassar dan bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Panakkukang 

(Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 2021). Pada tahun 2020, wilayah 

Kecamatan Tamalanrea terbagi menjadi 8 kelurahan, yaitu (Badan Pusat 

Statistik Kota Makassar, 2021): 

a. Kelurahan Tamalanrea 

b. Kelurahan Tamalanrea Jaya 
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c. Kelurahan Tamalanrea Indah 

d. Kelurahan Kapasa 

e. Kelurahan Kapasa Raya 

f. Kelurahan Bira 

g. Kelurahan Parang Loe 

h. Kelurahan Buntusu 

2. Kondisi Geografis Kecamatan Tamalanrea 

 Wilayah Kecamatan Tamalanrea memiliki topografi berbentuk 

dataran rendah hingga dataran tinggi. Ketinggian permukaan tanah di 

Kecamatan Tamalanrea antara 1 – 22 meter di atas permukaan laut. Pada 

bagian selatan wilayah Kecamatan Tamalanrea terdapat sungai Tallo. 

Sementara di bagian utara terdapat wilayah pantai yang berbatasan 

langsung dengan laut dan muara sungai Tallo. Pada kedua bagian wilayah 

ini dibangun kawasan tambak. Kondisi pantai di Kecamatan Tamalanrea 

sebagian besar melandai, berlumpur dan ditumbuhi hutan bakau. 

Sementara sebagian kecil pantai yang terletak di Kampung Lantebung, 

Kelurahan Parang Loe berbentuk cadas (Pemerintah Kota Makassar, 

2021). 
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B. Analisis Univariat Data Numerik 

1. Karakteristik Responden 

Tabel 4.1.1 
Distribusi Statistik Deskriptif Karakteristik Penjahit di Kecamatan 

Tamalanrea Kota Makassar 
Variabel Min. Max. Median Mean±SD 

Umur (tahun) 18 56 43 40±8,508 
Lama Kerja (jam/hari) 8 13 12 11,18±1,658 

Masa kerja (tahun) 1 19 8 8,39±3,803 
 Sumber: Data Primer, 2024 

 Berdasarkan tabel 4.1.1 diperoleh bahwa rata-rata umur penjahit 

adalah 43 dengan umur termuda 18 tahun dan umur tertua adalah 56 

tahun. Rata-rata lama kerja penjahit adalah 12 jam/hari dengan lama 

tersingkat adalah 8 jam/hari dan paling lama adalah 13 jam/hari. Rata-

rata masa kerja penjahit adalah 8 tahun dengan masa kerja minimal adalah 

1 tahun dan maksimal adalah 19 tahun. 

C. Analisis Univariat Data Kategorik 

1. Jenis Kelamin Responden 

 Jenis kelamin penjahit di Kecamatan Tamalanrea dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.2.1 
Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Penjahit di Kecamatan 

Tamalanrea 
Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

Laki-laki 22 57,9 

Perempuan 16 42,1 

Total 38 100 

 Sumber: Data Primer, 2024 
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 Berdasarkan tabel 4.1.1 dapat dilihat bahwa dari 38 penjahit, 

terdapat 22 (57,9%) orang berjenis kelamin laki-laki dan 16 (42,1%) 

orang berjenis kelamin perempuan di Kecamatan Tamalanrea. 

2. Riwayat Penyakit Mata 

 Riwayat penyakit mata pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2.2 
Distribusi Frekuensi Riwayat Penyakit Mata Penjahit di Kecamatan 

Tamalanrea 
Riwayat Penyakit Mata Frekuensi Persentase (%) 

Ya 7 18,4 

Tidak 31 81,6 

Total 38 100 

 Sumber: Data Primer, 2024 

 Berdasarkan tabel 4.1.2 dapat dilihat bahwa dari 38 penjahit, 

terdapat 7 (18,4%) orang yang memiliki riwayat penyakit mata dan 31 

(81,6%) orang tidak memiliki riwayat penyakit mata. 

3. Jenis Riwayat Penyakit Mata 

 Jenis riwayat penyakit mata yang dialami oleh beberapa penjahit di 

Kecamatan Tamalanrea dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2.2 
Distribusi Frekuensi Jenis Riwayat Penyakit Mata Penjahit di 

Kecamatan Tamalanrea 
Jenis Riwayat Penyakit 

Mata 

Frekuensi Persentase (%) 

Minus 7 100 

Total 7 100 
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 Sumber: Data Primer, 2024 

 Berdasarkan tabel 4.1.3 dapat dilihat bahwa dari 7 penjahit yang 

memiliki riwayat penyakit mata terdapat 7 (100%) orang yang memiliki 

jenis riwayat penyakit mata berupa Minus. 

4. Pendidikan Terakhir 

 Pendidikan terakhir yang ditempuh oleh penjahit di Kecamatan 

Tamalanrea dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2.4 
Distribusi Frekuensi Pendidikan Terakhir Penjahit di Kecamatan 

Tamalanrea 
Pendidikan Terakhir Frekuensi Persentase (%) 

SMP Sederajat 2 5,3 

SMA Sederajat 33 86,8 

S1/D3 3 7,9 

Total 38 100 

 Sumber: Data Primer, 2024 

 Berdasarkan tabel 4.1.4 dapat disimpulkan bahwa dari 38 penjahit 

terdapat 2 (5,3%) orang yang telah menempuh pendidikan SMP sederajat, 

33 (86,8%) orang yang telah menempuh pendidikan SMA sederajat dan 3 

(7,9%)  orang yang telah menempuh pendidikan S1/D3. 
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5. Status Merokok 

 Status merokok pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2.5 
Distribusi Frekuensi Status Merokok Penjahit di Kecamatan 

Tamalanrea 
Status Merokok Frekuensi Persentase (%) 

Ya 13 34,2 

Tidak 25 65,8 

Total 38 100 

 Sumber: Data Primer, 2024 

 Berdasarkan tabel 4.1.5 dapat disimpulkan bahwa dari 38 penjahit 

terdapat 13 (34,2%)  orang yang merokok dan 25 (65,8%) orang yang 

tidak merokok. 

6. Kategori Umur 

 Kategori umur pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2.6 
Distribusi Frekuensi Kategori Umur Penjahit di Kecamatan 

Tamalanrea 
Kategori Umur Frekuensi Persentase (%) 

Pekerja Muda 17 44,7 

Pekerja Tua 21 55,3 

Total 38 100 

 Sumber: Data Primer, 2024 
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 Berdasarkan tabel 4.1.6 dapat disimpulkan bahwa dari 38 penjahit, 

terdapat 17 (44,7%) orang  yang merupakan pekerja muda dan 21 orang 

(55,3%) merupakan pekerja tua. 

7. Kategori Lama Kerja 

 Kategori lama kerja pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2.7 
Distribusi Frekuensi Kategori Lama Kerja Penjahit di Kecamatan 

Tamalanrea 
Kategori Lama Kerja Frekuensi Persentase (%) 

Memenuhi Syarat 4 10,5 

Tidak Memenuhi 

Syarat 

34 89,5 

Total 38 100 

 Sumber: Data Primer, 2024 

 Berdasarkan tabel 4.1.7 dapat disimpulkan bahwa dari 38 penjahit 

terdapat 4 (10,5%) orang yang memenuhi syarat lama kerja dan 34 

(89,5%) orang yang tidak memenuhi syarat lama kerja. 
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8. Kategori Masa Kerja 

 Kategori masa kerja pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2.8 
Distribusi Frekuensi Kategori Masa Kerja Penjahit di Kecamatan 

Tamalanrea 
Kategori Masa Kerja Frekuensi Persentase (%) 

Lama 21 55,3 

Baru 17 44,7 

Total 38 100 

 Sumber: Data Primer, 2024 

 Berdasarkan tabel 4.1.8 dapat disimpulkan bahwa dari 38 penjahit 

terdapat 21 (55,3%) orang yang sudah lama bekerja sebagai penjahit dan 

17 (44,7%) orang yang baru bekerja sebagai penjahit. 

9. Risiko Kejadian Asthenopia 

 Risiko kejadian asthenopia (kelelahan mata) pada penjahit di 

Kecamatan Tamalanrea dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2.9 
Distribusi Frekuensi Risiko Kejadian Asthenopia Penjahit di 

Kecamatan Tamalanrea 
Risiko Asthenopia Frekuensi Persentase (%) 

Berisiko 28 73,7 

Tidak Berisiko 10 26,3 

Total 38 100 

 Sumber: Data Primer, 2024 

 Berdasarkan tabel 4.1.9 dapat disimpulkan bahwa dari 38 penjahit 

terdapat 28 (73,7%%) orang yang berisiko mengalami asthenopia 



55  

   

(kelelahan mata) dan 10 (26,3%) orang yang tidak berisiko mengalami 

asthenopia (kelelahan mata). 

10. Produktivitas Kerja 

 Produktivitas kerja pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2.10 
Distribusi Frekuensi Produktivitas Kerja Penjahit di Kecamatan 

Tamalanrea 
Produktivitas Kerja Frekuensi Persentase (%) 

Baik 17 44,7 

Kurang 21   55,3 

Total 38 100 

 Sumber: Data Primer, 2024 

 Berdasarkan tabel 4.1.10 dapat dilihat bahwa dari 38 penjahit, 

terdapat 17 (44,7%) orang memiliki produktivitas kerja yang baik dan 21 

(55,3%) orang  yang memiliki produktivitas kerja yang kurang. 

11. Jenis Pencahayaan 

 Jenis pencahayaan yang digunakan oleh penjahit di Kecamatan 

Tamalanrea dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2.11 
Distribusi Frekuensi Jenis Pencahayaan Penjahit di Kecamatan 

Tamalanrea 
Jenis Pencahayaan Frekuensi Persentase (%) 

Lokal 22 57,9 

Merata 16 42,1 

Total 38 100 

 Sumber: Data Primer, 2024 
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 Berdasarkan tabel 4.1.11 dapat disimpulkan bahwa dari 38 

penjahit terdapat 22 (57,9%) orang yang menggunakan jenis pencahayaan 

lokal dan 16 (42,1%) orang yang menggunakan jenis pencahayaan merata. 

12. Sumber Pencahayaan 

 Sumber pencahayaan yang digunakan oleh penjahit di Kecamatan 

Tamalanrea dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2.12 
Distribusi Frekuensi Sumber Pencahayaan Penjahit di Kecamatan 

Tamalanrea 
Sumber Pencahayaan Frekuensi Persentase (%) 

Alami 4 10,5 

Buatan 34 89,5 

Total 38 100 

 Sumber: Data Primer, 2024 

 Berdasarkan tabel 4.1.12 dapat disimpulkan bahwa dari 38 

penjahit terdapat 4 (10,5%) orang yang mengandalkan pencahayaan alami 

dan 34 (89,5%) orang yang mengandalkan pencahayaan buatan. 
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13. Intensitas Pencahayaan 

 Intensitas pencahayaan pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2.13 
Distribusi Frekuensi Intensitas Pencahayaan Penjahit di Kecamatan 

Tamalanrea 
Intensitas 

pencahayaan 

Frekuensi Persentase (%) 

Memenuhi Syarat 23 60,5 

Tidak Memenuhi 

Syarat 

15 39,5 

Total 38 100 

 Sumber: Data Primer, 2024 

 Berdasarkan tabel 4.1.13 dapat disimpulkan bahwa dari 38 

penjahit terdapat 23 (60,5%) orang yang memenuhi syarat intensitas 

pencahayaan dan 15 (39,5%) orang yang tidak memenuhi syarat 

intensitas pencahayaan. 
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D. Analisis Bivariat 

1. Hubungan Umur dengan Risiko Kejadian Asthenopia 

Tabel 4.3.1 
Hubungan Umur dengan Risiko Kejadian Asthenopia pada Penjahit 

di Kecamatan Tamalanrea 
 Risiko Kejadian Asthenopia    

Umur Berisiko % Tidak 

Berisiko 

% Total % P 

Pekerja 

Tua 

16 76,2 5 23,8 21 100 0,063 

Pekerja 

Muda 

7 41,2 10 58,8 17 100 

 Sumber: Data Primer, 2024 

 Berdasarkan tabel 4.2.1 dapat dilihat bahwa dari 21 penjahit yang 

termasuk pekerja tua terdapat 16 (76,2%) orang yang berisiko mengalami 

asthenopia dan terdapat 5 (23,8%) orang yang tidak berisiko mengalami 

asthenopia. Selain itu, dari 17 penjahit yang termasuk pekerja muda, 

terdapat 10 (58,8%) orang yang tidak berisiko mengalami asthenopia dan 

7 (41,2%) orang yang berisiko mengalami asthenopia. Pada hasil uji Chi-

Square antara kategori umur dengan risiko kejadian asthenopia 

didapatkan nilai signifikansi (p) = 0,063 dimana  p>0,05 artinya tidak 

terdapat hubungan antara umur dengan risiko kejadian asthenopia pada 

penjahit di Kecamatan Tamalanrea. 
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2. Hubungan Lama Kerja dengan Risiko Kejadian Asthenopia 

Tabel 4.3.2 
Hubungan Lama Kerja dengan Risiko Kejadian Asthenopia pada 

Penjahit di Kecamatan Tamalanrea 
 Risiko Kejadian Asthenopia    

Lama 

Kerja 

Berisiko % Tidak 

Berisiko 

% Total % P 

Tidak 

Memenuhi 

Syarat 

20 58,8 14 41,2 34 100 1,000 

Memenuhi 

Syarat 

3 75 1 25 4 100 

 Sumber: Data Primer, 2024 

 Berdasarkan tabel 4.2.2 dapat dilihat bahwa dari 34 penjahit yang 

lama kerjanya tidak memenuhi syarat terdapat 20 (58,8%) yang berisiko 

mengalami asthenopia dan 14 (41,2%) orang yang tidak berisiko 

mengalami asthenopia. Selain itu, dari 4 penjahit yang lama kerjanya 

memenuhi syarat, terdapat 1 (25%) orang yang tidak berisiko mengalami 

asthenopia dan 3 (75%) orang yang berisiko mengalami asthenopia. Pada 

hasil uji Chi-Square antara kategori lama kerja dengan risiko kejadian 

asthenopia didapatkan nilai signifikansi (p) = 1,000 dimana p>0,05 artinya 

tidak terdapat hubungan antara lama kerja dengan risiko kejadian 

asthenopia pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea. 
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3. Hubungan Masa Kerja dengan Risiko Kejadian Asthenopia 

Tabel 4.3.3 
Hubungan Masa Kerja dengan Risiko Kejadian Asthenopia pada 

Penjahit di Kecamatan Tamalanrea 
 Risiko Kejadian Asthenopia    

Masa 

Kerja 

Berisiko % Tidak 

Berisiko 

% Total % P 

Lama 16 76,2 5 23,8 21 100 0,063 

Baru 7 41,2 10 58,8 17 100 

 Sumber: Data Primer, 2024 

 Berdasarkan tabel 4.2.3 dapat dilihat bahwa dari 21 penjahit yang 

sudah lama bekerja sebagai penjahit terdapat 16 (76,2%) orang yang 

berisiko mengalami asthenopia dan 5 (23,8%) orang yang tidak berisiko 

mengalami asthenopia. Selain itu dari 17 penjahit yang baru bekerja 

sebagai penjahit terdapat 10 (58,8%) orang yang tidak berisiko mengalami 

asthenopia dan 7 (41,2%) orang yang berisiko mengalami asthenopia. Pada 

hasil uji Chi-Square antara kategori lama kerja dengan risiko kejadian 

asthenopia didapatkan nilai signifikansi (p) = 0,063 dimana p>0,05 artinya 

tidak terdapat hubungan antara masa kerja dengan risiko kejadian 

asthenopia pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea. 
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4. Hubungan Intensitas Pencahayaan dengan Risiko Kejadian 

Asthenopia 

Tabel 4.3.4 
Hubungan Intensitas Pencahayaan dengan Risiko Kejadian 

Asthenopia pada Penjahit di Kecamatan Tamalanrea 
 Risiko Kejadian Asthenopia    

Intensitas 

pencahayaan 

Berisiko % Tidak 

Berisiko 

% Total % P 

Tidak 

Memenuhi 

Syarat 

10 66,7 5 33,3 15 100 0,775 

Memenuhi 

Syarat 

13 56,5 10 43,5 23 100 

 Sumber: Data Primer, 2024 

 Berdasarkan tabel 4.2.4 dapat dilihat bahwa dari 15 penjahit yang 

memiliki intensitas pencahayaan yang tidak memenuhi syarat terdapat 10 

(66,7%) yang berisiko mengalami asthenopia dan 5 (33,3%) orang yang 

tidak berisiko mengalami asthenopia. Selain itu, dari 23 penjahit yang 

memiliki intensitas pencahayaan yang memenuhi syarat terdapat 10 

(43,5%) orang yang tidak berisiko mengalami asthenopia dan 13 (56,5%) 

orang yang berisiko mengalami asthenopia. Pada hasil uji Chi-Square 

antara intensitas pencahayaan dengan risiko kejadian asthenopia 

didapatkan nilai signifikansi (p) = 0,775 dimana p>0,05 artinya tidak 

terdapat hubungan antara intensitas pencahayaan dengan risiko kejadian 

asthenopia pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea. 
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5. Hubungan Umur dengan Produktivitas Kerja 

Tabel 4.3.5 
Hubungan Umur dengan Produktivitas Kerja pada Penjahit di 

Kecamatan Tamalanrea 
 Produktivitas Kerja    

Umur Kurang % Baik % Total % P 

Pekerja 

Tua 

13 61,9 8 38,1 21 100 0,557 

Pekerja 

Muda 

8 47,1 9 52,9 17 100 

 Sumber: Data Primer, 2024 

 Berdasarkan tabel 4.2.5 dapat dilihat bahwa dari 21 penjahit yang 

merupakan pekerja tua terdapat 13 (61,9%) orang yang memiliki 

produktivitas kurang dan 8 (38,1%) orang yang memiliki produktivitas 

kerja yang baik. Selain itu, dari 17 pekerja muda terdapat 9 (52,9%) orang 

yang memiliki produktivitas kerja baik dan 8 (47,1%) orang yang memiliki 

produktivitas kerja kurang. Pada hasil uji Chi-Square antara kategori umur 

dengan produktivitas kerja didapatkan nilai signifikansi (p) = 0,557 

dimana p>0,05 artinya tidak terdapat hubungan antara umur dengan 

produktivitas kerja pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea. 
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6. Hubungan Lama Kerja dengan Produktivitas Kerja 

Tabel 4.3.6 
Hubungan Lama Kerja dengan Produktivitas Kerja pada Penjahit di 

Kecamatan Tamalanrea 
 Produktivitas Kerja    

Lama 

Kerja 

Kurang % Baik % Total % P 

Tidak 

Memenuhi 

Syarat 

20 58,8 14 41,2 34 100 0,307 

Memenuhi 

Syarat 

1 25 3 75 4 100 

 Sumber: Data Primer, 2024 

 Berdasarkan tabel 4.2.6 dapat dilihat bahwa dari 34 penjahit yang 

lama kerjanya tidak memenuhi syarat terdapat 20 (58,8%) orang yang 

memiliki produktivitas kerja yang kurang dan 14 (41,2%) orang yang 

memiliki produktivitas kerja yang baik. Selain itu, dari 4 penjahit yang 

lama kerjanya memenuhi syarat terdapat 3 (75%) orang yang memiliki 

produktivitas kerja yang baik dan 1 (25%) orang yang memiliki 

produktivitas kerja yang kurang. Pada hasil uji Chi-Square antara kategori 

lama kerja dengan produktivitas kerja didapatkan nilai signifikansi (p) = 

0,307 dimana p>0,05 artinya tidak terdapat hubungan antara lama kerja 

dengan produktivitas kerja pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea. 
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7. Hubungan Masa Kerja dengan Produktivitas Kerja 

Tabel 4.3.7 
Hubungan Masa Kerja dengan Produktivitas Kerja pada Penjahit di 

Kecamatan Tamalanrea 
 Produktivitas Kerja    

Masa 

Kerja 

Kurang % Baik % Total % P 

Lama 13 61,9 8 38,1 21 100 0,557 

Baru 8 47,1 9 52,9 17 100 

 Sumber: Data Primer, 2024 

 Berdasarkan tabel 4.2.7 dapat dilihat bahwa dari 21 penjahit yang 

sudah lama bekerja sebagai penjahit terdapat 13 (61,9%) orang yang 

memiliki produktivitas kerja yang kurang dan 8 (38,1%) orang yang 

memiliki produktivitas kerja yang baik. Selain itu, dari 17 penjahit yang 

baru bekerja sebagai penjahit terdapat 9 (52,9%) orang yang memiliki 

produktivitas kerja yang baik dan 8 (47,1%) orang yang memiliki 

produktivitas kerja yang kurang. Pada hasil uji Chi-Square antara kategori 

masa kerja dengan produktivitas kerja didapatkan nilai signifikansi (p) = 

0,557 dimana p>0,05 artinya tidak terdapat hubungan antara masa kerja 

dengan produktivitas kerja pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea. 
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8. Hubungan Intensitas Pencahayaan dengan Produktivitas Kerja 

Tabel 4.3.8 
Hubungan Intensitas Pencahayaan dengan Produktivitas Kerja pada 

Penjahit di Kecamatan Tamalanrea 
 Produktivitas Kerja    

Intensitas 

pencahayaan 

Kurang % Baik % Total % P 

Tidak 

Memenuhi 

Syarat 

10 66,7 5 33,3 15 100 0,419 

Memenuhi 

Syarat 

11 47,8 12 52,2 23 100 

 Sumber: Data Primer, 2024 

 Berdasarkan tabel 4.2.8 dapat dilihat bahwa dari 15 penjahit yang 

memiliki intensitas pencahayaan yang tidak memenuhi syarat terdapat 10 

(66,7%) orang yang memiliki produktivitas kerja yang kurang dan 5 

(33,3%) orang yang memiliki produktivitas kerja yang baik. Selain itu, dari 

23 penjahit yang memiliki intensitas pencahayaan yang memenuhi syarat, 

terdapat 12 (52,2%) orang yang memiliki produktivitas kerja yang baik 

dan 11 (47,8%) orang yang memiliki produktivitas kerja yang kurang. 

Pada hasil uji Chi-Square antara intensitas pencahayaan dengan 

produktivitas kerja didapatkan nilai signifikansi (p) = 0,419 dimana p>0,05 

artinya tidak terdapat hubungan antara intensitas pencahayaan dengan 

produktivitas kerja pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea. 
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E. Pembahasan 

1. Hubungan Umur dengan Risiko Kejadian Asthenopia 

 Berdasarkan hasil uji Chi-Square antara kategori umur dan risiko 

kejadian asthenopia, ditemukan bahwa nilai signifikansi (p) = 0,063, yang 

menunjukkan bahwa p>0,05. Artinya, tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara umur dan risiko kejadian asthenopia pada penjahit di 

Kecamatan Tamalanrea. Mayoritas responden dalam penelitian ini berusia 

antara 40 hingga 56 tahun, yang termasuk dalam kategori dewasa tua yang 

dianggap kurang produktif untuk bekerja dan mungkin memiliki kapasitas 

kerja yang tidak optimal. Oleh karena itu, meskipun tidak terdapat 

hubungan yang signifikan berdasarkan p-value, sebagian besar dari 

mereka (76,2%) yang berisiko mengalami asthenopia memiliki usia yang 

sudah tua. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2015) menunjukkan 

adanya hubungan yang signifikan antara usia dan risiko kejadian 

asthenopia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pekerja yang berusia 

45 tahun ke atas memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami asthenopia, 

sedangkan pekerja yang berusia di bawah 45 tahun memiliki risiko yang 

lebih rendah. Temuan serupa juga ditemukan dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Sofiati dkk (2018), yang menegaskan adanya hubungan 

antara usia dan risiko kejadian asthenopia. Namun, penelitian yang 
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dilakukan oleh Chandaswara dan Rifai (2021) menunjukkan bahwa tidak 

ada hubungan yang signifikan antara usia dan kelelahan mata pada 

mayoritas responden yang berusia di bawah 45 tahun. Penelitian lain yang 

dilakukan oleh Maulina dan Syafitri (2019) juga menunjukkan bahwa tidak 

ada hubungan yang signifikan antara usia dan kelelahan mata pada 

responden dengan rentang usia 26-35 tahun, yang masih dianggap sebagai 

usia dewasa awal dengan kapasitas kerja yang optimal. Dengan demikian, 

berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa usia berperan dalam 

mempengaruhi kelelahan mata, di mana semakin tua seseorang, semakin 

tinggi kemungkinan untuk mengalami kelelahan mata karena penurunan 

daya akomodasi seiring bertambahnya usia. 

 Usia merupakan faktor intrinsik yang berasal dari dalam tubuh 

pekerja dan dapat mempengaruhi fungsi fisiologis tubuh serta 

menimbulkan keluhan subjektif terkait dengan kinerja tubuh. Seiring 

bertambahnya usia, terjadi penurunan secara perlahan dalam fungsi 

fisiologis tubuh pekerja (Ibrahim dkk, 2014). Secara teoritis, penurunan 

daya akomodasi mata terjadi seiring bertambahnya usia, biasanya mulai 

terjadi pada rentang usia 45 hingga 50 tahun. Hal ini disebabkan oleh 

berkurangnya kelenturan lensa mata dari tahun ke tahun, yang 

mengakibatkan kesulitan bagi otot-otot mata untuk menyesuaikan 

ketebalan dan ketipisan lensa. Sebaliknya, pada usia yang lebih muda, 
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kebutuhan akan cahaya cenderung lebih rendah dibandingkan dengan usia 

yang lebih tua, dan kecenderungan untuk mengalami kelelahan mata juga 

lebih rendah (Guyton dan Hall, 2018). 

 Seiring bertambahnya usia, lensa mata mengalami penurunan 

kemampuan untuk mencembung atau mengalami penurunan daya 

akomodasi (Ilyas, 2015). Faktor usia ini berpengaruh pada penglihatan 

seseorang di lingkungan kerja karena dengan bertambahnya usia, terjadi 

pembentukan serabut lamel secara berkelanjutan pada lensa mata. Hal ini 

mengakibatkan perubahan pada struktur lensa, seperti peningkatan 

ukuran dan penurunan elastisitasnya. Konsekuensinya, kontraksi otot 

siliar yang bertanggung jawab untuk mengubah bentuk lensa dan 

menyesuaikan fokus mata juga menurun seiring bertambahnya usia, yang 

pada akhirnya mempengaruhi kemampuan akomodasi mata (Murtopo dan 

Sarimurni, 2005). 

 Allah berfirman dalam QS. Ar-Rum/30: 54 tentang penciptaan 

manusia dengan fisik lemah pada awalnya, kemudian dikuatkan fisikinya, 

dan pada akhirnya dilemahkan kembali fisiknya, ayat tersebut berbunyi 

sebagai berikut. 
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Terjemahnya: “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” 
(Kemenag, 2019). 

 Tafsir Al-Muyassar menjelaskan bahwa ayat tersebut bermakna 

“Allah Yang menciptakan kalian dari air yang lemah lagi hina dina, yaitu 

sperma, kemudian setelah sebelumnya kalian lemah sebagai anak-anak, 

Dia memberi kalian kekuatan lelaki, kemudian setelah kekuatan ini 

hadirlah kelemahan masa tua dan senja. Allah menciptakan apa yang Dia 

kehendaki berupa kelemahan dan kekuatan. Dia-lah yang Maha 

Mengetahui makhlukNya, yang juga Mahakuasa atas segala sesuatu” (Aidh 

Al-Qarni, 2008). 

 Tafsir Al-Mishbah menjelaskan ayat tersebut bahwa “Ayat tersebut 

memulai dengan menyebut nama wujud yang teragung dan yang khusus 

bagi-Nya serta yang mencakup segala sifat-Nya yakni: Allah. Dia-lah yang 

menciptakan kamu dari keadaan lemah, yakni setetes sperma yang 

bertemu dengan indung telur. Lalu, tahap demi tahap meningkat dan 

meningkat hingga kemudian, setelah melalui tahap bayi, kanak-kanak, dan 

remaja, Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu memiliki 

kekuatan sehingga kamu menjadi dewasa dan sempurna umur. Ini pun 

berlangsung cukup lama. Kemudian, setelah melalui belasan tahun dan 

melewati usia kematangan, Dia menjadikan kamu sesudah menyandang 

kekuatan itu menderita kelemahan kembali dengan hilangnya sekian 
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banyak potensi dan tumbuhnya uban di kepala kamu. Dia menciptakan apa 

yang Dia kehendaki sesuai hikmah kebijaksanaan-Nya dan Dia-lah Yang 

Maha Mengetahui lagi Mahakuasa” (Quraish Shihab, 2002). 

 Berdasarkan terjemahan beserta tafsir ayat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa semakin berumur seorang manusia maka seluruh 

kemampuan fisiknya termasuk daya penglihatan akan semakin menurun 

dengan bertambahnya usia. Maka dari itu, kelelahan mata akan sangat 

rentan terjadi pada seseorang yang sudah semakin tua usianya, hal 

tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan antara umur dengan risiko kejadian asthenopia. 

 Nabi Muhammad SAW bersabda dalam salah satu hadits yang 

menjelaskan bahwa: 
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Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Sulaiman dia 
berkata, telah menceritakan kepada kami Husain dari Zaidah dari 
Sulaiman dari 'Umarah bin 'Umair dari Yahya bin Al Jazzar dari 'Aisyah 
dia berkata, "Rasulullah SAW mengerjakan salat malam sembilan 
rakaat, dan setelah usianya bertambah dan kondisinya semakin lemah 
beliau salat tujuh rakaat" (HR. An-Nasa'i No. 1690). 

 Berdasarkan sabda beliau dapat diketahui bahwa saat Rasulullah 

SAW sebelumnya rutin mengerjakan salat malam sebanyak sembilan 
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rakaat namun setelah usia beliau bertambah dan kondisinya melemah, 

beliau mengerjakan salat malam sebanyak tujuh rakaat. Hal tersebut 

menandakan bahwa selain membuktikan Rasulullah juga manusia biasa 

yang fisiknya termakan usia, hadits tersebut juga menjelaskan bahwa 

semakin bertambahnya usia seseorang maka semakin lemah pula fisiknya 

yang ditandai dengan aktivitas yang semakin berkurang daripada saat 

masih muda. Maka dari itu, umur memiliki hubungan dengan kondisi fisik 

yang melemah yang dapat berakibat pada asthenopia. 

2. Hubungan Lama Kerja dengan Risiko Kejadian Asthenopia 

 Hasil uji Chi-Square menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan 

yang signifikan antara kategori lama kerja dan risiko kejadian asthenopia 

pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea, dengan nilai signifikansi (p) = 

1,000 (p>0,05). Dalam penelitian ini, terdapat 34 penjahit yang bekerja 

selama lebih dari 8 jam sehari. Meskipun tidak terdapat hubungan yang 

signifikan berdasarkan p-value, data menunjukkan bahwa 20 penjahit 

(58,8%) yang berisiko mengalami asthenopia bekerja dengan lama kerja 

yang tidak memenuhi syarat. 

 Studi yang dilakukan oleh Pabala dan rekan-rekan (2021) 

menyimpulkan bahwa lama kerja memiliki korelasi yang signifikan dengan 

risiko kejadian asthenopia. Ini disebabkan oleh kebanyakan pekerja yang 

terlibat memiliki jam kerja yang panjang. Mayoritas pekerja melakukan 
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aktivitas menjahit tanpa istirahat yang cukup, rata-rata lebih dari 2 jam 

sehari, yang membuat mereka sangat rentan terhadap kelelahan mata. 

Temuan serupa juga didukung oleh penelitian Jumiati dan Lasabon (2013), 

yang menyatakan bahwa pekerja yang bekerja lebih dari 10 jam sehari 

cenderung mengalami kelelahan mata, menunjukkan korelasi yang 

signifikan antara lama kerja dan risiko kelelahan mata. Secara umum, jam 

kerja normal adalah 6 hingga 8 jam sehari, dengan sisanya untuk 

kehidupan pribadi, istirahat, tidur, dan aktivitas lainnya. Penelitian lain 

yang dilakukan oleh Zahra dan kolega (2020) juga mendukung temuan 

bahwa lama kerja memiliki korelasi yang signifikan dengan asthenopia 

atau kelelahan mata, terutama ketika mayoritas responden bekerja lebih 

dari 8 jam sehari. 

 Meningkatkan durasi kerja melebihi batas kemampuan individu 

dapat menyebabkan penurunan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas 

kerja yang optimal. Hal ini sering kali mengakibatkan penurunan kualitas 

dan hasil kerja yang dihasilkan. Bekerja dalam jangka waktu yang panjang 

cenderung memicu kelelahan, gangguan kesehatan, penyakit, dan potensi 

kecelakaan (Suma’mur, 2014). Seiring dengan berjalannya waktu, pekerja 

cenderung menjadi lebih rentan terhadap kelelahan dan mengalami 

penurunan tingkat konsentrasi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

risiko terjadinya kecelakaan kerja (Ibrahim dkk, 2016). 
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 Lama kerja bagi seseorang berpengaruh terhadap tingkat efisiensi 

dan produktivitasnya. Memperpanjang waktu kerja melebihi batas 

kemampuan normalnya tidak selalu diikuti dengan peningkatan efisiensi 

yang signifikan. Sebaliknya, seringkali hasilnya adalah penurunan 

produktivitas, serta meningkatnya risiko kelelahan, penyakit, dan 

kecelakaan kerja. Namun, pada jenis pekerjaan yang memerlukan tingkat 

ketelitian visual yang tinggi, disarankan untuk membatasi waktu kerja 

tidak lebih dari 2 jam di luar waktu istirahat. Menatap objek yang kecil dan 

memiliki detail yang rumit selama lebih dari 2 jam dapat meningkatkan 

risiko gangguan refraksi pada mata (Susanti, 2017). 

 Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu didapatkan 

bahwa lama kerja memiliki hubungan yang signifikan dengan asthenopia 

atau kelelahan mata, dimana lama kerja > 8 jam sehari dapat 

meningkatkan risiko kejadian asthenopia. Adapun hasil pengamatan di 

lapangan mayoritas responden menyatakan bahwa lama kerja > 8 jam 

sehari itu bukan berarti bekerja atau menjahit selama 8 – 10 jam tanpa 

henti, namun setiap 2 jam ataupun 3 jam kerja disertai dengan istirahat 

selama 30 menit sampai 1 jam. Maka dari itu, jam kerja efektif para 

responden adalah 6 sampai 7 jam sehari yang menunjukkan tidak adanya 

hubungan antara lama kerja dengan risiko kejadian asthenopia. 
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 Dalam Islam ada yang dijelaskan oleh Allah SWT bahwa Dia 

menciptakan malam agar manusia beristirahat dan siang agar kamu 

mencari karunia-Nya (bekerja) dalam QS. Al-Qashash/28: 73 

selengkapnya sebagai berikut. 

حْمَتِهٖ جَعَ  مْ وَمِنْ رَّ
ُ
ك
َّ
عَل
َ
لِهٖ وَل

ْ
ض
َ
وْا مِنْ ف

ُ
غ
َ
بْت
َ
وْا فِيْهِ وَلِت

ُ
ن
ُ
سْك

َ
هَارَ لِت

َّ
يْلَ وَالن

َّ
مُ ال

ُ
ك
َ
لَ ل

 
َ
رُوْن

ُ
ك
ْ
ش
َ
  ٧٣ت

Terjemahan: “Berkat rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang 
agar kamu beristirahat pada malam hari, agar kamu mencari sebagian 
karunia-Nya (pada siang hari), dan agar kamu bersyukur kepada-Nya” 
(Kemenag, 2019). 

 Tafsir Al-Muyassar menjelaskan bahwa ayat tersebut bermakna 

“Dan di antara bentuk rahmatNya kepada kalian (wahai sekalian manusia) 

Dia menjadikan malam dan siang dan membedakan antara keduanya. 

Malam Dia jadikan gelap agar kalian mendapatkan ketenangan padanya 

dan tubuh-tubuh kalian dapat beristirahat. Dan Dia menjadikan siang 

bercahaya bagi kalian supaya kalian dapat mencari penghidupan kalian 

padanya dan agar kalian bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmatNya 

tersebut pada kalian” (Aidh Al-Qarni, 2008). 

 Tafsir Al-Mishbah menjelaskan bahwa ayat tersebut memiliki 

makna “Allah jadikan untuk kamu malam dan siang, secara bergantian. 

Dengan keduanya, Allah menganugerahkan kepadamu banyak manfaat. 

Dia menjadikan malam gelap gulat supaya kamu beristirahat disana, yakni 

pada waktu malam itu setelah sepanjang hari kamu bekerja sehingga 
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memerlukan istirahat dan menjadikan siang terang benderang supaya 

kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada waktu siang yang terang 

itu, dan juga agar kamu selalu bersyukur kepada-Nya” (Quraish Shihab, 

2002). 

 Berdasarkan terjemahan beserta tafsir ayat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa Allah menciptakan siang untuk bekerja dan malam 

untuk istirahat yang harus dimanfaatkan untuk aspek lain dalam 

kehidupan kita seperti beristirahat waktu bersama keluarga ataupun 

melakukan hobi agar mengurangi beban kerja yang dapat mengakibatkan 

penyakit akibat kerja. Walau demikian masih banyak penjahit yang tidak 

memanfaatkan waktu istirahatnya selain melanjutkan pekerjaannya demi 

mengejar deadline pesanan. 

 Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam salah satu hadits yang 

berbunyi: 

ي يَحْيَْ بْنُ  ِ
ي 
َ
ث
َّ
الَ حَد

َ
ُّ ق اعِي

َ
وْز
َ ْ
ا الْ

َ
ن َ َ ي 

ْ
خ
َ
ِ أ
َّ
 اللَّ

ُ
بْد
َ
ا ع

َ
ن َ َ ي 

ْ
خ
َ
اتِلٍ أ

َ
 بْنُ مُق

ُ
د ا مُحَمَّ

َ
ن
َ
ث
َّ
حَد

 
ُ
بْد
َ
ي ع ِ

ي 
َ
ث
َّ
الَ حَد

َ
حْمَنِ ق بْدِ الرَّ

َ
 بْنُ ع

َ
مَة
َ
بُوسَل

َ
ي أ ِ
ي 
َ
ث
َّ
الَ حَد

َ
ثِيٍْ ق

َ
ي ك ب ِ

َ
مْرِو  أ

َ
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َّ
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ْ
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َ
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َ
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َّ
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َ
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َ
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َّ
 اللَّ

َّ
ِ صَلَّ

َّ
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َ
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ْ
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ْ
ف
َ
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ْ
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ْ
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َّ
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ُ
ق
َ
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َّ
صُومُ الن

َ
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مْ 
ُ
  وَق

َ
يْك

َ
ل
َ
 ع

َ
 لِزَوْجِك

َّ
ا وَإِن

ًّ
 حَق

َ
يْك

َ
ل
َ
 ع

َ
 لِعَيْنِك

َّ
ا وَإِن

ًّ
 حَق

َ
يْك

َ
ل
َ
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َ
 لِجَسَدِك

َّ
إِن
َ
مْ ف

َ
وَن

 
ا
 حَق

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Muqatil] Telah 
mengabarkan kepada kami [Abdullah] Telah mengabarkan kepada 
kami [Al Auza'i] ia berkata; Telah menceritakan kepadaku [Yahya bin 
Abu Katsir] ia berkata; Telah menceritakan kepadaku [Abu Salamah 
bin Abdurrahman] ia berkata; Telah menceritakan kepadaku 
[Abdullah bin Amru bin Ash] ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Wahai Abdullah, bukankah telah diberitakan 
bahwa kamu berpuasa sepanjang hari dan qiyamullail semalan 
suntuk?" aku menjawab, "Benar wahai Rasulullah." Beliau bersabda: 
"Janganlah kamu melakukan hal itu. Berpuasalah dan juga berbukalah. 
Tunaikanlah qiyamullail namun sisihkan pula waktu untuk tidur. 
Sebab bagi jasadmu juga punya hak atas dirimu, kedua matamu juga 
punya hak atasmu dan bagi isterimu juga punya hak atas dirimu." (HR. 
Al-Bukhari No.4800). 

  Berdasarkan hadits tersebut dan artinya dapat diketahui bahwa 

tubuh manusia juga memerlukan istirahat, sebagaimana Rasulullah 

memperingatkan salah seorang sahabat bahwa tubuh manusia memiliki 

hak atas dirinya, begitu pula kedua matanya juga memiliki hak atasnya. 

Maka dari itu, kita dianjurkan untuk memberikan hak kepada tubuh dan 

mata kita berupa istirahat dan tidak beribadah maupun bekerja terus 

menerus tanpa istirahat. 

3. Hubungan Masa Kerja dengan Risiko Kejadian Asthenopia 

 Hasil uji Chi-Square menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan 

yang signifikan antara kategori lama kerja dan risiko kejadian asthenopia 

pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea, dengan nilai signifikansi (p) = 
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0,063 (p>0,05). Meskipun p-value menunjukkan tidak adanya hubungan 

yang signifikan antara lama kerja dengan risiko kejadian asthenopia, data 

menunjukkan bahwa 16 penjahit (76,2%) berisiko mengalami asthenopia 

dengan lama kerja yang sudah lama. Sebelumnya, studi yang dilakukan 

oleh Suherman dan rekan (2015) menyimpulkan bahwa terdapat korelasi 

yang signifikan antara masa kerja yang panjang dan risiko kelelahan mata, 

di mana pekerjaan dalam jangka waktu yang lama cenderung 

meningkatkan risiko kelelahan mata. Hasil serupa ditemukan dalam 

penelitian Anggriani dan tim (2019), yang menunjukkan hubungan antara 

masa kerja dan gejala kelelahan mata, terutama pada responden yang 

sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Namun, temuan ini bertentangan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Umyati (2010), yang menyatakan 

bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara masa kerja dan risiko 

kelelahan mata. Umyati berpendapat bahwa karena pengalaman kerja 

yang terus bertambah seiring lama bekerja sebagai penjahit, kelelahan 

mata menjadi hal yang umum terjadi dalam pekerjaan tersebut. 

 Masa kerja yang didukung oleh tingkat pengetahuan yang baik 

dapat meningkatkan produktivitas dan keterampilan seseorang dalam 

menjaga kesehatan, dibandingkan dengan individu yang memiliki masa 

kerja lama namun pengetahuannya terbatas. Pekerja yang telah lama 

bekerja di suatu industri umumnya memiliki pemahaman yang mendalam 
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terkait dengan berbagai tantangan yang terkait dengan pekerjaan mereka. 

Sebaliknya, pekerja baru dalam suatu industri mungkin masih perlu 

mengalami kurva pembelajaran yang curam untuk mengatasi berbagai 

tantangan yang mungkin muncul dalam pekerjaan dan lingkungan kerja 

mereka. Dengan demikian, kombinasi antara masa kerja yang panjang dan 

tingkat pengetahuan yang mumpuni dapat membantu meningkatkan 

produktivitas dan kemahiran dalam menjaga kesehatan di tempat kerja 

(Wahyu dan Rina, 2015). 

 Masa kerja memiliki dampak yang dapat dilihat dari sisi positif dan 

negatif. Dampak positifnya termasuk peningkatan pengalaman kerja 

seseorang dalam bidangnya. Namun, dampak negatifnya mencakup risiko 

kelelahan dan kebosanan selama bekerja, serta tingkat paparan yang tinggi 

terhadap bahaya yang mungkin ada di lingkungan kerja mereka (Jumiati 

dan Lasabon, 2013). 

 Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu dapat 

disimpulkan bahwa masa kerja memiliki hubungan yang signifikan dengan 

asthenopia atau kelelahan mata yang disebabkan oleh keterpaparan yang 

terus berulang selama masa kerja sebagai penjahit, walaupun dari aspek 

pengalaman memiliki dampak yang positif dimana semakin lama masa 

kerja seseorang maka akan semakin baik kinerja yang dimilikinya. 
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4. Hubungan Intensitas Pencahayaan dengan Risiko Kejadian 

Asthenopia 

 Hasil uji Chi-Square menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan 

yang signifikan antara intensitas pencahayaan dan risiko kejadian 

asthenopia pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea, dengan nilai 

signifikansi (p) = 0,775 (p>0,05). Dalam penelitian ini, dari total 38 

penjahit yang disurvei, 23 di antaranya memiliki intensitas pencahayaan 

yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018, yaitu minimal 200 lux untuk 

pekerjaan menjahit. Hal ini menunjukkan bahwa terpenuhinya 

persyaratan tersebut tidak menghasilkan hubungan yang bermakna 

antara intensitas pencahayaan dengan risiko kejadian asthenopia. 

Sebagian penjahit dalam penelitian ini menyatakan bahwa saat istirahat 

mereka cenderung menghabiskan waktu dengan menatap layar 

smartphone untuk waktu yang cukup lama, dan tidak menggunakan waktu 

istirahat untuk tidur sejenak atau melihat ke alam sekitar, yang dapat 

membantu mengurangi risiko asthenopia. Meskipun p-value menunjukkan 

tidak adanya hubungan yang signifikan antara intensitas pencahayaan 

dengan risiko asthenopia, data menunjukkan bahwa 10 penjahit (66,7%) 

yang berisiko mengalami asthenopia memiliki intensitas pencahayaan 

yang kurang memenuhi syarat. 
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 Studi yang dilakukan oleh Jehung dan rekan-rekannya (2022) 

menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara intensitas 

pencahayaan dan kelelahan mata. Namun, penelitian yang dilakukan oleh 

Jasna dan Dahlan (2019) menyimpulkan sebaliknya, menemukan bahwa 

intensitas pencahayaan memiliki korelasi yang signifikan dengan 

kelelahan mata. Temuan ini didasarkan pada fakta bahwa pencahayaan di 

lokasi penelitian mereka berada di bawah rata-rata, yaitu kurang dari 100 

lux. Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Khoiriyah dan kolega (2019), yang menemukan bahwa intensitas 

pencahayaan berhubungan secara signifikan dengan kelelahan mata, 

karena pencahayaan di lokasi penelitian mereka di bawah 200 lux. 

Temuan serupa juga disampaikan oleh Nurhayati dan tim (2022), yang 

menemukan hubungan yang signifikan antara intensitas pencahayaan dan 

keluhan kelelahan mata. 

 Kelelahan mata bisa disebabkan oleh kurangnya intensitas 

pencahayaan yang memadai, yang dapat mengakibatkan penurunan 

kontras pada mata. Hal ini menyebabkan penurunan akomodasi mata, 

terutama dalam kondisi gelap, yang pada gilirannya dapat menyebabkan 

kelelahan mata (Firdani, 2020). Gejala kelelahan mata yang disebabkan 

oleh pencahayaan yang kurang bisa termasuk penglihatan buram, 



81  

   

penglihatan ganda, mata merah, perasaan perih, tegang, gatal, rasa kantuk, 

dan sakit kepala (Ananda, 2015). 

 Pencahayaan yang kurang memadai dapat menyebabkan pupil 

membesar, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan penurunan 

ketajaman penglihatan serta meningkatkan sensitivitas terhadap kontras, 

yang dapat menghasilkan efek silau. Selain itu, pencahayaan yang minim 

dapat meningkatkan aktivitas fotoreseptor yang mengatur proses 

akomodasi, menyebabkan otot siliaris berkontraksi secara berlebihan. Hal 

ini dapat mengakibatkan penurunan pasokan oksigen dan merangsang 

glikolisis anaerob, yang menghasilkan penumpukan asam laktat yang 

menyebabkan nyeri, stres, dan kelelahan mata (Jumini, 2018). Warna dan 

jenis bahan yang dikerjakan juga berpengaruh terhadap tingkat silau yang 

dirasakan. Perubahan intensitas pencahayaan sebagai akibat dari 

perbedaan warna dan jenis bahan dapat mempengaruhi tingkat 

kenyamanan visual bagi penjahit (Wijewardane et al, 2018). 

5. Hubungan Umur dengan Produktivitas Kerja 

 Hasil uji Chi-Square menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan 

yang signifikan antara kategori umur dan produktivitas kerja pada 

penjahit di Kecamatan Tamalanrea, dengan nilai signifikansi (p) = 0,557 

(p>0,05). Dalam penelitian ini, sebagian besar responden berusia di atas 

40 tahun, yang secara teoritis diketahui bahwa produktivitas kerja 
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cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Meskipun demikian, para 

penjahit harus tetap memenuhi tuntutan pekerjaan dengan menyelesaikan 

jahitan sesuai dengan deadline pesanan. Meskipun p-value menunjukkan 

tidak adanya hubungan yang signifikan antara umur dan produktivitas 

kerja, data menunjukkan bahwa 13 penjahit (61,9%) yang berusia tua 

memiliki produktivitas kerja yang kurang. 

 Studi yang dilakukan oleh Apriliyanti (2017) menyimpulkan bahwa 

tidak ada hubungan yang signifikan antara usia dan produktivitas kerja. 

Namun, penelitian yang dilakukan oleh Nurdiawati dan Safira (2020) 

menunjukkan hasil yang berbeda, menemukan adanya korelasi yang 

signifikan antara usia dan produktivitas kerja, yang dipicu oleh mayoritas 

responden yang sudah lanjut usia mengalami penurunan produktivitas 

kerja. Temuan serupa juga diungkap oleh Febianti dan rekannya (2023) 

dalam penelitiannya, yang menegaskan bahwa usia memiliki korelasi yang 

signifikan dengan produktivitas kerja karena mayoritas responden sudah 

berusia lanjut, sehingga mereka tidak lagi dapat memberikan output yang 

optimal. 

 Umur adalah rentang waktu yang mencatat periode sejak kelahiran 

hingga kematian suatu benda atau makhluk. Dalam konteks pekerjaan, 

usia seseorang memiliki dampak signifikan terhadap kemampuan mereka 

dalam melakukan tugas, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Secara 
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umum, pekerja yang lebih tua mungkin memiliki keterbatasan fisik dan 

energi yang lebih rendah, sementara pekerja yang lebih muda cenderung 

memiliki kekuatan fisik dan energi yang lebih optimal (Mahendra, 2014). 

 Dalam proses penuaan, kondisi fisik manusia mengalami 

penurunan secara alami, yang menyebabkan kemampuan fisik seseorang 

menurun seiring bertambahnya usia. Usia yang bertambah menjadi faktor 

yang berpotensi menimbulkan masalah kelelahan saat bekerja. Selain 

penurunan fisik, produktivitas pekerja juga cenderung menurun seiring 

bertambahnya usia (Nurdiawati dan Safira, 2020). Pekerja yang lebih tua 

sering kali mengalami penurunan produktivitas kerja karena adanya 

penurunan kemampuan fisik yang sering terjadi pada usia yang lebih 

lanjut (Hartoko, 2019). 

 Usia mempengaruhi kemampuan fisik dan produktivitas pekerja 

secara signifikan. Pekerja yang masih muda cenderung memiliki fisik yang 

kuat, memungkinkan mereka untuk bekerja dengan cepat dan efisien, 

menghasilkan output yang baik. Sebaliknya, pekerja yang lebih tua 

mungkin memiliki keterbatasan fisik yang menyebabkan mereka bekerja 

dengan kecepatan yang lebih lambat (Daniel, 2020). Namun, usia produktif 

seringkali berkaitan positif dengan produktivitas kerja karena pada usia 

ini, pekerja cenderung memiliki kreativitas yang tinggi, didukung oleh 

pengetahuan dan pengalaman yang lebih matang, serta memiliki tanggung 
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jawab yang besar terhadap pekerjaan mereka (Suyono dan Hermawan, 

2013). 

6. Hubungan Lama Kerja dengan Produktivitas Kerja 

 Hasil uji Chi-Square menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan 

yang signifikan antara kategori lama kerja dan produktivitas kerja pada 

penjahit di Kecamatan Tamalanrea, dengan nilai signifikansi (p) = 0,307 

(p>0,05). Dalam penelitian ini, sebagian besar responden bekerja selama 

lebih dari 8 jam sehari, namun mereka tidak melakukan pekerjaan secara 

terus menerus selama periode tersebut. Biasanya, 2 hingga 3 jam 

dihabiskan untuk menjahit, diikuti dengan istirahat selama 30 menit 

hingga 1 jam saat mereka merasa lelah, sebelum melanjutkan pekerjaan 

kembali. Meskipun p-value menunjukkan tidak adanya hubungan yang 

signifikan antara lama kerja dan produktivitas kerja, data menunjukkan 

bahwa 20 penjahit (58,8%) memiliki produktivitas kerja yang rendah 

dengan lama kerja yang tidak memenuhi syarat 

 Penelitian yang dilakukan oleh Cahya dan rekan-rekannya (2021) 

menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara masa kerja 

atau jam kerja dengan produktivitas kerja. Temuan serupa juga ditemukan 

dalam penelitian yang dilakukan oleh Fuad dan Luturlean (2021), yang 

menegaskan adanya pengaruh yang signifikan antara jam kerja atau masa 

kerja dengan produktivitas kerja. Hal yang sama juga ditemukan dalam 
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penelitian yang dilakukan oleh Gumanti (2015), yang menunjukkan 

adanya hubungan yang berarti antara jam kerja atau masa kerja dengan 

produktivitas kerja. 

 Faktor jam kerja atau lama kerja memiliki dampak signifikan 

terhadap produktivitas kerja. Mengurangi jam kerja yang tidak efektif 

merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan produktivitas secara 

keseluruhan. Jam kerja mencakup total waktu yang digunakan untuk 

menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan. Dengan mengidentifikasi dan 

mengurangi waktu yang tidak efektif, seperti penggunaan waktu untuk 

kegiatan yang kurang produktif, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi 

dan produktivitas secara keseluruhan (Muchdarsyah, 2008). 

 Waktu kerja memiliki dampak yang berpotensi positif terhadap 

produktivitas. Terdapat asumsi bahwa peningkatan jam kerja akan sejalan 

dengan peningkatan produktivitas. Namun, dalam praktiknya, 

penambahan jam kerja tidak selalu berdampak sesuai dengan harapan. 

Meskipun penambahan jam kerja dapat meningkatkan produksi, namun 

peningkatannya tidak sebanding dengan peningkatan jam kerja tersebut. 

Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penambahan jam kerja dan 

produktivitas yang sebenarnya (Mursal, 2015). 

 

 



86  

   

7. Hubungan Masa Kerja dengan Produktivitas Kerja 

 Hasil uji Chi-Square menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan 

yang signifikan antara masa kerja dan produktivitas kerja pada penjahit di 

Kecamatan Tamalanrea, dengan nilai signifikansi (p) = 0,557 (p>0,05). 

Mayoritas responden telah bekerja selama lebih dari 8 tahun, yang 

menyebabkan kejenuhan dalam pekerjaan dan mungkin mengurangi 

perhatian terhadap waktu atau batas waktu untuk menyelesaikan 

pesanan. Selain itu, dari hasil pengamatan, tidak ada responden yang 

mengabaikan deadline pesanan, baik yang masih muda maupun yang 

sudah tua. Dengan demikian, baik para penjahit yang telah bekerja lama 

maupun yang baru tetap memperhatikan deadline pesanan, menunjukkan 

bahwa masa kerja tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan 

produktivitas kerja. Meskipun p-value menunjukkan tidak adanya 

hubungan yang signifikan antara masa kerja dan produktivitas kerja, data 

menunjukkan bahwa 13 penjahit (61,9%) dengan masa kerja yang sudah 

lama memiliki produktivitas kerja yang kurang 

 Apriliyanti (2017) menemukan hasil serupa, di mana tidak ada 

hubungan yang signifikan antara masa kerja dan produktivitas kerja. 

Namun, penelitian oleh Karima dan kolega (2018) menunjukkan hasil yang 

berbeda, menemukan adanya korelasi yang signifikan antara masa kerja 

dan produktivitas kerja. Temuan serupa juga ditemukan dalam penelitian 
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yang dilakukan oleh Tamunu dan rekan-rekannya (2021), yang 

menyatakan bahwa ada hubungan antara masa kerja dan produktivitas 

kerja. 

 Lama masa kerja menjadi salah satu penilaian bagi kinerja seorang 

pekerja dalam pekerjaannya. Oleh karena itu, masa kerja yang panjang 

seringkali dianggap sebagai indikator pengalaman yang lebih besar 

(Siagian, 2012). Tingkat masa kerja dapat tercermin dari durasi seseorang 

bekerja di suatu perusahaan, yang kemudian memperkuat rasa tanggung 

jawab, keterlibatan, keberanian, serta kesadaran akan keberlanjutan 

perusahaan bagi setiap individu pekerja. Hal ini kemudian berdampak 

pada produktivitas kerja (Muchdarsyah, 2008). 

 Lama masa kerja dapat mencerminkan tingkat keahlian seseorang 

dalam berbagai aspek teknis peralatan dan teknik pekerjaan. Berbagai 

indikator pengalaman kerja meliputi lama masa kerja, tingkat 

pengetahuan dan keterampilan, serta penguasaan terhadap peralatan dan 

tugas yang dijalankan (Pamungkas, 2017). Semakin panjang masa kerja 

seseorang, semakin meningkat keterampilan dan kemampuannya dalam 

menjalankan tugas. Pengalaman yang diperoleh seseorang dari 

pelaksanaan tugas secara konsisten dapat meningkatkan kemampuan 

kerjanya (Wirawan, 2019). 
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8. Hubungan Intensitas Pencahayaan dengan Produktivitas Kerja 

 Berdasarkan hasil uji Chi-Square antara intensitas pencahayaan 

dan produktivitas kerja pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea, 

didapatkan nilai signifikansi (p) = 0,419 (p>0,05), yang menunjukkan 

bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas 

pencahayaan dengan produktivitas kerja. Meskipun sebagian besar 

responden memiliki pencahayaan yang sesuai dengan standar yang 

ditetapkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2018, 

hal ini tidak menjamin bahwa produktivitas kerja mereka dipengaruhi 

oleh tingkat pencahayaan. Berdasarkan pengamatan, mayoritas 

responden tetap mampu melanjutkan pekerjaan mereka atau 

menyelesaikan pesanan meskipun pencahayaan yang tersedia mungkin 

minim. Mereka terus bekerja tanpa memperhatikan kondisi pencahayaan 

atau setidaknya masih mampu melihat bahan yang sedang dikerjakan. 

Meskipun p-value menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan 

antara intensitas pencahayaan dan produktivitas kerja, data menunjukkan 

bahwa 10 penjahit (66,7%) dengan produktivitas kerja yang rendah 

memiliki intensitas pencahayaan yang tidak memenuhi syarat 

 Indriyani dan timnya (2021) menemukan hasil yang serupa, yakni 

tidak ada korelasi yang signifikan antara pencahayaan dan produktivitas 

kerja. Temuan serupa juga diungkap oleh Naintikasari (2016) dalam 
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penelitiannya, yang menegaskan bahwa tidak ada hubungan yang 

signifikan antara intensitas pencahayaan dan produktivitas kerja. Namun, 

Pratikto dan rekannya (2022) menemukan hasil yang berbeda dalam 

penelitiannya, yaitu bahwa intensitas pencahayaan memiliki korelasi yang 

signifikan dengan produktivitas kerja. 

 Pencahayaan yang memadai dapat meningkatkan kemampuan 

pekerja dalam menyelesaikan tugas dengan lebih efisien dan cepat, yang 

pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas kerja. Di sisi lain, 

kurangnya pencahayaan dapat menyebabkan kelelahan mata dan 

penurunan efisiensi, yang berdampak negatif pada produktivitas kerja 

(Sucipto, 2014). Kondisi pencahayaan yang buruk dapat mengganggu 

fokus dan berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan terkait 

pekerjaan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi produktivitas kerja 

secara tidak langsung (Tifani, 2014).  

 Berdasarkan seluruh hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa 

tidak terdapat hubungan yang signifikan antara setiap variabel 

independen dengan setiap variabel dependen. Hal tersebut dipengaruhi 

oleh sampel yang berukuran kecil, sampel dengan ukuran kecil memiliki 

tingkat kemungkinan yang sangat tinggi untuk terjadinya type II error atau 

kesalahan tipe II. 
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 Kesalahan tipe II terjadi ketika analisis statistik tidak dapat 

mendeteksi perbedaan atau hubungan antara variabel, meskipun 

sebenarnya perbedaan atau hubungan tersebut ada dalam kenyataan. 

Konsep yang serupa dengan kesalahan tipe II adalah kekuatan uji statistik. 

Kekuatan uji statistik merupakan elemen kunci dalam proses penelitian, 

terutama dalam tahap perencanaan dan desain penelitian. Meskipun 

demikian, penafsiran hasil perlu dilakukan dengan hati-hati. Kekuatan uji 

statistik mengacu pada kemampuan untuk secara akurat menolak 

hipotesis nol yang sebenarnya salah. Hal ini bergantung pada beberapa 

faktor, termasuk tingkat signifikansi yang ditetapkan oleh peneliti, ukuran 

sampel, dan ukuran efek atau seberapa besar perbedaan antar kelompok 

yang disebabkan oleh perlakuan (Shreffler & Huecker, 2024). 

 Namun apabila dilihat dari proporsi data dalam tabel silang, 

diketahui bahwa setiap variabel memiliki kecenderungan berhubungan 

sesuai dengan teori yang telah dipaparkan. Walaupun demikian, dengan 

proporsi data yang memiliki kecenderungan berhubungan tapi disertai 

dengan ukuran sampel yang kecil maka kecenderungan tersebut sangat 

kecil untuk terjadi sedangkan kecenderungan type II error sangat besar. 

F. Hambatan Penelitian 

 Adapun hambatan saat penelitian sebagai berikut. 
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1. Sampel yang berjumlah 38 yang dikarenakan oleh 4 orang penjahit tidak 

bersedia menjadi responden. 

2. Hasil uji analisis statistik menunjukkan hasil yang tidak berhubungan 

dikarenakan jumlah sampel yang sedikit. Jumlah sampel yang kecil 

cenderung memiliki data yang homogen sehingga terjadi ketidakpastian 

statistik. Selain itu, ukuran sampel yang kecil juga memiliki kekuatan uji 

statistik yang cenderung rendah sehingga terjadi kesalahan tipe II. 

3. Uji statistik tidak dapat dilanjutkan hingga uji multivariat dikarenakan 

tidak ada variabel yang memenuhi syarat.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada penjahit di 

Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara umur dengan risiko 

kejadian asthenopia pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea Kota 

Makassar. 

2. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara lama kerja dengan risiko 

kejadian asthenopia pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea Kota 

Makassar. 

3. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara masa kerja dengan risiko 

kejadian asthenopia pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea Kota 

Makassar. 

4. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas pencahayaan 

dengan risiko kejadian asthenopia pada penjahit di Kecamatan 

Tamalanrea Kota Makassar. 

5. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara umur dengan 

produktivitas kerja pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea Kota 

Makassar. 
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6. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara lama kerja dengan 

produktivitas kerja pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea Kota 

Makassar. 

7. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara masa kerja dengan 

produktivitas kerja pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea Kota 

Makassar. 

8. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas pencahayaan 

dengan produktivitas kerja pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea Kota 

Makassar. 

B. Implikasi Penelitian 

 Berdasarkan temuan penelitian, implikasi yang dapat disampaikan adalah 

kepada penjahit di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, yang telah 

berpartisipasi sebagai responden untuk memperhatikan dan memelihara tingkat 

pencahayaan di tempat kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018. Selain itu, disarankan 

agar pekerja menjaga pola tidur yang sehat serta mengambil istirahat yang cukup, 

terutama mengingat pekerjaan menjahit memerlukan penglihatan yang baik.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1. Kuesioner 

 

 



 

 

KUESIONER PENELITIAN 

“Hubungan Intensitas Pencahayaan Terhadap Kelelahan Mata dan Produktivitas 

Kerja pada Penjahit di Kelurahan Tamalanrea Kota Makassar” 

No. Responden : 

Tanggal  : 

Nama   : 

Karakteristik Individu 

1. Umur  : 

2. Jenis kelamin : P/L 

3. Apakah anda memiliki riwayat penyakit mata? 

a. Ya (jika “Ya” lanjut ke nomor 4) 

b. Tidak 

4.       Minus 

      Plus 

      Silinder 

5. Pendidikan terakhir:  

6. Status merokok: (ya/tidak) 

Karakteristik Pekerjaan 

Lama bekerja dalam sehari =……jam 

Masa kerja   =……tahun/bulan 

Jenis pencahayaan  = (lokal/merata/gabungan) 

Sumber pencahayaan = (alami/buatan) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Risiko Kelelahan Mata 
Kuesioner risiko kelelahan mata berdasarkan Visual Fatigue Index (VFI) 

No. Keluhan yang dirasakan 

Jawaban 

Tidak 

Pernah 

Kadang-

kadang 
Sering Selalu 

1. Mata terasa sakit     

2. Mata terasa berat     

3. Penglihatan kabur     

4. Penglihatan ganda atau 

berbayang 

    

5. Mata terasa panas     

6. Mata berair     

7. Mengantuk     

8. Mata terasa tegang     

9. Mata terasa kering     

10. Mata terasa gatal     

11. Sakit kepala     

12. Mata merah     

13. Sulit memfokuskan penglihatan     

14. Silau     

15. Kelopak mata sulit memejam     

16. Mata terasa perih     

17. Terasa sakit ketika mata 

dipejamkan 

    

18. Nyeri di sekitar bola mata     

19. Kelopak mata berdenyut     

20. Mata sering berkedip     

21. Mata sulit dibiarkan terbuka     

22. Terasa sakit saat menggerakkan 

bola mata 

    



 

 

Rumus: 

VFI = 
Jumlah skor total yang diperoleh tiap responden

Jumlah skor maksimal dari seluruh pertanyaan
 

Produktivitas Kerja 

Petunjuk Pengisian Kuesioner: 

1. Kuesioner ini menanyakan pendapat Bapak/Saudara mengenai 

produktivitas kerja. 

Berikan tanggapan berdasarkan pendapat Bapak/saudara sendiri dan 

bukan pandangan bapak/saudara berdasar pendapat orang lain. 

2. Pernyataan dalam kuesioner ini bersifat piihan ganda yang terdiri dari 5 

(lima) pilihan jawaban 

3. Untuk setiap pertanyaan, berikan tanda centang () pada jawaban yang 

sesuai dengan pendapat Bapak/Saudara 

4. Periksa kembali jawaban yang telah diisi untuk memastikan bahwa 

jawaban telah sesuai dengan jawaban akan Bapak/Saudara berikan, dan 

pastikan bahwa semua pertanyaan dalam kuesioner ini telah dijawab 

dengan lengkap dan tidak ada yang terlewatkan. 

No.  Pernyataan  Sangat 
Setuju 

Setuju Netral Tidak 
Setuju 

Sangat 
Tidak 
Setuju 

 
1.  

Dalam melaksanakan pekerjaan 
saya selalu berusaha untuk 
mencapai target yang ditetapkan 
oleh perusahaan 

     

2.  Saya merasa bahwa pekerjaan 
saya selama ini sesuai dengan 
kualitas yang ditentukan oleh 
perusahaan 

     

3.  Saya selalu berusaha 
menyelesaikan pekerjaan 
sebelum batas waktu yang telah 
ditentukan oleh perusahaan 

     



 

 

4.  Saya akan tetap melaksanakan 
pekerjaan dengan segera 
walaupun tidak dituntut 
diselesaikan secepatnya 

     

5.  Dalam bekerja saya kurang 
memperhatikan kualitas produk 
yang saya hasilkan. 

     

6.  Pekerjaan saya meningkatkan 
keuntungan perusahaan 

     

7.  Kerja lembur diperlukan untuk 
meningkatkan produktivitas 
kerja. 

     

8.  Dalam menyelesaikan suatu 
pekerjaan, saya harus 
mendapatkan hasil yang terbaik 

     

9.  Target kerja tidak penting, yang 
penting pekerjaan selesai. 

     

10. Ketepatan waktu merupakan 
faktor yang penting dalam 
menyelesaikan pekerjaan. 

     

11.  Saya selalu berusaha untuk 
meningkatkan kualitas kerja 

     

12.  Saya selalu berusaha untuk 
meningkatkan hasil kerja. 

     

 

  



 

 

LEMBAR OBSERVASI 

Hasil pengukuran intensitas pencahayaan umum/merata 

 

Nama perusahaan : 

Unit kerja  : 

Alamat  : 

 

Tanggal pengukuran : 

Nama alat ukur : 

Jenis pengukuran : 

Waktu pengukuran : 

Lokasi/Titik 
Hasil Pengukuran (lux) 

Rerata 
I II III 

     

     

     

     

     

Rata-rata intensitas pencahayaan umum  

 

  



 

 

Hasil pengukuran intensitas pencahayaan setempat/lokal 

 

Nama perusahaan : 

Unit kerja  : 

Alamat  : 

 

Tanggal pengukuran : 

Nama alat ukur : 

Jenis pengukuran : 

Waktu pengukuran : 

Lokasi/Titik 
Hasil Pengukuran (lux) 

Rerata 
I II III 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian 
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Lampiran 3. Master Tabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NoRespondenNama Umur JK RPM PM PendidikanSM LK MK RKM1 RKM2 RKM3 RKM4 RKM5 RKM6 RKM7 RKM8 RKM9 RKM10

1 Risal 52 1 2 2 2 10 12 2 2 1 1 2 2 3 1 2 2

2 Agung 43 1 2 2 2 10 8 2 2 1 1 2 2 3 1 2 2

3 Ira 43 2 2 3 2 10 8 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2

4 Madong 46 1 2 3 1 10 7 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2

5 Tano 47 1 2 3 2 10 8 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2

6 Yusril 44 1 2 3 2 10 8 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2

7 Adli 28 1 1 1 4 1 12 4 2 1 1 1 2 2 3 1 1 2

8 Farhan 35 1 2 3 1 12 7 1 1 2 2 1 1 3 2 2 1

9 Yusriani 33 2 1 1 3 2 13 13 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2

10 Ati 44 2 1 1 3 2 13 14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

11 Hermawan 48 1 1 1 3 1 12 10 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3

12 Mastanni 50 1 2 4 2 12 15 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3

13 Ani 46 2 2 3 2 8 10 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2

14 Hermanto 56 1 1 1 3 1 8 19 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3

15 Norma 35 2 2 3 2 9 7 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2

16 Suci 18 2 2 3 2 9 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

17 Jumade 45 1 2 3 2 8 10 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3

18 Jumiati 44 2 2 3 2 8 10 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3

19 Sunarti 43 2 2 3 2 12 15 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3

20 Basri 46 1 2 3 1 12 10 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2

21 Yanti 44 2 2 3 2 12 10 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3

22 Fatmawati 37 2 2 3 2 12 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

23 Rukman 33 1 2 4 2 13 6 2 2 1 1 2 1 3 1 1 2

24 Setiawan 32 1 2 3 1 13 6 1 2 2 1 1 1 3 2 1 1

25 Zul 33 1 2 3 1 13 6 1 1 2 2 2 2 3 2 1 2

26 Anti 30 2 2 3 2 13 5 1 2 1 1 1 1 3 2 2 1

27 Asep 29 1 2 3 1 13 5 2 1 1 1 2 1 3 2 1 1

28 Elsa 31 2 1 1 3 2 13 4 1 2 1 1 2 1 3 2 1 2

29 Haris 33 1 2 3 2 13 6 2 1 2 2 1 1 3 1 1 1

30 Ester 26 2 2 3 2 12 1 2 2 1 1 1 1 3 2 2 2

31 Ammar 47 1 2 3 1 12 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

32 Reni 36 2 2 3 2 12 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

33 Jayanto 46 1 1 1 3 2 10 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

34 Arman 52 1 2 3 1 10 12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

35 Mahmud 49 1 2 3 1 10 9 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2

36 Fani 37 2 2 3 2 12 6 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2

37 Suryati 34 2 2 3 2 12 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2

38 Rusli 45 1 2 3 1 12 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RKM11 RKM12 RKM13 RKM14 RKM15 RKM16 RKM17 RKM18 RKM19 RKM20 RKM21 RKM22 PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 PK6 PK7 PK8

3 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 3 3 3 3 4 3 3 3

3 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 3 3 3 3 4 3 3 3

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3

2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3

2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3

2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 2 4

2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 3 3 4 3 3 3 2 4

3 3 3 3 2 2 2 3 2 4 2 2 3 4 3 3 4 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3

3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3 3 3 4 4 3

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 2 4

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4

3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3

3 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3

3 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 2 4

3 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 4 3 4 3

3 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 4 4

3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3

3 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 3 3 3 3 3 3 2 3

3 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3

2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 3 3 4 3 4 3

3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3

2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3 4 3 3 3 4 3 3

3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4

3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2

2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3

3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PK9 PK10 PK11 PK12 JP SP PIC TotalRKM TotalRKM2KatTotalRKMTotalPK TotalPK2 TotalPKPersenKatUmur2 KatLK KatUmur KatMK KatPK KatIC

4 3 4 4 2 2 138 38.00 0.43 1 40.00 0.67 66.67 2 1 1 1 1 1

3 3 4 4 2 2 138 38.00 0.43 1 39.00 0.65 65.00 2 1 1 1 1 1

3 3 3 4 1 2 240 47.00 0.53 1 38.00 0.63 63.33 2 1 1 1 1 2

3 3 3 3 1 2 222 51.00 0.58 1 38.00 0.63 63.33 2 1 1 2 1 2

4 3 3 3 1 2 215 60.00 0.68 2 39.00 0.65 65.00 2 1 1 1 1 2

4 3 3 4 1 2 158 46.00 0.52 1 39.00 0.65 65.00 2 1 1 1 1 1

2 3 4 3 2 2 269 35.00 0.38 2 36.00 0.60 60.00 1 1 2 2 2 2

2 3 4 4 2 2 269 34.00 0.39 2 38.00 0.63 63.33 1 1 2 2 1 2

3 3 3 3 2 1 280 53.00 0.60 1 38.00 0.63 63.33 1 1 2 1 1 2

3 3 3 4 2 1 280 66.00 0.75 1 39.00 0.65 65.00 2 1 1 1 1 2

3 4 2 3 2 1 280 66.00 0.75 1 38.00 0.63 63.33 2 1 1 1 1 2

4 3 4 3 2 1 280 66.00 0.75 2 42.00 0.70 70.00 2 1 1 1 1 2

3 4 4 4 1 2 190 61.00 0.69 1 42.00 0.70 70.00 2 2 1 1 1 1

2 3 3 3 1 2 198 64.00 0.73 2 37.00 0.62 61.67 2 2 1 1 2 1

2 3 3 4 2 2 131 46.00 0.52 1 40.00 0.67 66.67 1 1 2 2 1 1

3 3 3 4 2 2 131 45.00 0.51 1 38.00 0.63 63.33 1 1 2 2 1 1

2 3 3 3 1 2 245 66.00 0.75 1 34.00 0.57 56.67 2 2 1 1 2 2

3 3 3 3 1 2 221 65.00 0.74 1 36.00 0.60 60.00 2 2 1 1 2 2

4 3 3 3 1 2 174 67.00 0.76 2 40.00 0.67 66.67 2 1 1 1 1 1

2 3 3 4 2 2 219 65.00 0.74 1 36.00 0.60 60.00 2 1 1 1 2 2

2 3 3 3 2 2 219 67.00 0.76 1 36.00 0.60 60.00 2 1 1 1 2 2

4 3 3 3 2 2 219 67.00 0.76 1 36.00 0.60 60.00 1 1 2 2 2 2

2 3 3 3 1 2 249 35.00 0.39 2 34.00 0.57 56.67 1 1 2 2 2 2

3 4 3 3 1 2 188 36.00 0.38 2 37.00 0.62 61.67 1 1 2 2 2 1

3 3 3 3 1 2 222 36.00 0.39 2 38.00 0.63 63.33 1 1 2 2 1 2

2 4 3 3 1 2 213 32.00 0.36 2 38.00 0.63 63.33 1 1 2 2 1 2

2 3 3 3 1 2 177 33.00 0.38 2 34.00 0.57 56.67 1 1 2 2 2 1

2 3 3 4 1 2 203 33.00 0.38 2 35.00 0.58 58.33 1 1 2 2 2 2

3 4 3 3 1 2 229 33.00 0.38 2 37.00 0.62 61.67 1 1 2 2 2 2

3 3 3 3 1 2 165 31.00 0.35 2 38.00 0.63 63.33 1 1 2 2 1 1

3 3 3 3 1 2 198 52.00 0.59 1 37.00 0.62 61.67 2 1 1 1 2 1

3 3 3 3 1 2 179 40.00 0.45 1 38.00 0.63 63.33 1 1 2 2 1 1

4 3 3 3 1 2 188 63.00 0.72 1 39.00 0.65 65.00 2 1 1 1 1 1

3 3 3 3 1 2 179 64.00 0.73 1 36.00 0.60 60.00 2 1 1 1 2 1

3 3 2 2 1 2 221 60.00 0.68 1 35.00 0.58 58.33 2 1 1 1 2 2

3 2 2 3 2 2 232 45.00 0.51 1 35.00 0.58 58.33 1 1 2 2 2 2

3 2 2 3 2 2 232 46.00 0.52 1 36.00 0.60 60.00 1 1 2 2 2 2

3 3 3 3 2 2 232 63.00 0.72 2 39.00 0.65 65.00 2 1 1 1 1 2
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Lampiran 4. Output Analisis SPSS 

Analisis Univariat 
Jenis kelamin responden 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 22 57.9 57.9 57.9 

Perempuan 16 42.1 42.1 100.0 

Total 38 100.0 100.0  

 
Apakah anda memiliki riwaat penakit mata 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Ya 7 18.4 18.4 18.4 

Tidak 31 81.6 81.6 100.0 

Total 38 100.0 100.0  

 
Jenis riwayat penyakit mata 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Minus 7 18.4 100.0 100.0 

Missing System 31 81.6   
Total 38 100.0   

 
Pendidikan terakhir 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid SMP Sederajat 2 5.3 5.3 5.3 

SMA Sederajat 33 86.8 86.8 92.1 

S1/D3 3 7.9 7.9 100.0 

Total 38 100.0 100.0  

 
Status merokok 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Ya 13 34.2 34.2 34.2 

Tidak 25 65.8 65.8 100.0 

Total 38 100.0 100.0  

 
Kategori Umur 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Tua 21 55.3 55.3 55.3 

Muda 17 44.7 44.7 100.0 

Total 38 100.0 100.0  

 

 



 

 

Kategori Lama Kerja 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Tidak memenuhi syarat 34 89.5 89.5 89.5 

Memenuhi syarat 4 10.5 10.5 100.0 

Total 38 100.0 100.0  

 
Kategori Masa Kerja 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Lama 21 55.3 55.3 55.3 

Baru 17 44.7 44.7 100.0 

Total 38 100.0 100.0  

 
Jenis pencahayaan 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Lokal 22 57.9 57.9 57.9 

Merata 16 42.1 42.1 100.0 

Total 38 100.0 100.0  

 
Sumber pencahayaan 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Alami 4 10.5 10.5 10.5 

Buatan 34 89.5 89.5 100.0 

Total 38 100.0 100.0  

 
Kategori Intensitas Pencahayaan 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Tidak memenuhi syarat 15 39.5 39.5 39.5 

Memenuhi syarat 23 60.5 60.5 100.0 

Total 38 100.0 100.0  

 
Kategori Total RKM 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Berisiko 23 60.5 60.5 60.5 

Tidak Berisiko 15 39.5 39.5 100.0 

Total 38 100.0 100.0  

 
Kategori Produktivitas Kerja 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Kurang 21 55.3 55.3 55.3 

Baik 17 44.7 44.7 100.0 

Total 38 100.0 100.0  



 

 

Analisis Bivariat 
Kategori Umur * Kategori Total RKA Crosstabulation 

 
Kategori Total RKM 

Total Berisiko Tidak Berisiko 

Kategori Umur Tua Count 16 5 21 

% within Kategori Umur 76.2% 23.8% 100.0% 

Muda Count 7 10 17 

% within Kategori Umur 41.2% 58.8% 100.0% 

Total Count 23 15 38 

% within Kategori Umur 60.5% 39.5% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 4.821a 1 .028   
Continuity Correctionb 3.467 1 .063   
Likelihood Ratio 4.895 1 .027   
Fisher's Exact Test    .046 .031 

Linear-by-Linear Association 4.694 1 .030   
N of Valid Cases 38     
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.71. 
b. Computed only for a 2x2 table 
 

Kategori Lama Kerja * Kategori Total RKA Crosstabulation 

 
Kategori Total RKM 

Total Berisiko Tidak Berisiko 

Kategori Lama Kerja Tidak memenuhi syarat Count 20 14 34 

% within Kategori Lama Kerja 58.8% 41.2% 100.0% 

Memenuhi syarat Count 3 1 4 

% within Kategori Lama Kerja 75.0% 25.0% 100.0% 

Total Count 23 15 38 

% within Kategori Lama Kerja 60.5% 39.5% 100.0% 

 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .392a 1 .531   
Continuity Correctionb .007 1 .932   
Likelihood Ratio .414 1 .520   
Fisher's Exact Test    1.000 .480 

Linear-by-Linear Association .382 1 .537   
N of Valid Cases 38     
a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.58. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 



 

 

Kategori Masa Kerja * Kategori Total RKA Crosstabulation 

 
Kategori Total RKM 

Total Berisiko Tidak Berisiko 

Kategori Masa Kerja Lama Count 16 5 21 

% within Kategori Masa 
Kerja 

76.2% 23.8% 100.0% 

Baru Count 7 10 17 

% within Kategori Masa 
Kerja 

41.2% 58.8% 100.0% 

Total Count 23 15 38 

% within Kategori Masa 
Kerja 

60.5% 39.5% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 4.821a 1 .028   
Continuity Correctionb 3.467 1 .063   
Likelihood Ratio 4.895 1 .027   
Fisher's Exact Test    .046 .031 

Linear-by-Linear Association 4.694 1 .030   
N of Valid Cases 38     
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.71. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
Kategori Intensitas Pencahayaan * Kategori Total RKA Crosstabulation 

 
Kategori Total RKM 

Total Berisiko Tidak Berisiko 

Kategori Intensitas 
Pencahayaan 

Tidak memenuhi syarat Count 10 5 15 

% within Kategori Intensitas 
Pencahayaan 

66.7% 33.3% 100.0% 

Memenuhi syarat Count 13 10 23 

% within Kategori Intensitas 
Pencahayaan 

56.5% 43.5% 100.0% 

Total Count 23 15 38 

% within Kategori Intensitas 
Pencahayaan 

60.5% 39.5% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .391a 1 .532   
Continuity Correctionb .082 1 .775   
Likelihood Ratio .395 1 .530   
Fisher's Exact Test    .736 .390 

Linear-by-Linear Association .381 1 .537   
N of Valid Cases 38     
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.92. 
b. Computed only for a 2x2 table 



 

 

Kategori Umur * Kategori Produktivitas Kerja Crosstabulation 

 
Kategori Produktivitas Kerja 

Total Kurang Baik 

Kategori Umur Tua Count 13 8 21 

% within Kategori Umur 61.9% 38.1% 100.0% 

Muda Count 8 9 17 

% within Kategori Umur 47.1% 52.9% 100.0% 

Total Count 21 17 38 

% within Kategori Umur 55.3% 44.7% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .838a 1 .360   
Continuity Correctionb .345 1 .557   
Likelihood Ratio .839 1 .360   
Fisher's Exact Test    .513 .279 

Linear-by-Linear Association .815 1 .367   
N of Valid Cases 38     
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.61. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
Kategori Lama Kerja * Kategori Produktivitas Kerja Crosstabulation 

 
Kategori Produktivitas Kerja 

Total Kurang Baik 

Kategori Lama Kerja Tidak memenuhi syarat Count 20 14 34 

% within Kategori Lama Kerja 58.8% 41.2% 100.0% 

Memenuhi syarat Count 1 3 4 

% within Kategori Lama Kerja 25.0% 75.0% 100.0% 

Total Count 21 17 38 

% within Kategori Lama Kerja 55.3% 44.7% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1.656a 1 .198   
Continuity Correctionb .571 1 .450   
Likelihood Ratio 1.689 1 .194   
Fisher's Exact Test    .307 .226 

Linear-by-Linear Association 1.613 1 .204   
N of Valid Cases 38     
a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.79. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 

 



 

 

Kategori Masa Kerja * Kategori Produktivitas Kerja Crosstabulation 

 
Kategori Produktivitas Kerja 

Total Kurang Baik 

Kategori Masa Kerja Lama Count 13 8 21 

% within Kategori Masa 
Kerja 

61.9% 38.1% 100.0% 

Baru Count 8 9 17 

% within Kategori Masa 
Kerja 

47.1% 52.9% 100.0% 

Total Count 21 17 38 

% within Kategori Masa 
Kerja 

55.3% 44.7% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .838a 1 .360   
Continuity Correctionb .345 1 .557   
Likelihood Ratio .839 1 .360   
Fisher's Exact Test    .513 .279 

Linear-by-Linear Association .815 1 .367   
N of Valid Cases 38     
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.61. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
Kategori Intensitas Pencahayaan * Kategori Produktivitas Kerja Crosstabulation 

 
Kategori Produktivitas Kerja 

Total Kurang Baik 

Kategori Intensitas 
Pencahayaan 

Tidak memenuhi syarat Count 10 5 15 

% within Kategori Intensitas 
Pencahayaan 

66.7% 33.3% 100.0% 

Memenuhi syarat Count 11 12 23 

% within Kategori Intensitas 
Pencahayaan 

47.8% 52.2% 100.0% 

Total Count 21 17 38 

% within Kategori Intensitas 
Pencahayaan 

55.3% 44.7% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1.304a 1 .254   
Continuity Correctionb .653 1 .419   
Likelihood Ratio 1.321 1 .250   
Fisher's Exact Test    .326 .210 

Linear-by-Linear Association 1.269 1 .260   
N of Valid Cases 38     
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.71. 
b. Computed only for a 2x2 table 



 

 

Lampiran 5. Dokumentasi 

Pengukuran Intensitas Pencahayaan menggunakan Lux Meter TASI-8720 
dan Wawancara menggunakan Kuesioner 

 
  



 

 

RIWAYAT HIDUP 

Abdul Gaffar Rukmady lahir di Makassar pada tanggal 15 

Februari 2001 merupakan anak ke dua dari 5 bersaudara. Putra 

dari pasangan Ayah Ady Rukma dan Ibu Sri Anna Desmawati. 

Mengawali jenjang pendidikan formal untuk pertama kalinya di 

SD Inpres Hartaco Indah tahun 2008. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan 

pendidikan di SMP Negeri 24 Makassar. Kemudian penulis melanjutkan 

pendidikan di SMA Negeri 3 Makassar pada tahun 2017. Kemudian penulis 

melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata 1 di Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar Jurusan Kesehatan Masyarakat konsentrasi Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Selama menjadi 

mahasiswa, penulis pernah bergiat dalam Forum Kajian Al-Qur’an – Mahasiswa 

Pencinta Masjid periode 2022 – 2023 dan Lembaga Dakwah Fakultas Al – ‘Afiyah 

periode 2022 – 2023. 

 Atas izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar dengan tugas akhir berjudul Hubungan 

Intensitas Pencahayaan dengan Risiko Kejadian Asthenopia pada Penjahit di 

Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. 


