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ABSTRAK 

Nama : Fahru Rozi 

NIM : 70200114095 

Judul  :Gambaran Kualitas Fisik Dan Mikrobiologi Air Sumur di  Dusun 

Benteng Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang Kabupaten 

Bulukumba 

Air merupakan salah satu kekayaan alam yang mutlak dibutuhkan oleh 

setiap mahluk hidup baik manusia, hewan maupun tumbuhan oleh karena itu, air 

beserta sumbernya harus dilindungi dan di jaga kelestariannya. Berdasarkan 

peraturan menteri kesehatan No. 32 tahun 2017 tentang persyaratan kualitas air 

minum bahwa air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa 

pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan memenuhi syarat fisika, 

mikrobiologi dan kimia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran kualitas 

air sumur secara fisik dalam hal ini warna, bau dan rasa serta kualitas air sumur 

secara biologi dalam hal ini total coliform. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Sampel dalam penelitian ini adalah 

sumber air tanah yang digunakan masyarakat dan semua sumur yang ada di dusun 

benteng desa Ammatoa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba yang berjumlah 

3 sumur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari hasil pemeriksaan parameter 

fisik secara visual dari ketiga sampel yang diambil hanya bau dan rasa yang 

memenuhi syarat sedangkan warna tidak memenuhi syarat sedangkan  hasil 

pemeriksaan parameter mikrobiologi  dari ketiga sampel yang diteliti menujukkan 

bahwa hasil uji laboratorium menujukkan angkat total coliform >2400 MPN yang 

melebihi nilai ambang batas maksimum air bersih yang telah di 

tetapkan.Kesimpulan penelitian ini bahwa dari ketiga sampel air sumur yang di 

periksa semuanya tidak memenuhi syarat.  

 

Kata Kunci: Coliform, air sumur  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Air sangat penting bagi manusia karena berperan banyak bagi kehidupan 

manusia. Air bersih banyak digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti minum, 

memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Bahkan, manusia akan lebih cepat 

meninggal karena kekurangan air daripada karena kekurangan makanan. Sebagian 

besar dalam tubuh manusia terdiri dari air. Pada tubuh air orang dewasa terdapat 

sekitar 55-60% berat badan terdiri atas air, pada anak-anak sekitar 65% dan dalam 

tubuh bayi sekitar 80% air. Bahkan bagian terpenting dari tubuh manusia yaitu otak 

dan darah mengandung air lebih banyak dari 80% yaitu otak mengandung air 

sebanyak 90% sedangkan darah mengandung 95% air. Begitu pula dengan inti sel 

darah merah mengandung 95% air. Begitu pula dengan inti sel darah merah 

mengandung 68,7% air, hati memiliki 71,5% air dan pankreas mengandung 75% air. 

Pada prinsipnya air berada di sekitar sel hidup.(Marlinae, 2019) 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PES/IV/2010 

tentang persyaratan kualitas air minum, bahwa air minum adalah air yang melalui 

proses pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat 

langsung diminum yang memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, dan kimia. 

Ketersediaan air semakin lama akan semakin tidak seimbang dengan kebutuhan yang 

terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk yang terus bertambah. 

Air adalah senyawa kimia dengan rumus kimia H2O, artinya satu molekul air 

tersusun atas dua atom hidrogen yang terikat secara kovalen pada satu atom oksigen. 

Kegunaan air secara konvensional, contohnya yaitu air minum, air untuk mandi dan 
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mencuci, air untuk mengairi sawah atau pengairan pertanian, air untuk sanitasi dan air 

untuk transportasi, baik di sungai maupun di laut. Selain penggunaan air secara 

konvensional, air juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, yaitu 

untuk menunjang kegiatan industri dan teknologi. Di dalam kegiatan industri dan 

teknologi, air yang telah digunakan (air limbah industri) tidak boleh langsung 

dibuang ke lingkungan karena dapat menyebabkan pencemaran. Air tersebut harus 

diolah terlebih. (Marlinae, 2019) 

Hasil penelitan yang dilakukan oleh Nardy Noerman Najib menunjukkan bahwa 

produksi air bersih pada tahun 2016 sebesar 92.025.315 m3/tahun, yang 

didistribusikan ke 1.658.503 jiwa penduduk kota makassar. Akan tetapi, NRW ( Non 

Revenue Water) 42% sehingga total air yang tersuplai ke masyarakat hanya 

53.374.683 m3/tahun. Tahun 2017 jumlah penduduk Kota Makassar sebesar 

1.769.920 jiwa dan produksi PDAM sebesar 90.909.098 m3/tahun denga nilai NRW 

47,97% hanya mampu mendistribusikan air sebanyak 47.299.278 m3/tahun. 

Konsekuensi tidak terpenuhinya kebutuhan air bersih di kota makassar, masyarakat 

memanfaatkan air tanah dengan membuat sumur bor atau sumur timba(Najib, 2018) 

Air sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan, baik itu kehidupan 

manusia maupun kehidupan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Air merupakan bahan 

yang sangat vital bagi kehidupan dan juga merupakan sumber dasar untuk 

kelangsungan kehidupan di atas bumi. Selain itu air merupakan kebutuhan dasar 

bagi kehidupan, juga manusia selama hidupnya selalu memerlukan air. Tubuh 

manusia sebagian besar terdiri atas air. Pada tubuh orang dewasa, sekitar 55-60% 

berat badan terdiri dari air, anak-anak sekitar 65% dan untuk bayi sekitar 80% 

(Rahma, 2013). 
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Data yang diperoleh dari WHO menunjukkan bahwa 663 juta penduduk masih 

sangat sulit dalam memperoleh air bersih. Berkaitan dengan krisis air bersih, di 

prediksi bahwa pada tahun 2025 hampir dua pertiga penduduk di dunia akan sulit 

memperoleh akses terhadap air bersih (Utami & Handayani, 2017). 

Menurut perhitungan WHO di negara-negara maju setiap orang memerlukan air 

antara 60-120 liter perhari, sedangkan di negara-negara berkembang, termasuk 

Indonesia setiap orang memerlukan air antara 30-60 liter per hari. 

Pada tahun 2012 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menjelaskan 

bahwa Indonesia menduduki peringkat yang paling buruk dalam pelayanan terhadap 

penyediaan air bersih dan layak untuk dikonsumsi di kawasan Asia Tenggara. 

Indonesia Juga diprediksi bahwa sekitar 321 juta penduduk akan kesulitan dalam 

mengakses air bersih yang disebabkan permintaan terhadap air bersih naik sebesar 

1,33 kali (Utami & Handayani, 2017).  

Direktur Pemukiman dan Perumahan Kementerian PPN (Bappenas) 

memperkirakan bahwa Indonesia juga akan mengalami krisis air. Hal ini karena 

melihat ketersediaan air bersih melalui jumlah sungai yang mengalirkan air bersih 

terbatas, sedangkan cadangan air tanah (green water) di Indonesia hanya tersisa di 

dua tempat yakni Papua dan Kalimantan. Indonesia juga diprediksi bahwa akan ada 

321 juta penduduk yang kesulitan mendapatkan air bersih, sebab permintaan air 

bersih naik sebesar 1,33 kali, berbanding terbalik dengan jumlah penduduk yang 

kekurangan air (Rochmi, 2016). 

Di sisi lain, kabar baik datang dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 

2016. BPS mencatat bahwa saat ini Indonesia telah mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan terkait persentase rumah tangga dengan sumber air minum bersih 
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yang layak, yaitu dari 41,39% pada tahun 2012 menjadi 72,55% pada tahun 2015 

(Badan Pusat Statistik, 2016). Namun jika dibandingkan dengan tujuan Sustainable 

Development Goals (SDGs), capain tersebut masih belum mencapai target. Per 2030 

dalam milestone SDGs, setiap negara diharapkan telah mampu mewujudkan 100% 

akses air minum layak untuk penduduknya. Indonesia meletakkan target 

pencapaiannya lebih awal yaitu akhir tahun 2019 sebagaimana amanat Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2016 (Portal Sanitasi 

Indonesia, 2015). Walaupun capaian belum 100%, ini merupakan capaian yang cukup 

baik mengingat permasalahan sanitasi dan air dikategorikan sebagai sektor yang sulit 

untuk mencapai target. Faktor ekonomi, faktor wilayah geografis, dan faktor 

ketersediaan sumber air teridentifikasi sebagai faktor penyebab kesulitan akses air 

bersih tersebut (Rochmi, 2016). 

Berdasarkan data yang diporoleh WHO tahun 2017 menjelaskan bahwa tiap 

tahunnya terdapat 1,7 juta anak yang meninggal yang diakibat pencemaran air. 

Disebutkan bahwa 80% dari penyakit di dunia disebabkan oleh sanitasi yang buruk, 

air yang tercemar dan ketidaktersediaan air. Disebutkan juga bahwa 2,2 juta orang 

meninggal setiap tahunnya karena pnyakit diare dan 10% dari penduduk negara 

berkembang sangat rentan terinfeksi. 

Data  dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 menggambarkan bahwa  

sebanyak 2 - 200 desa yang terdapat di Indonesia mengalami pencemaran air tanah 

yang disebabkan kualitas tanah yang buruk serta sebanyak 16.000 desa sedang 

mengalami kasus pencemaran air. 

Hasil pemeriksaan laboratorium diketahui kandungan mikrobiologis air sumur 

gali di Desa Pangebatan yaitu 34 sampel yang di periksa tidak memenuhi syarat 
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kesehatan sesuai dengan ketentuan Permenkes RI .No: 416/MENKES/PER/IX/1990. 

Hasil analisis menunjukan nilai sig (0,003) < (0,05) sehingga dapat disimpulkan ada 

hubungan jarak sumber pencemar dengan kualitas mikrobiologi air sumur gali di 

Desa Pangebatan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas Tahun 2016 (Lufti 

Intan Risqita & Anwar, 2016). 

Hasil penelitian secara kualitatif menunjukkan bahwa sebagian besar air 

sumur pantek di Kota Makassar keruh, berwarna kekuningan, payau, dan asin dan 

hanya sebagian kecil saja yang masih jernih dan dikonsumsi oleh masyarakat. Secara 

kuantitatif hasil pengukuran konduktivitas menunjukkan bahwa air sumur pantek di 

bagian barat Kota Makassar adalah 1,0 mS sampai 2,1 mS sedangkan konduktivitas 

air sumur pantek di bagian timur adalah 0,1 mS sampai 0,9 mS. Karena itu salinitas 

air sumur di bagian barat lebih besar dari pada salinitas di bagian timur kota 

Makassar. Jadi kualitas air sumur di Kota Makassar bagian timur masih lebih baik 

dibandingkan dengan kualitas air sumur di bagian barat Kota Makassar. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar air sumur pantek di Kota Makassar 

kualitasnya semakin rendah dan hanya sebagian kecil saja yang kualitasnya masih 

baik.(Syahruddin, 2015) 

Menurut data 10 penyakit tertinggi yang terdapat di wilayah puskesmas tanah 

toa didapatkan 31 kasus penyakit diare periode bulan februari-agustus 2019. Air 

sangat penting di dalam mendukung kehidupan manusia, air juga mempunyai potensi 

yang sangat besar jika air tersebut tercemar, dalam menularkan penyakit atau 

metransmisikan berbagai penyakit. Besarnya peranan air dalam penularan penyakit 

adalah disebabkan keadaan air itu sendiri, sangat membantu dan sangat baik untuk 
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kehidupan mikrobiologis. salah satu penyakit yang disebabkan oleh pencemaran air 

yaitu diare. 

Pencemaran air dapat merupakan masalah, regional maupun lingkungan global, 

dan sangat berhubungan dengan pencemaran udara serta penggunaan lahan tanah atau 

daratan. Pada saat udara yang tercemar jatuh ke bumi bersama air hujan, maka air 

tersebut sudah tercemar. Beberapa jenis bahan kimia untuk pupuk dan pestisida pada 

lahan pertanian akan terbawa air ke daerah sekitarnya sehingga mencemari air pada 

permukaan lokasi yang bersangkutan. Pengolahan tanah yang kurang baik akan dapat 

menyebabkan erosi sehingga air permukaan tercemar dengan tanah endapan, dengan 

demikian banyak sekali penyebab terjadinya pencemaran air ini, yang akhirnya akan 

bermuara ke lautan, menyebabkan pencemaran pantai dan laut sekitarnya.(Irianto, 

2015) 

Mayoritas penduduk kawasan adat amatoa yang terletak di Dusun Benteng 

Desa Tanah toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba mendapatkan sumber air 

bersihnya, dari 3 sumur. Di sisi lain, kondisi sumur penampungan tersebut tidak 

memiliki saluran pembuangan air limbah (SPAL) yang kurang baik karena, jarak 

antara sumur dan lokasi peresapan air limbah yang berdekatan dan kurang dari 10 

meter. Berdasarkan permenkes R.I No 32 TAHUN 2017 tentang Standar Baku Mutu 

Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene 

Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua dan Permandian Umum sekian sumur yang 

digunakan masyarakat adat belum memenuhi syarat sumur dan spal yang sehat. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti kualitas air yang 

digunakan oleh masyarakat kawasan adat amatoa yang berada diwilayah dusun 

benteng desa amatoa kecamatan kajang kabupaten Bulukumba ditinjau dari kualitas 
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fisik yaitu (Rasa, bau, warna dan pH) dan kualitas bakteriologis yaitu (Total 

coliform). sehingga dapat diketahui kelayakan air tersebut untuk digunakan 

memenuhi kebutuhan air bersih dan air minum masyarakat adat. Dengan demikian 

pengawasan terhadap kualitas Air bersih dapat lebih ditingkatkan. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasaran uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengetahui 

bagaimana Gambaran kualitas Fisik dan Mikrobiologi air sumur di dusun Benteng, 

desa Tanah toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba.? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

Untuk mengetahui gambaran kualitas Fisik dan Mikrobiologi air sumur di 

dusun Benteng, desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui parameter fisik warna air Sumur di dusun Benteng desa Tanah Toa 

Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba tahun 2019. 

b. Mengetahui parameter fisik bau air sumur di dusun Benteng desa Tanah Toa 

Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba tahun 2019. 

c. Mengetahui parameter fisik rasa air sumur di dusun Benteng desa Tanah Toa 

Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba tahun 2019. 

d. Mengetahui parameter ph air sumur di dusun Benteng desa Tanah Toa 

Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba tahun 2019. 

e. Mengetahui parameter Mikrobiologi dalam hal ini total coliform pada air sumur 

di dusun Benteng desa Tanah Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba 

tahun 2019. 
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D. Manfaat penelitian  

1. Manfaat Ilmiah 

Sebagai bahan informasi untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan 

utamanya dibidang kesehatan lingkungan terkhusus terhadap kualitas air Sumur 

ditinjau dari parameter fisik dan parameter mikrobiologis serta dapat  menjadi bahan 

bacaan bagi peneliti selanjutnya. 

2. Manfaat Institusi 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi  atau 

masukan pada institusi terkait yang berhubungan dengan kualitas air bersih tersebut, 

untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan kualitas air Sumur dalam 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama masyarakat di sekitar lokasi 

penelitian. 

3. Manfaat bagi peneliti 

Sebagai wahana bagi penulis untuk meningkatkan keterampilan serta 

menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti pendidikan selain itu 

penelitian ini merupakan pengalaman berharga dalam upaya menambah wawasan 

ilmu bagi peneliti. 

E. Definisi Operasional  

1. Kualitas Fisik  

Tabel 1.1 
Definisi Operasional Parameter Fisik 

NO Variabel Definisi Operasional Keterangan 
1. Warna Warna air yang baik idealnya harus 

jernih, karna air yang keruh 
mengandung partikel padat yang 
tersuspensi yang dapat berupa zat 
zat yang berbahaya bagi kesehatan. 
1) Memenuhi syarat: Apabila air 

tersebut jernih atau tidak 
berwarna. 

permenkes R.I No 
32 TAHUN 2017 
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2) Tidak memenuhi syarat:Apabila 
tidak sesuai dengan kriteria 
permenkes R.I No 32 TAHUN 
2017 Tentang Standar Baku 
Mutu Kesehatan Lingkungan  
dan Persyaratan Kesehatan Air 
Untuk Keperluan Higiene 
Sanitasi, Kolam Renang, Solus 
Per Aqua dan Permandian 
Umum. 

2. Bau Bau dalam air dapat menunjukan 
kemungkinan adanya organisme 
penghasil bau dan senyawa asing 
yang mengganggu kesehatan. 
1) Memenuhi syarat: Apabila air 

tersebut tidak menimbulkan bau. 
2) Tidak memenuhi syarat : Apabia

 jika tidak sesuai dengan kriteria 
permenkes R.I No 32 TAHUN 
2017 Tentang Standar Baku 
Mutu Kesehatan Lingkungan 
dan Persyaratan Kesehatan Air 
Untuk Keperluan Higiene 
Sanitasi, Kolam Renang, Solus 
Per Aqua dan Permandian 
Umum. 

permenkes R.I No 
32 TAHUN 2017. 

3. Rasa Rasa air yang baik idelnya tidak 
tawar atau berasa dapat menunjukan 
kehadiran berbagai zat yang dapat 
membahayakan kesehatan. Rasa 
logam atau amis, rasa pahit, asin 
dan sebagainya. 
1) Memenuhi syarat: Apabila air 

yang diambil tidak berasa atau 
airnya tawar 

2) Tidak memenuhi syarat: Apabila 
tidak sesuai dengan kriteria 
permenkes R.I No 32 TAHUN 
2017 Tentang Standar Baku 
Mutu Kesehatan Lingkungan 
dan Persyaratan Kesehatan Air 
Untuk Keperluan Higiene 
Sanitasi, Kolam Renang, Solus 
Per Aqua dan Permandian 
Umum. 

permenkes R.I No 
32 TAHUN 2017. 
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4.  pH pH Netral, derajat keasaman air 
minum harus netral. Tidak boleh 
bersifat asam atau basa. Air murni 
mempunyai pH 7, apabila pH 
dibawah 7 berarti bersifat asam, 
sedangkan diatas 7 bersifat basa. 
Tidak memenuhi syarat Apabila 
tidak sesuai dengan kriteria 
permenkes R.I No 32 TAHUN 2017 
Tentang Standar Baku Mutu 
Kesehatan Lingkungan dan 
Persyaratan Kesehatan Air Untuk 
Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam 
Renang, Solus Per Aqua dan 
Permandian Umum. 

permenkes R.I No 
32 TAHUN 2017. 

 
 

2. Parameter Mikrobiologi 
 

Tabel 1.2 
Definisi Operasional Parameter Mikrobiologi 

NO Variabel Definisi Operasional Keterangan 
1 Totan 

Coliform 
Total coliform adalah jumlah 
keseluruhan kuman atau bakteri 
jenis coliform yang terdapat pada 
air bersih.  

1. Memenuhi syarat: Apabila 
jumlah atau total coliform yang 
terdapat pada air adalah kurang 
atau sama dengan 50 CFU/100 
ml 

2. Tidak memenuhi syarat: Apabila 
tidak sesuai dengan kriteria 
permenkes R.I No 32 
TAHUN 2017 Tentang Standar 
Baku Mutu Kesehatan 
Lingkungan dan Persyaratan 
Kesehatan Air Untuk Keperluan 
Higiene Sanitasi, Kolam Renang, 
Solus Per Aqua dan Permandian 
Umum. 

permenkes R.I No 
32 TAHUN 2017. 
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F. Kajian Pustaka 

No. Judul 
Nama Peneliti 

(Tahun) 
Variabel Desain 

Populasi dan 
Sampel 

Penelitian 
Hasil 

1.  Analisis 
Kualitas Air 
Tanah Dangkal 
untuk Keperlua
n Air Minum di 
Desa Pematang 

Dina Ameilia 
2018 

Variabel dalam 
penelitian ini 
adalah warna, 
bau, rasa, zat 
padat 
tersuspensi, 
kekeruhan, 
suhu, dan pH 
dan kandungan 
kimia yang 
terlarut dalam 
air, besi, 
kesadahan, 
khlorida, dan 
sulfat 

Metode yang 
digunakan dalam 
penelitian ini 
adalah penelitian 
deskriptif 
eksploratif 

Teknik 
pengambilan 
sampel 
menggunaka
n purposive 
sampling.(A
meilia, 2018) 

Hasil penelitian  
menunjukkan bahwa air 
tanahdangkal yang 
digunakan ditinjau dari 
sifat fisiknya sebagian 
memenuhi syarat karena 
kondisi air terlihat bening
, tidakber warna, tidak 
berbau, tidak berasa, dan 
berada pada suhu normal. 
Sifat kimia air tanah 
dangkal juga memenuhi 
syarat karena kandungan 
besi (Fe), kesadahan 
(CaCO3), klorida (Cl), 
Sulfat (SO4), dan zat 
padat tersuspensi berada 
di bawah ambang batas 
maksimum, hanya 
parameter kimia jenis pH 
menunjukkan angka 
rendah pada semua 
sampel.  
  

2. Hubungan 
Kualitas 

Rajid Fariz 
Rasako 

Varaiebel bebas 
yang teliti 

Jenis penelitian ini 
adalah explanatory 

Teknik  
pengambilan 

Berdasarkaniiiipenelitian 
yangiiiitelah 
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Bakteriologis 
Air Sumur Gali 
Dengan 
Kejadian Diare   
Di Kelurahan 
Waihaong Kota 
Ambon 

2018 adalah kualitas 
bakteriologi air 
sumur gali. 
Variabel 
terikatnya 
adalah kejadian 
diare,sedangkan 
variabel 
penganggu 
adalah jarak 
septic tank, 
konstruksi  
sumur gali, dan 
kedalaman 
sumur gali 

research dengan 
desain iCross 
sectional 

sampel 
menggunaka
n  metode 
exhaustive 
 sampling  
yaitu metode 
dimana 
mengambil 
seluruh 
populasi 
sebagai 
sampel, 
karena jika 
tidak 
mengambil 
semuanya 
menimbulkan 
persepsi 
diskriminasi.(
Rajid Faris 
Rasoko, 
2018) 

dilakukaniiidapat 
disimpulkanibahwa ada 
hubunganiiiantara 
jarakiiiiseptic tank 
denganiiikualitas 
bakteriologisiiairiisumur 
galiidi Kelurahan 
iWaihaong Kota Ambon. 
Nilai p = 0,004 ; RP = 
1,933 ; 95% CI = 0,964 – 
3,878.Adaiiihubungan 
antara Konstruksi sumur 
galiidengan kualitas 
ibakteriologis airiiisumur 
galiiiidi KelurahaniiiWai
haong Kota Ambon. 
Nilai p = 0,008 ; RP = 
1,738 ; 95% CI = 0,965 
– 3,130.Tidakiiiada 
hubunganiiiantara 
Kedalamanisumur galiiii
denganikualitas 
bakteriologisiiair 
sumuriigali diiKelurahan 
WaihaongiiKota Ambon. 
Nilai p = 0,298 ; 
RP = 1,217 ; 95% CI = 
1,024 – 
1,447.Adaihubungani 
antaraikualitas 
bakteriologisiair sumuriii
igali dengan kejadian 
idiare diiiiKelurahanii 
iWaihaong Kota Ambon.
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iiiiNilai p = 0,002 ; RP = 
0,212 ; 
95% CI = 0,110 – 0,409. 

3. Gambaran 
Kualitas 
Bakteriologi Air 
Sumur Gali Di 
Wilayah Kerja 
Puskesmas 
Pengasih I 
Kabupaten 
Kulon Progo 

Alya Nida 
Tahera 
Mahardika 
2018 

Penelitian 
dilakukan 
dengan 
melakukan 
pengukuran 
jarak sumur gali 
dengan sumber 
pencemar dan 
pengukuran 
kualitas 
bakteriologis air 
sumur gali. 
Jarak sumber 
pencemar yang 
diukur pada 
penelitianini 
yaitu septic 
tank, saluran 
pembuangan air 
limbah (SPAL), 
dan sumber 
pencemar lain 
(kandang ternak 
atau tempat 
penimbunan 
sampah). 

Metode yang 
dilakukan dalam 
penelitian ini yaitu 
metode cross 
sectional dimana 
observasi 
dilakukan pada satu 
saat tertentu 

Teknik 
pengambilan 
sampel yang 
digunakan 
yaitu 
purposive 
sampling. 
Sampel pada 
penelitian ini 
yaitu sumur 
gali yang 
terdapat di 
wilayah kerja 
Puskesmas 
Pengasih 1 
Kabupaten 
Kulon Progo 
yaitu  
sebanyak 42 
sumur (Alya 
Nida Tahera 
Mahardika, 
Mursid 
Rahardjo, 
2018) 

Kualitas bakteriologis air 
sumur gali yang melebihi 
baku mutudapat disebab 
kan oleh lokasi sumur 
gali yang berdekatan 
dengan sumber 
permukaan (septic tank, 
SPAL, dan kandang 
ternak atau timbunan 
sampah). Sumur yang 
memiliki jarak yang 
buruk dengan  
keseluruhan sumber 
pencemar sebesar 92,9%. 
Jarak dengan septic tank  
yang tidak memenuhi 
syarat sebesar 47,6%, 
jarak dengan SPAL yang 
tidak memenuhi syarat 
sebesar 76,2% dan jarak 
dengan sumber pencemar 
lain yang tidak 
memenuhi syarat sebesar 
76,2% 

4. Analisis 
Bakteriologi Air 
dan Kondisi 
Fisik Sumur 
Gali Disekitar 

Christina R. 
Marpaung 
2018 

Variabel dalam 
penelitian ini 
adalah 
bakteriologi air 
dan kondisi fisik 

Jenis penelitian ini 
adalah Deskriptif 

Jumlah 
sumur gali 
yang 
diperiksa 
berjumlah 12 

Terdapat 4 Sumur gali 
yang memenuhi syarat 
dan 8 lainnya tidak 
memenuhi syarat dari 
aspek total koliform air. 
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Lokasi TPA 
Sumompo 
Kecamatan 
TumintingKota 
Manado 

sumur gali di 
sekitar lokasi 
TPA sumompo 
kecamatan 
tuminting kota  
Manado 

sumur.(Marp
aung, 
Sondakh, & 
Joseph, 2018) 

Dari hasil penelitian ini 
disimpulkan bahwa 
seluruh sumur tidak 
memenuhi syarat 
kesehatan berdasarkan 
aspek kondisi fisik sumur 
gali. 

5.  Parameter Fisik 
dan Jumlah  
Perkiraan 
Terdekat 
Coliform Air 
 Danau Buyan 
Desa Pancasari 
Kecamatan 
Sukasada 
Buleleng 

N.L.P.M. 
Widiyanti 
2017 

Total Coliform 
dan E. Coli 

Jenis penelitian 
ini adalah penelitia
n deskriptif 

Seluruh 
perairan di 
danau Buyan 
desa 
Pancasari 
Sukasada 
Buleleng. 
Objek 
penelitian 
adalah 250 
mL sampel 
air Danau 
Buyan yang 
diambil di 10 
stasiun 
pengambilan 
sampel 
air.(Widiyant
i, 2016) 

Hasil penelitian 
menunjukkan parameter 
fisik air danau Buyan 
yang terukur pada saat 
penelitian : pH terendah 
dan kecerahan tidak 
memenuhi baku mutu 
air. Sedangkan parameter 
pH tertinggi, salinitas 
dan suhu memenuhi baku 
mutu air. JumLah total 
bakteri coliform pada air 
danau Buyan  
berdasarkan metode 
Most Probable Number 
berkisar antara 20 – 
>1100 

6.  Kajian Kualitas 
Air dan 
Penggunaan 
Sumur Gali 
Oleh 
Masyarakat 
Disekitar 
Sungai Kaliyasa 

Endar Budi 
Sasongko 
2014 

Parameter 
kualitas air 
dibatasi pada 
parameter utama 
kualitas air 
bersih yang 
terkait dengan 
sumber  

Metode yang 
digunakan pada 
penelitian ini 
adalah metode 
survei 

Sampel air 
sumur 
galiditentuka
n dengan 
stratified 
sampling, 
yaitu dalam 
strata jarak 

Hasil penelitian 
menunjukkan semua air 
sumur gali tidak berbau, 
TDS, mangan, dan pH 
memenuhi baku mutu, 
sedangkan warna, besi, 
klorida, dan total 
coliform tidak memenuhi 
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Kabupaten 
Cilacap 

pencemar di 
Sungai Kaliyasa 
yaitu bau, TDS, 
warna, besi, 
klorida, mangan, 
pH, dan total 
coliform. 
Kualitas air 
sumur 

sumur gali 
dengan 
Sungai 
Kaliyasa 
dalam 6 
tingkatan 
jarak yaitu 90 
m, 100 m, 
120 m, 150 
m, 180 m, 
dan 210 m. 
Tiap strata 
diambil 1 
sumur(Sason
gko, 
Widyastuti, 
& Priyono, 
2014) 

baku mutu. Perilaku 
masyarakat secara umum 
tidak baik. Perilaku 
masyarakat secara 
signifikan berhubungan 
dengan kualitas air sumur 
gali di sekitar Sungai 
Kaliyasa. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A.  Tinjauan Tentang Air 

1. Pengertian Air 

Air merupakan kebutuhan esensial kedua setelah udara untuk keperluan 

hidup. Manusia hanya bisa bertahan hidup selama kurang tiga hari tanpa air, dari 

jumlah air yang sangat besar di alam ini, hanya sebagian kecil saja yang 

dipergunakan untuk kebutuhan manusia dan terbatas pada proporsi tersedianya 

maupun diperolehnya air. Air mempunyai tiga bentuk fisik yang berbeda-beda. 

Ketiga bentuk fisik tersebut adalah padat, cair dan uap. Air dalam bentuk padat 

adalah es dan yang berbentuk cair adalah air biasa sedangkan air yang berbentuk 

uap adalah awan, embun. Air terdiri dari unsur kimia yaitu ion hidrogen dan ion 

oksigen. Unsur-unsur inilah yang kemuadian membentuk H2O (air). Unsur -unsur 

H dan O adalah merupakan unsur yang paling banyak dijumpai di atas 

permukaan bumi (Rahma, 2013). 

Air menjadi sumber kehidupan paling penting. Hakikatnya lembut, namun 

kekuatan yang dikandungnya luar biasa. Air yang diam disebuah telaga bisa 

menghanyutkan. Air menyatukan berbagai bahan bangunan dari unsur keras 

sehingga membentuk dinding yang kokoh. Air laut bisa berubah menjadi tsunami 

dahsyat yang mampu meluluhlantakkan sebuah kota seperti di Aceh Darussalam. 

Air juga menjadi faktor kunci kehidupan mahluk lain seperti hewan dan 

tumbuhan. Air juga dapat berfungsi sebagai sarana pengobatan yaitu air yang 

higienis, air suci dan bersih dari kuman dan najis.(SolemanRiau, 2011) 

Air merupakan cairan tak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa dengan 

rumus molekul H2O dan bersifat polar sehingga merupakan pelarut yang baik 

untuk bermacam-macam zat, molekul air terikat oleh ikatan hidrogen satu sama 
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lain, pada kondisi standar yaitu pada tekanan 100 kPa atau 1 bar mempunyai titik 

beku 273,15 K setara 0 oC dan titik didih 373,15 K atau setara dengan 100 oC. 

Air memiliki rumus kimia H2O. Dalam bentuk ion molekul air dapat 

dideskripsikan sebagai sebuah ion hidrogen (H+ ) yang berikatan dengan sebuah 

ion hidroksida (OH―). Air tersusun oleh molekul-molekul triatomik sederhana 

yaitu H2O tetapi tingkah laku air sangat kompleks, dan beberapa hal agak unik. 

Sifat unik air muncul terutama muncul dari struktur molekuler dan resultante 

gaya-gaya inter molekulnya.(SolemanRiau, 2011) 

2. Karakteristik Air 

Air menutupi hampir 71% permukaan bumi dengan sebagian besar 

terdapat di laut dan pada lapisan-lapisan es di kutub, serta sisanya terdapat pada 

awan, hujan, sungai, muka air tawar, dan uap air. Air dalam obyek-obyek tersebut 

bergerak mengikuti suatu siklus air, yaitu: melalui penguapan, hujan, dan aliran 

air di atas permukaan tanah(runoff, meliputi mata air, sungai)menuju laut.   Badan 

air terbesar terdapat di laut sebesar 97% dan 3% sisanya adalah air tawar yang 

digunakan sebagai penunjang  kehidupan  sehingga  air  bersih  menjadi  

kebutuhan  dasar  manusia. . (Wicaksono, 2019)  

Berdasarkan pendapat para ahli (seperti Dugan, 1972; Hutchinson, 1975; 

Miller, 1992) yang dikutip oleh Effendi (2003) dalam penelitian Sumakul (2019) 

sifat-sifat khas dari air adalah: (Sumakul, 2019) 

a. Pada kisaran suhu yang sesuai bagi kehidupan yakni 0 ºC (32 ºF)-100 ºC, air 

berwujud cair. Suhu 0 ºC merupakan titik beku (freezing point) dan suhu 100 

ºC merupakan titik didih (boiling point) air. Tanpa sifat tersebut, air yang 

terdapat di dalam jaringan tubuh makhluk hidup maupun air yang terdapat di 

laut, sungai, danau, dan badan air yang lain akan berada dalam bentuk gas atau 
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padatan, sehingga tidak akan terdapat kehidupan di muka bumi ini, karena 

sekitar 60 % - 90 % bagian sel makhluk hidup adalah air. 

b. Perubahan suhu air berlangsung lambat sehingga air memiliki sifat sebagai 

penyimpan panas yang sangat baik. Sifat ini memungkinkan air tidak menjadi 

panas ataupun dingin dalam seketika. Perubahan suhu air yang lambat 

mencegah terjadinya stress pada makhluk hidup karena adanya perubahan suhu 

yang mendadak dan memelihara suhu bumi agar sesuai bagi makhluk hidup. 

Sifat ini juga menyebabkan air sangat baik digunakan sebagai pendingin mesin.  

c. Air memerlukan panas yang tinggi dalam proses penguapan. Penguapan 

(evaporasi) adalah proses perubahan air menjadi uap air. Proses ini 

memerlukan energi panas dalam jumlah yang besar. Sebaliknya, proses 

perubahan uap air menjadi cairan (kondensasi) melepaskan energi panas yang 

besar. Pelepasan energi ini merupakan salah satu penyebab mengapa kita 

merasa sejuk pada saat berkeringat. Sifat ini juga merupakan salah satu faktor 

utama yang menyebabkan terjadinya penyebaran panas secara baik di bumi. 

d. Air merupakan pelarut yang baik. Air mampu melarutkan berbagai jenis 

senyawa kimia. Air hujan mengandung senyawa kimia dalam jumlah yang 

sangat sedikit, sedangkan air laut dapat mengandung senyawa kimia hingga 

35.000 mg/l. Sifat ini memungkinkan unsur hara (nutrien) terlarut diangkut ke 

seluruh jaringan tubuh makhluk hidup dan memungkinkan bahan-bahan toksik 

yang masuk ke dalam jaringan tubuh makhluk hidup dilarutkan untuk 

dikeluarkan kembali. Sifat ini jugamemungkinkan air digunakan sebagai 

pencuci yang baik dan pengencer bahan pencemar (polutan) yang masuk ke 

badan air. 

e. Air memiliki tegangan permukaan yang tinggi. Suatu cairan dikatakan 

memiliki tegangan permukaan yang tinggi jika tekanan antar-molekul cairan 
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tersebut tinggi. Tegangan permukaan yang tinggi menyebabkan air memiliki 

sifat membasahi suatu bahan secara baik (higher wetting ability). Tegangan 

permukaan yang tinggi juga memungkinkan terjadinya sistem kapiler, yaitu 

kemampuan untuk bergerak dalam pipa kapiler (pipa dengan lubang yang 

kecil). Dengan adanya sistem kapiler dan sifat sebagai pelarut yang baik, air 

dapat membawa nutrien dari dalam tanah ke jaringan tumbuhan (akar, batang, 

dan daun). Adanya tegangan permukaan memungkinkan beberapa organisme, 

misalnya jenis-jenis insekta, dapat merayap di permukaan air.  

f. Air merupakan satu-satunya senyawa yang merenggang ketika membeku. Pada 

saat membeku, air merenggang sehingga es memiliki nilai densitas 

(massa/volume) yang lebih rendah daripada air. Dengan demikian, es akan 

mengapung di air. Sifat ini mengakibatkan danau-danau di daerah yang 

beriklim dingin hanya membeku pada bagian permukaan (bagian dibawah 

permukaan masih berupa cairan) sehingga kehidupan organisme akuatik tetap 

berlangsung. Sifat ini juga dapat mengakibatkan pecahnya pipa air pada saat air 

di dalam pipa membeku. Densitas (berat jenis) air maksimum sebesar 1 g/cm3 

terjadi pada suhu 3,95 ºC. Pada suhu lebih besar maupun lebih kecil dari 3,95 

ºC, densitas air lebih kecil dari satu. 

3. Siklus Hidrologi 

Siklus hidrologi merupakan gerakan air di permukaan bumi. Proses 

berlangsungnya siklus hidrologi yaitu, perjalanan air dari permukaan laut ke 

atmosfer kemudian ke permukaan tanah dan kembali lagi ke laut yang tidak akan 

pernah berhenti. Sebagian air hujan yang tiba di permukaan tanah akan masuk ke 

dalam tanah (infiltrasi). Bagian lain yang merupakan kelebihan akan mengisi 

lekuk – lekuk permukaan tanah, kemudian mengalir ke daerah daerah yang 

rendah, masuk ke sungai – sungai dan akhirnya ke laut. Dalam perjalanan ke laut 
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sebagian akan menguap dan kembali ke udara (Asdak, 2010). Dalam penelitian 

(Fitrah, 2018) 

Konsep-konsep air sangat penting dalam hidronomika terutama dalam 

kaitannya dengan analisis air. Berdasarkan konsep-konsep hidrologi dapat disidik 

tingkat ketersediaan air dan kondisi keairan di suatu lokasi. Anwar daud (2005) 

dalam (Sumakul, 2019). 

Ikatan hidrogen antar moleku-moleku air sangat penting bagi kehidupan di 

planet bumi ini. Tanpa ikatan hidrogen, air akan mencair sekitar pada suhu -

100oC. Dan mendidih pada -90oC. Ikatan hidrogen mengakibatkan sifat keanehan 

(abnormal) yang sangat jarang ditemui yaitu fasa cair lebih rapat dari pada fasa 

padatnya; bagi hampir semua senyawa, molekul-molekul terkemas lebih rapat 

pada fasa padatannya dari pada pada fasa cairnya, sehingga padatan 

mempunyaikerapatan (densitas) lebih besar dan konsekuensinya pdatan akan 

mengendap kearah dasar ketika mulai mengkristal dari fasa cairnya. Andai kata 

hal ini terjadi pada air baik di laut, danau maupun sungai di dunia ini, maka ketika 

temperatur turun dibawah titik beku air, air akan membeku mulai dari bawah, dan 

akibatnya semua mahluk/ organisme di dalam air tidak akan tahan hidup dalam 

lingkungan demikian ini. Untungnya kerapatan es lebih kecil daripada cairnnya, 

sehingga lapisan es yang senantiasa berada di atas permukaan justru menjada air 

di bawahnya tetap dalam fasa cair.(SolemanRiau, 2011) 

Air jumlahnya relatif konstan, tetapi air tidak diam, melainkan bersirkulasi 

akibat pengaruh cuaca, sehingga terjadi suatu siklus yang disebut siklus 

hidrologis. Siklus ini penting, karena ialah yang mensuplay daerah daratan dengan 

air. Air menguap akibat panasnya matahari. Penguapan terjadi pada air 

permukaan, air yang berada di dalam lapisan tanah bagian atas (evaporasi), air 

yang ada di dalam tumbuhan (transpirasi), hewan dan manusia (transpirasi, 
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respirasi). Uap air memasuki atmosfir di dalam atmosfir uap ini akan menjadi 

awan dan dalam kondisi cuaca tertentu dapat mendingin dan berubah menjadi 

tetesan-tetesan air dan jatuh kembali ke permukaan bumi sebagai hujan 

(presipitasi) dalam Al-Quran disebut maaus samaa. Hal ini disebutkandalam 

firman Allah dalam Q.S. Al-Anfal/ 8: 11 

 ُ ِ مَاءٓٗ لز مَاءِٓ  نَِ ٱلسَّ مز لُِ عَلَيۡكُم  ِنۡهُ وَيُنَز مَنةَٗ مز
َ
أ يكُمُ ٱلنُّعَاسَ  ِ ِرَكُم بهِۦِ وَيذُۡهبَِ عَنكُمۡ  إذِۡ يُغَشز طَهز

قدَۡامَ  
َ
َٰ قُلُوبكُِمۡ وَيُثَبزتَِ بهِِ ٱلۡۡ بطَِ عََلَ يۡطََٰنِ وَليََِۡ  ١١رجِۡزَ ٱلشَّ

Terjemahnya:  

“(Ingatlah), ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu 
penenteraman daripada-Nya, dan Allah menurunkan kepadamu 
hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan 
menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan dan untuk 
menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak 
kaki(mu)”(Departemen Agama RI, 2010). 

Ayat ini menjelaskan karunia Allah yang diberikan kepada pejuang-pejuang 

Mukmin saat mereka mendapatkan ketenangan jiwa berupa rasa kantuk yang 

menyebabkan mereka dapat beristirahat dengan baik, dan diturunkannya hujan 

sehingga mereka dapat bersuci dan mandi. Tanah berpasir pun menjadi padat dan 

kesat oleh siraman air hujan sehingga dapat mengokohkan pasukan yang 

menginjakkan kaki mereka di atasnya. Karena, seperti diketahui, pasir-pasir halus 

dan kering akan cepat mendatangkan lelah pasukan di samping menjadi kendala 

yang menghalangi kecepatan gerak (Tafsir Al-Misbah). 

Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah diatas menguraikan 

nikmat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta’ala. Allah menurunkan hujan 

dari langit sehingga dapat dipakai untuk bersuci misalnya digunakan untuk 

berwudhu atau mandi wajib dan sunnah. Yang dapat menghilangkan hadats besar 

atau gangguan setan yang menanamkan keraguan dan pesimisme(Rahma, 2013). 

Selain itu, disebutkan pula dalam firman Allah dalam Q.S. An- Nahl/ 16: 10 

ابٞ وَمِنۡهُ شَجَرٞ فِيهِ تسُِيمُونَ  هُ  ِنۡهُ شَََ ۖٗ لَّكُم مز مَاءِٓ مَاءٓٗ نزَلَ منَِ ٱلسَّ
َ
ِيٓ أ  ١٠وَ ٱلََّّ
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Terjemahnya: 

 “Dialah yang menurunkan hujan dari langit sebahagian daripadanya 
untuk minuman kamu dan sebahagian lagi menyebabkan tumbuhnya 
pokok- pokok (tumbuh-tumbuhan) untuk kamu melepaskan binatang-
binatang ternak makan padanya”(Departemen Agama RI, 2010). 

Dialah yang menurunkan air dari langit untuk kalian. Sebagian untuk 

diminum dan sebagian yang lain untuk menyuburkan tumbuh-tumbuhan. Di 

tempat tumbuh-tumbuhan itulah kalian menggembalakan hewan ternak kalian 

agar dapat menjadikannya makanan dan memberi kalian susu, daging dan bulu 

(Tafsir Al-Misbah). 

Ayat diatas mengingatkan kepada manusia agar mereka mensyukuri nikmat 

Allah dan memanfaatkan dengan baik anugerah-Nya bahwa Dialah Maha Kuasa 

yang telah menurunkan hujan untuk dimanfaatkan. Sebagiannya menjadi 

minuman yang segar dan sebagian lainnya menyuburkan tumbuh-tumbuhan serta 

menggembalakan ternak sehingga binatang itu dapat makan dan pada gilirannya 

menghasilkan susu dan daging (Rahma, 2013). 

Berdasarkandinamika siklus hidrologi salah satu sumber airutama adalah 

hujan. Secara alami hujan terjadi dariproses kondensasi uap air di udara 

yangselanjutnya membentuk suatu awan. Bila kondisifisis baik di dalam maupun 

diluar awan mendukung, maka proses hujan akan berlangsung. Oleh karenaitu 

sifat dan kondisi suatu hujan atau musim hujansangat tergantung sekali pada kon-

disi cuaca/iklimyang terladi.Ketersediaan air secara  alami dalam skalaglobal 

adalah tetap, hanya terjadi, variasi baikterhadap ruang maupun waktu pada skala 

regional. (Mulyono, 2014) 
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 Sumber:qomaruna.com/daur-air 

Gambar 2.1 Siklus Hidrologi 

Istilah dalam hidrologi menurut Anwar Daud (2007) dalam Penelian yang 

dilakukan oleh. (Sumakul, 2019) 

a. Matahari adalah kumpulan atom yang memancarkan sinar.  

b. Awan adalah kumpulan titik air di atmosfir. 

c. Hujan adalah dimana mencairnya kumpulan titik-titik air dan jatuh ke 

permukaan bumi. 

d. Prepicitation adalah proses menguapnya air dari tanaman. 

e. Transpiration adalah proses menguapnya air dari tanaman. 

f. Perculation adalah masuknya air ke dalam lapisan tanah sampai menembus 

lapisan yang kedap air. 

g. From stream adalah aliran air di permukaan bumi dari daratan ke sungai 

kemudian akhirnya ke laut. 

h. Evaporation adalah proses menguapnya air dari daratan dan menuju atmosfer 

bumi. 



25 
 

 

 

i. Infiltration atau perculation adalah proses masuknya air ke dalm tanah yang 

menyusup melalui pori-pori tanah. 

j. Ocean adalah tempat berkumpulnya air di permukaan bumi. 

k. Ground water adalaha air tanah dalam yang tersimpan di dalam tanah atau 

diantara lapisan-lapisan tanah. 

4. Sumber-Sumber Air 

a. Air Laut 

Air laut merupakan campuran dari 96,5% air murni dan 3,5% material 

lainnya seperti garam, gas-gas terlarut, bahan-bahan organik dan partikel-

partikel tak terlarut. Air laut memang berasa asin karena memiliki kadar garam 

rata-rata 3,5%. Kandungan garam di setiap laut berbeda kandungannya. Air laut 

memiliki kadar garam karena bumi dipenuhi dengan garam mineral yang 

terdapat di dalam batu-batuan dan tanah. Contohnya natrium, kalium, kalsium, 

dan lain-lain.(Prastuti, 2017) 

b. Air Angkasa (hujan) 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dalam penelitian 

(Sholihah, 2020) hujan ialah titiktitik air yang berjatuhan dari udara karena 

proses pendinginan. Sedangkan hujan menurut ensiklopedia adalah sebuah 

presipitasi berwujud cairan, berbeda dengan presipitasi non-cair seperti salju, 

batu es dan slit. Hujan ialah peristiwa sampainya air dalam bentuk cair maupun 

padat yang dicurahkan dari atmosfer ke permukaan bumi. Garis pada peta yang 

menghubungkan tempat-tempat yang memiliki curah hujan yang sama disebut 

isohyet. 

Hujan adalah anugerah dan karunia dari Tuhan, sebagaimana yang telah 

diungkapkan di dalam al-Qur‟an. Karunia tersebut tidak lain diperuntukkan bagi 

manusia di bumi. Manusia diperintahkan Allah untuk berpikir dan menghayati 
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ciptaan-Nya. Sebagaimana proses terbentuknya hujan yang baru diketahui oleh 

manusia setelah ditemukan alat dan teknologi moderen. (Sholihah, 2020) 

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Q.S. Az-Zumar/ 39: 21 

 َ نَّ ٱللََّّ
َ
لمَۡ ترََ أ

َ
ۡتلَفًِا أ رۡضِ ثُمَّ يُُۡرِجُ بهِۦِ زَرعۡٗٗ مُُّّ

َ
مَاءِٓ مَاءٓٗ فَسَلكََهُۥ ينَََٰبيِعَ فِِ ٱلۡۡ نزَلَ منَِ ٱلسَّ

َ
َٰنهُُۥ   أ لوَۡ

َ
أ

لۡبََٰبِ  
َ
وْلِِ ٱلۡۡ

ُ
َٰلكَِ لََّكِۡرَىَٰ لِۡ ا ثُمَّ يََۡعَلهُُۥ حُطََٰمًاۚ إنَِّ فِِ ذَ َٰهُ مُصۡفَرزٗ ى  ٢١ثُمَّ يهَِيجُ فَتَََ

Terjemahnya:  

“Apakah kamu tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah 
menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber- 
sumber air di bumi kemudian ditumbuhkan-Nya dengan air itu 
tanam- tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu menjadi 
kering lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian 
dijadikan-Nya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang 
mempunyai akal”(Departemen Agama RI, 2010). 

Tidak tahukah kamu, wahai orang yang menerima seruan agama, bahwa 

Allah menurunkan air dari langit lalu mengalirkannya dalam bentuk mata air di 

dalam perut bumi. Dia kemudian menumbuhkan tanaman pertanian yang 

bentuknya sangat beragam lalu menjadi kering dan kuning setelah sebelumnya 

hijau. Setelah itu, Dia menjadikannya terpecah berpeking-keping. Sungguh, dalam 

proses perpindahan dari satu kondisi ke kondisi yang lain itu, terdapat peringatan 

bagi orang-orang yang memiliki akal yang cemerlang (Tafsir Al-Misbah). 

Ayat diatas menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahuwa Ta’ala. 

Allah menurunkan hujan dari langit dan mengalirkannya ke tanah, menjadikannya 

mata air di bumi serta menumbuhkan tanaman- tanaman yang bermacam-macam 

jenis, rasa, bentuk, dan warnanya walaupun air yang menumbuhkannya sama, 

kemudian menyegarkaan yang sebelumnya layu berdera-derai (Rahma, 2013). 

c. Air permukaan  

Mata air merupakan air tanah yang keluar dengan sendirinya kepermukaan 

tanah. Mata air yang berasal dari dalam tanah hampir tidak terpengaruh oleh 

musim dan kualitasnya sama dengan air tanah dalam. Berdasarkan keluarnya mata 
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air dari dalam tanah, dapat dibedakan menjadi: mata air rembesan, yaitu mata air 

yang keluar dari lereng-lereng dan mata air umbul, yaitu mata air keluar dari suatu 

daratan (Agustiningsih dkk, 2012). dalam(Umaya, 2017) 

Sumber-sumber air permukaan, antara lain sungai, selokan, rawa, parit, 

bendungan, danau, laut, dan air terjun. Air terjun dapat dipakai untuk sumber air 

di kota-kota besar karena air tersebut pada dasarnya sudah dibendung oleh alam 

dan jatuh secara gravitasi. Air ini tidak tercemar sehingga tidak membutuhkan 

purifikasi bakteri. 

Upaya konservasi ekosistem mata air sangat diperlukan untuk menjamin 

keberlanjutan pendayagunaan mata air serta mencegah dan menanggulangi 

dampak negatif yang ditimbulkan akibat kegiatan eksploitasi mata air. Dengan 

pemanfaatan secara bijaksana diharapkan ketersediaan debit mata air maupun 

kualitasnya dapat terjamin, baik untuk masa kini maupun untuk masa mendatang. 

Setiap pemegang izin pengambilan mata air wajib melaksanakan konservasi mata 

air sesuai dengan fungsi kawasan yang ditetapkan sesuai tata ruang wilayah yang 

bersangkutan. (Sulistyorini, Edwin, & Arung, 2017) 

Air permukaan adalah bagian dari air hujan yang tidak mengalami infiltrasi 

(peresapan) atau air hujan yang mengalami peresapan dan muncul kembali ke 

permukaan bumi. Air permukaan dapat dibagi menjadi beberapa macam yaitu 

limpasan, sungai, danau, dan rawa. Salah satu jenis air permukaan yaitu sungai 

sebagai sumber air yang penting dan banyak dimanfaatkan, sepanjang 

keberadaannya cukup dalam jumlah dan kualitas untuk berbagai keperluan seperti 

rumah tangga, irigasi, industri, aktivitas perdesaan dan perkotaan serta kehidupan 

organisme lainnya dalam suatu ekosistem. Teori (Çinar & Merdun, 2009).Dalam 

penelitian (Poedjiastoeti, Hermin, 2017) 
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Menurut (Sutrisno, 2006) dalam penelitian (Sumakul, 2019) Air permukaaan 

terbagi atas dua macam yakni 

1) Air Sungai  

Dalam penggunaannya sebagai air minum, haruslah mengalami suatu 

pengolahan yang sempurna, mengingat bahwa air sungai ini mempunyai derajat 

pengotoran yang tinggi sekali. Debit yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan 

akan air minum pada umumnya dapat mencukupi. 

2) Air Rawa/Danau  

Kebanyakan air rawa berwarna, hal ini disebabkan karenaadanya zat organik 

yang telah membususk. Dengan adanya zat tersebut maka kadar Fe dan Mn akan 

tinggi pula dan dalam keadaan O2 yang kurang (anaerob), maka unsur Fe dan Mn 

ini akan larut.  Jadi, untuk pengambilan air sebaiknya pada kedalaman tertentu di 

tengah-tengah agar endapan-endapan Fe dan Mn tidak terbawa, demikian pula 

dengan lumut yang ada pada permukaan rawa/telaga. (Sumakul, 2019) 

d. Air Tanah  

Air tanah merupakan semua air yang terdapat pada lapisan tanah (aquifer) 

dibawah permukaan tanah. Peran air tanah termasuk yang muncul di permukaan 

adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok hajat hidup orang banyak seperti air 

minum rumah tangga, industri, pertambangan, perkotaan dan lain-lain. Didalam 

atau dibawah air berwujud sebagai air tanah yang volumenya sekitar 8,3 juta km2 

(0,6%) yang tersimpan di dalam tanah termasuk sumur-sumur. Teori Menurut 

Anwar Daud (2005) dalam Penelian yang dilakukan oleh. (Sumakul, 2019) 

Air tanah merupakan sebagian air hujan yang mencapai permukaan bumi 

dan menyerap ke dalam lapisan tanah dan menjadi air tanah. Sebelum mencapai 

lapisan air tanah, akan menembus beberapa lapisan tanah dan menyebabkan 

terjadinya kesadahan pada air (hardness of water). Kesadahan pada air ini 
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menyebabkan air mengandung zat-zat mineral dalam konsentrasi tertentu. Zat-zat 

mineral tersebut, antara lain, kalsium, magnesium, dan logam berat seperti Fe dan 

Mn. Akibatnya, apabila kita menggunakan air sadah untuk mencuci, sabun yang 

kita gunakan tidak akan berbusa dan bila diendapkan akan terbentuk endapan 

semacam kerak. Teori Menurut Anwar Daud (2005) dalam Penelian yang 

dilakukan oleh. (Sumakul, 2019) 

Air tanah berasal dari air hujan yang jatuh ke permukaan bumi yang 

kemudian mengalami penyerapan ke dalam tanah atau air yang tersimpan sejak 

lama di dalam tanah yang berupa air tanah dangkal, air tanah dalam dan mata air 

(mata air gravitasi dan mata air artesis).  

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman tentang pergiliran hujan di bumi 

sehingga terjadi variasi spasial curah hujan yaitu dalam Q.S. Al- Furqan/ 25: 50: 

كۡثََُ ٱلنَّاسِ إلََِّّ كُفُورٗا  
َ
بََٰٓ أ

َ
رُواْ فَأ كَّ فۡنََٰهُ بيَۡنَهُمۡ لِذََّ  ٥٠وَلقََدۡ صَََّ

Terjemahnya: 

“Dan sesunguhnya kami telah mempergilirkan hujan itu diantara 
manusia supaya mereka mengambil pelajaran (daripadanya); maka 
kebanyakan manusia itu tidak mau kecuali mengingkari 
(nikmat)”(Departemen Agama RI, 2010). 

Sesungguhnya al-Qur'ân ini telah Kami buat ayat-ayatnya jelas dan berulang-

ulang. Yang demikian itu agar manusia selalu ingat Tuhan mereka, dapat 

mengambil pelajaran dan melaksanakan segala konsekuensinya. Akan tetapi 

kebanyakan manusia enggan dan hanya menginginkan kekafiran (Tafsir Al-

Misbah). 

Selain itu Allah SWR juga menerangkan mengenai air tanah itu dalam Q.S. 

Al- Qamar/54 :12. 

ٓ أمَۡرٖ قَدۡ قدُِرَ  رۡناَ ٱلۡۡرَۡضَ عُيوُنٗا فٱَلۡتقَىَ ٱلۡمَاءُٓ عَلىَ   ١٢  وَفجََّ
Terjemahannya:  

”Dan Kami jadikan bumi memancarkan mata air-mata air, Maka 
bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang sungguh telah 
ditetapkan” (Departemen Agama RI, 2010) 
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Dari ayat diatas Allah SWT menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya 

terdapat sumber-sumber air dalam tanah yang biasa kita sebut dengan mata air 

yang juga dipergunakan oleh manusia untuk keperluan sehari-harinya serta 

dimanfaatkan untuk kepentingan keagamaan, sosial maupun dikonsumsi pribadi 

oleh manusia (Tafsir Al-Misbah). 

Kadar air dalam tanah bervariasi antara batas-batas yang luas. Air 

mengalami suatu daur yang disebut siklus hidrologi. Air jatuh dari langit sebagai 

hujan. Hujan sebagian mengalir di atas permukaan tanah dan sebagian lagi 

masuk ke dalam tanah. Air laut, danau, sungai, waduk, dipermukaan tanah, 

tanaman dan lainlain menguap karena panas matahari. Uap air di udara 

membentuk awan dan akhirnya mengembun dan menjadi titik air hujan dan 

akhirnya jatuh lagi ke permukaan tanah. Daur ini berlangsung sepanjang masa 

tak ada habisnya. Untuk mengetahui terjadinya air tanah di perlukan peninjauan 

kembali bagaimana dan dimana airtanah tersebut berada. Distribusi di bawah 

permukaan tanah. Dalam arah vertikal dan horizontal harus dimasukan dalam 

pertimbangan. Zona geologi yang sangat mempengaruhi air tanah dan 

strukturnya dalam Arti kemampuannya untuk menyimpan dan menghasilkan 

airtanah harus didefinisikan.Dengan anggapan bahwa kondisihidrologi 

menyediakan air pada zona bawah tanah,maka lapisan lapisan bawah tanah akan 

melakukan distribusi dan mempengaruhi gerakan airtanah, sehingga peranan 

geologi terhadap airtanah tidak dapat diabaikan (Soemarto) Dalam (Trimurti, 

2016). 

Air tanah terdiri dari airtanah dangkal, air tanah dalam, dan mata air. Air 

tanah dapat di temukan pada aquifer dengan pergerakan yang lambat. Hal ini 

yang akan menyebabkan air tanah untuk sulit pulih jika telah terjadi 

pencemaran.  
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Air tanah dangkal Yaitu air yang terdapat di atas lapisan kedap air pertama. 

Air tanah dangkal sangat rentang terhadap pencemaran. Daerah yang memiliki 

jumlah penduduk yang banyak, biasanya memiliki kondisi air tanah yang telah 

tercemar oleh limbah domestik (septi tank, saluran irigasi). Sedangkan daerah 

yang memiliki kepadatan penduduk yang rendah kondisi kualitas air relatif 

cukup baik. Air tanah dangkal terjadi karena adanya proses peresapan air dari 

permukaan tanah. Lumpur akan tertahan, sehingga air tanah akan jernih tetapi 

akan banyak mengandung zat-zat kimia karena air tersebut selama dalam 

perjalanannya melewati lapisan tanah yang mengandung unsur-unsur kimia 

tertentu untuk masing-masing lapisan tanah.  

Air tanah dalam merupakan air yang terdapat di bawah lapisan kedap air 

(aquifer)pertama. Air tanah ini mempunyai sifat yang berlawanan dengan air 

tanah dangkal di mana fluktuasinya relatif kecil Kualitas air tidak tergantung 

pada kegiatan lingkungan di atasnya. Pengambilan air tanah dalam tidak 

semudah air tanah dangkal. Dalam hal ini menggunakan bor dan memasukan 

pipa kedalamnya hingga ke dalaman tertentu (100-300 meter). Kualiata air tanah 

dalam pada umumnya lebih baik dari pada air tanah dangkal, karena 

penyaringannya lebih sempurna dan bebas dari bakteri. (Trimurti, 2016) 

 Kualitas air tanah adalah dengan bermacam-macam debit kecilsampai debit 

besar, karena hal ini sangat bergantung pada lapisan tiap lapisan tanah. 

Khususnya air tanah dangkal dan mata air gravitasi seringkali dipengaruhi oleh 

musim (Rahma, 2013).  

Pada dasarnya kebutuhan kualitas air tanah di alam ini terjadi dengan dua 

cara, yaitu berlangsung secara alami dan akibat perbuatan manusia. Perubahan 

kualitas air secara alamiah terjadi sejalan dengan berlangsungnya proses 

hidrologi di alam. Sebelum jatuh ke bumi, air hujan mempunyai kualitas sebagai 
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air suling/aquadest sebagai penguapan dengan bantuan sinar matahari. Di atas 

permuakaan dan di dalam lapisan tanah, kualitas air akan berubah menurut 

keadaan/kondisi tanah yang dilaluinya. Secara alamiah, perubahan kualitas 

tersebut akan tergantung pada kondisi atau jenis tanah yang dilaluinya. (Anwar 

Daud 2007) Teori Menurut Anwar Daud (2005) dalam Penelian yang dilakukan 

oleh. (Sumakul, 2019)  

Perubahan kualitas air dapat terjadi karena adanya buangan bahan organik ke 

dalam air tanah atau didefenisikan dengan berbagai cara, tetapi pada dasarnya 

berawal pada konsentrasi yang cukup lama untuk menimbulkan pengaruh 

tertentu di dalam air. Potensi kualitas air haruslah didasarkan pada gambaran 

yang jelas mengenai berbagai sifat kuantitas air yang dimiliki, dimana kualitas 

air itu digambarkan dalam sifat fisik, kimia, dan bakteriologis. 

Islam sungguh-sungguh mengajarkan dengan keras agar tidak mengotori air 

sebagai sumber kehidupan (Syauqi, 1996). Maka dari itu Islam sangat melarang 

untuk membuang kotoran atau najis, urin atau tinja ke dalamnya. Bahkan Allah 

sangat murka dengan perbuatan tersebut. 

5. Standar Kualitas Air 

Air yang digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari khususnya untuk 

penyediaan air bersih harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan 

Menteri Kesehatan RI No. 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang syarat-syarat dan 

pengawasan kualitas air, kadar besi dalam air bersih yang dipergunakan adalah 

1,0 mg/L. Air mempunyai fungsi penting bagi tubuh manusia yaitu sebagai 

pembentuk sel dan cairan tubuh, pengatur suhu tubuh, pelarut, pelumas, media 

transportasi, media eliminasi toksin dan produk sisa metabolisme. Beberapa 

hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan air dalam tubuh 



33 
 

 

 

dapat mencegah timbulnya berbagai penyakit dan membuat hidup jadi lebih 

sehat dan nyaman. 

Kandungan bahan-bahan kimia yang ada di dalam air berpengaruh terhadap 

kesesuaian penggunaan air. Secara umum karakteristik kimiawi air meliputi pH, 

alkalinitas, kation dan anion terlarut dan kesadahan. pH, menyatakan intensitas 

kemasaman atau alkalinitas dari suatu cairan encer, dan mewakili konsentrasi 

hidrogen ionnya. pH merupakan parameter penting dalam analisis kualitas air 

karena pengaruhnya terhadap proses-proses biologis dan kimia di dalamnya. Air 

yang diperuntukkan sebagai air minum sebaiknya memiliki pH netral (+7) karena 

nilai pH berhubungan dengan efektifitas klorinasi. pH pada prinsipnya dapat 

mengontrol keseimbangan proporsi kandungan antara karbon dioksida, karbonat 

dan bikarbonat (Suripin, 2001). Dalam (Hasrianti, 2016) 

Standar kualitas air baku yang ditetapkan berdasarkan sifat-sifat fisik, kimia, 

radioaktif maupun bakteriologis yang menunjukkan persyaratan kualitas air 

tersebut. Selain itu standar kualitas air dapat diartikan sebagai ketentuan-

ketentuan yang biasanya dituangkan dalam bentuk pernyataan atau angka yang 

menunjukkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar air tersebut tidak 

menimbulkan gangguan kesehatan, gangguan teknis dan dari segi estetika 

(Rahma, 2013). 

Adapun syarat-syarat air minum adalah sebagi berikut 

a. Syarat Fisik  

1) Warna 

Air yang murni tidak berwarna, walaupun air murni itudikatakan tidak 

berwarna namun kalau dipandang maka air itu menimbulkan warna biru-hijau 

muda apabila volumenya banyak. Warna dibagi dalam dua jenis yaitu warna sejati 

dan warna semu. Warna sejati ditimbulkan oleh suspense partikel-pertikel 
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penyebab kekeruhan. (Anwar Daud 2005) dalam Penelian yang dilakukan oleh. 

(Sumakul, 2019) 

2) Rasa  

Menurut Slamet (2005), bau dalam air dihasilkan oleh adanya organisme 

dalam air seperti alga serta oleh adanya gas seperti H2S yang ter-bentuk dalam 

kondisi anaerobik, dan oleh adanya senyawa-senyawa organik tertentu. dalam 

(Gafur & Kartini, 2016). 

3) Bau  

 Keadaan fisik air yang berbau dapat dihasilkan oleh gasseperti H2S yang 

terbentuk dalam kondisi anaerob dan oleh adanya senyawa-senyawa organik 

tertentu. Dari segi estetika air yang berbau sangat tidak menyenangkan untuk 

dikonsumsi (diminum). Bau dalam air juga dapat menunjukkan kemungkinan 

adanya organisme penghasil bau dan senyawa-senyawa asing yang mengganggu 

kesehatan. 

b. Syarat Kimia 

1) pH Netral, derajat keasaman air minum harus netral. Tidak boleh bersifat 

asam atau basa. Air murni mempunyai pH 7, apabila pH dibawah 7 berarti 

bersifat asam, sedangkan diatas 7 bersifat basa. 

2) Tidak mengadung bahan kimia beracun seperti nitrat, nitrit, sianida, sulfide 

dan tidak mengandung logam berat seperti Fe, Mg, Ca, Mg dan lain-lain. 

3) Kesadahan rendah, tingginya kesadahan berhubungan dengan garam-garam 

yang terlarut dalam air. 

4) Tidak mengandung bahan organik, kandungan organik yang terlarut dalm 

air terurai menjadi zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan. 

c. Syarat Mikrobiologi  

Persyaratan mikrobiologi yang harus dipenuhi oleh air adalah sebagi berikut:  
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1) Tidak mengandung bakteri patogen misalnya bakteri golongan coli, 

salmonellatyphi, vibrio choleradan lain-lain. Kuman-kuman ini mudah 

tersebar melalui air. 

2) Tidak menagndung bakteri nonpatogen seperti actinomycetes, 

phytoplankton coliformdan lain-lain. 

d. Syarat Radioaktif  

Apapun bentuk radioaktivitas efeknya adalah sama, yakni menimbulkan 

kerusakan pada sel yang terpapar. Kerusakan dapat berupa kematian dan 

perubahan komposisi genetik. Kematian sel dapat diganti kembali apabila sel 

dapat ber-regenerasi dan apabila tidak seluruh sel akan mati. Perubahan genetis 

dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti kanker dan mutasi. 

Sinar alpha karena tidak mempunyai sifat tembus maka efekyang terjadi 

biasanya lokal. Apabila tertelan lewat minuman maka dapat terjadi kerusakan 

pada sel-sel saluran pencernaan. Sinar beta dapat menembus kulit, dalamnya 

tergantung pada aktivitasnya. Dengan demikian, kerusakan yang terjadi dapat 

lebih luas dan lebih dalam daripada sinar alpha (Slamet, 2000). Dalam (Rahma, 

2013) 

Dalam menentukan kualitas air harus berpedoman pada baku mutu air 

menurut Permenkes No.492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Kualitas Air Minum 

disebutkan bahwa baku mutu air adalah kadar zat atau bahan pencemar yang 

terdapat dalam air untuk tetap berfungsi sesuai dengan golongan peruntukan air 

tesebut. Berdasarkan peruntukan tersebut, air dibagi menjadi lima golongan yaitu:  

1) Golongan A, yaitu air pada sumber air yang dapat digunakan sebagai air 

minum secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu. 

2)  Golongan B, yaitu air yang dapat digunakan sebagai air baku untuk diolah 

menjadi air minum dan keperluan rumah tangga lainnya. 
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3) Golongan C, yaitu air yang dapat dipergunakan untuk kepentingan pertanian 

dan perikanan 

4) Golongan D, yaitu air yang dipergunakan untuk kepentingan pertanian dapat 

dimanfaatkan untuk usaha di perkotaan, industri dan listrik tenaga air. 

5)  Golongan E, yaitu air yang tidak dapat dipergunakan untuk keperluan tersebut 

pada peruntukan air golongan A, B, C dan D. Terjadinya penyimpangan pada 

parameter ini dapat merubahkualitas air sedemikian rupa, sehingga tidak dapat 

dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, dengan kata lain ialah terjadi 

pencemaran dalam badan air. 

6. Larangan Mencemari Air 

Di dalam fiqih Islam air menjadi sesuatu yang penting sebagai sarana 

utama dalam bersuci, baik bersuci dari hadas maupun dari najis. Dengannya 

seorang Muslim bisa melaksanakan berbagai ibadah secara sah karena telah bersih 

dari hadas dan najis yang dihasilkan dengan menggunakan air. 

Mengingat begitu pentingnya air dalam beribadah fiqih Islam mengatur 

sedemikian rupa perihal air, dari membaginya dalam berbagai macam kategori 

hingga menentukan hukum-hukumnya. 

Di dalam madzhab Imam Syafi’i para ulama membagi air menjadi 4 (empat) 

kategori masing-masing beserta hukum penggunaannya dalam bersuci. Keempat 

kategori itu adalah air suci dan menyucikan, air musyammas, air suci namun tidak 

menyucikan, dan air mutanajis. 

Air suci dan menyucikan artinya dzat air tersebut suci dan bisa digunakan 

untuk bersuci. Air ini oleh para ulama fiqih disebut dengan air mutlak. Menurut 

Ibnu Qasim Al-Ghazi ada 7 (tujuh) macam air yang termasuk dalam kategori ini. 

Beliau mengatakan air yang dapat digunakan untuk bersuci ada tujuh macam, 
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yakni air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air, dan air salju, dan air 

dari hasil hujan es.  

Ketujuh macam air itu disebut sebagai air mutlak selama masih pada sifat 

asli penciptaan-Nya. Bila sifat asli penciptaannya berubah maka ia tak lagi 

disebut air mutlak dan hukum penggunaannya pun berubah. Hanya saja 

perubahan air bisa tidak menghilangkan kemutlakannya apabila perubahan itu 

terjadi karena air tersebut diam pada waktu yang lama, karena tercampur sesuatu 

yang tidak bisa dihindarkan seperti lempung, debu, dan lumut, atau karena 

pengaruh tempatnya seperti air yang berada di daerah yang mengandung banyak 

belerang. Secara ringkas air mutlak adalah air yang turun dari langit atau yang 

bersumber dari bumi dengan sifat asli penciptaannya. 

Dalam realitas kehidupan kita menyaksikan bahwa kawasan-kawasan 

tertentu seperti kawasan terminal, kawasan stasiun, kerap kali tidak bersih dari 

kotoran, padahal kebersihan itu adalah bagian dari iman dan memiliki pengaruh 

yang signifikan dengan perilaku manusia. 

Pengetahuan semacam itu merupakan pengetahuan yang sangat penting 

yang perlu Dalam sebuah hadits shahih, Rasulullah SAW memperingatkan 

manusia untuk tidak melakukan kerusakan pada lingkungan air dengan cara tidak 

melakukan pembuangan kotoran pada kawasan tertentu. Cara Islam sangatlah 

mudah dipahami dan dilaksanakan yaitu dengan cara melarang orang yang 

sedang junub mandi di air yang tenang. Maksudnya, jika orang junub mandi di 

air yang tenang maka airnya tidak akan mengalir, sehingga orang lain juga akan 

terkena dampak akibat dari sisa-sisa junub tersebut. Cara lain yang dilakukan 

adalah dengan melarang kencing di air yang tenang dan menggunakannya untuk 

mandi. Apabila seseorang kencing pada air yang tidak mengalir sebenarnya 
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bukan hanya orang tersebut yang akan terkena dampaknya, tetapi juga orang 

lain akan merasakannya. 

Pengetahuan semacam itu merupakan pengetahuan yang sangat penting 

yang perlu oleh kita semua.  Sehingga kita bisa menjaga kelestarian air untuk 

kepentingan sekarang dan masa yang akan datang. Beberapa hadits yang 

menjelaskan hal itu antara lain sebagai berikut: 

بيَْرِ عَنْ جَابرٍِ قاَلَ زَجَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى حَدَّثنَاَ حَسَنٌ حَدَّثنَاَ ابْنُ لَهِيعَ  ةَ حَدَّثنَاَ أبَوُ الزُّ  

اكِدِ. }رواه أحمد{   اللهُ عَليَْهِوَسَلَّمَ أنَْ يبُاَلَ فيِ الْمَاءِ الرَّ  

Artinya:  

“Telah menceritakan kepada kami Hasan telah menceritakan kepada kami 
Ibnu Lahi’ah telah menceritakan kepada kami Abu Az Zubair dari Jabir 
berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang kencing di air 
yang menggenang.” (HR. Ahmad). 

Sekarang ini kita banyak menjumpai orang-orang yang kencing 

sembarangan seperti di terminal, stasiun, atau di sudut-sudut bangunan yang 

sepi. Jika dibandingkan dengan pencemaran sungai tentu tindakan itu belum 

seberapa. Parahnya pencemaran sungai dapat kita ketahui dari air yang mengalir 

sudah berwarna hitam karena banyaknya limbah yang dibuang di sungai-sungai 

tersebut, baik limbah pabrik maupun limbah rumah tangga. Jika hal ini dibiarkan 

tentu akan menyebabkan masalah yang lebih parah. Salah satunya adalah 

kelangkaan air bersih. Dengan banyaknya air yang tercemar maka akan 

menghambat makhluk hidup untuk mengambil dan memanfaatkan air untuk 

kelangsungan hidup. Masalah lain juga akan bermunculan seperti makin 

buruknya tingkat kesehatan. Bahkan hewan dan tumbuhan pun tidak dapat 

memanfaatkan air itu lagi. Karena itu perlu segera dipikirkan solusi mengatasi 

masalah krisis air yang sudah banyak terjadi di beberapa daerah ini. 
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B. Hubungan kualitas air dengan kesehatan  

Penggunaan air tidak memenuhi persyaratan dapat menimbulkan terjadinya 

gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan tersebut dapat berupa penyakit menular 

maupun penyakit tidak menular. Penyakit menular umumnya bunkan disebapkan 

oleh mahluk hidup, sedangkan penyakit tidak menular umumnya bukan 

disebabkan oleh mahluk hidup. (Mulia, 2005; 41) dalam (Rahma, 2013) 

Air dapat menjadi media penularan penyakit dan tempat berkembang 

biayaknya vektor penyaki, apabila tidak dijaga kualitasnya maupun tergenang atau 

terbuka. 

Air sangat penting didalam mendukung kehidupan manusia, air juga 

mempunyai potensi yang sangat besar jika air tersebut tercemar, dalam 

menularkan penyakit atau metransmisikan berbagai penyakit. Besarnya peranan 

air dalam penularan penyakit adalah disebapkan keadaan air itu sendiri, sangat 

membantu dan sangat baik untuk kehidupan mikrobiologis. 

Adapun beberapa penyakit yang disebapkan oleh air antara lain adalah: 

a. Dysentery 

 Penyebabnya adalah beberapa jenis bakteri dysentery baccilus, waktu 

inkubasi 1 - 7 hari, biasanya sekitar 4 hari atau kurang. Gejala penyakitnya antara 

lain: bakteri dysentery yang masuk melalui mulut akan tumbuh di dalam perut 

besar, dan berubah secara lokal ke kondisi sakit misalnya timbulnya bisul pada 

selapur lendir (mucous membrane). Gejala utama yakni mencret, mulas, demam, 

rasa mual, muntah-muntah, serta berak darah campur lendir. Infeksi penyakit ini 

dapat berjangkit sepanjang tahun. Penderita dan carriernya adalah sumber 

penuranan yang utama, dan penularannya dapat terjadi melalui makanan, air 

minum atau kontak orang ke orang.  
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b. Thypus dan Paratyphus 

   Penyebabnya adalah jenis bacillus typhus dan parathyphus, dengan waktu 

inkubasi antara 1 sampai 3 minggu. Bakteri penyakit tersebut masuk melalui 

mulut dan menjangki pada struktur lympha (getah bening) pada bagian bawah 

usus halus, kemudian masuk ke aliran darah dan akan terbawa ke organ-organ 

internal sehingga gejala muncul pada seluruh tubuh misalnya: seluruh badan 

lemas, pusing, hilang nafsu makan, dan timbul deman serta badan menggigil. 

Pada penderita yang serius sering timbul gejala pendarahan usus. Suhu badan 

berfluktuasi dan akan turun perlahan-lahan setelah infeksi berjalan tiga atau 

empat minggu, dan gejala umum juga hilang. Untuk penyakit paratyphus, 

gejalanya hampir sama, hanya lebih lunak. Sumber penularan yang utama adalah 

penderita itu sendiri atau carriernya, dan penularan dapat terjadi karena infeksi 

yang disebabkan oleh bakteria yang ada di dalam tinja penderita melalui air 

minum, makanan atau kontak langsung. 

c. Kholera  

Penyebabnya adalah bakteri patogen jenis vibrio cholerae, dan waktu 

inkubasinya antara beberapa jam sampai lima hari. Bakteri vibrio cholerae yang 

masuk melalui mulut akan berkembang di dalam usus halus (small intestine), dan 

menghasilkan exotoxin yang menyebabkan rasa mual. Gejala yang penting yakni 

mencret atau diare dengan warna putih keruh dan muntuah-muntah. Kadang-

kadang juga terjadi dehidrasi, dan pada kasus yang serius kemungkin an dapat 

menyebabkan penderita menjadi koma. Keadaan kritis tersebut dapat dihindari 

apabila dilakukan penanganan yang sesuai. 7 Sumber utama penunularan yakni 

air minum atau makanan yang terkontaminasi atau tercemar oleh kotoran atau 

muntahan penderita ataupun tercemar oleh inang atau pembawa bakteri kholera.  
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d. Hepatitis A 

 Penyebabnya adalah virus hepatitis A, dengan waktu inkubasi antara 15 

sampai 30 hari (biasanya 30 hari). Infeksi umumnya terjadi melalui mulut. Gejala 

primairnya antara lain rasa mual, pusing disertai demam, dan rasa lelah/lemas di 

seluruh tubuh. Gelaja spesifik antara lain terjadinya pembengkaan liver dan 

timbul gejala sakit kuning. Sumber penularan yakni air minum atau makanan 

yang tercemar oleh kotoran manusia yang mengandung virus hepatitis A.  

e. Poliomelistis Anterior Akut  

Penyebabnya adalah virus polio, waktu inkubasi antara 3 sampai 21 hari, 

biasanya antara 7 sampai 12 hari. Virus polio masuk melalui mulut dan 

menginfeksi seluruh struktur tubuh, kemudian menjalar melalui simpul saraf 

lokal, dan selanjutnya menyerang sistem saraf pusat, yang dapat menyebabkan 

kelumpuhan. Beberapa gejala dapat terlihat antara yakni demam, rasa 

meriang/tak enak badan, tenggorokan sakit, pusing-pusing dan terjadi kejang 

mulut (bibir atas dan bawah tidak dapat digerakkan). Sumber infeksi yakni virus 

polio yang terdapat pada tinja atau dahak penderita atau virus yang terbawa oleh 

inangnya (carrier), dan penularan kadang-kadang juga melalui air minum atau 

makanan yang terkontaminasi (tercemar). 

C. Tinjauan Umum Tentang Air Tanah 

Air tanah adalah air yang berada di dalam tanah. Air tanah dibagi menjadi 

dua, air tanah dangkal dan air tanah dalam.Air tanah dangkal merupakan air yang 

berasal dari air hujan yang diikat oleh akar pohon.Air tanah ini terletak tidak jauh 

dari permukaan tanah serta berada diatas lapisan kedap air. Sedangkan air tanah 

dalam adalah air hujan yang meresap kedalam tanah lebih dalam lagi mealui 

proses absorpsi serta filtrasioleh batuan dan mineral di dalam tanah. Sehingga 
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berdasarkan prosesnya air tanah dalam lebih jernih dari air tanah dangkal 

(Kumalasari & Satoto, 2011). 

Untuk megetahui terjadinya air tanah diperlukan peninjauan kembali 

bagaimana dan dimana air tanah tersebut berada. Distribusi di bawah permukaan 

tanah dalam arah vertikal dan horizontal harus di masukkan dalam pertimbangan. 

Zona geologi yang sangat mempengaruhi airtanah dan strukturnya dalam arti 

kemampuannya untuk menyimpan dan menghasilkan air tanah harus 

didefinisikan. Dengan anggapan bahwa kondisi hidrologi menyediakan air pada 

zona bawah tanah, maka lapisan-lapisan bawah tanah akan melakukan distribusi 

dan mempengaruhi gerakan airtanahsehingga peranan geologi terhadap airtanahh 

tidak dapat diabaikan. 

Air tanah sering disebut air tawar karena tidak berasa asin. Berdasarkan 

lokasi air, maka air tanah dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian yaitu air tanah 

dangkal, air tanah dalam dan mata air. 

1. Air permukaan tanah 

Air tanah dangkal terjadi karena daya proses peresapan air dari 

permukaan tanah. Lumpur akan bertahan, demikian pula dengan sebagian 

bakteri, sehingga air tanah akan jernih tetapi lebih banyak mengandung zat 

kimia (garam-garam yang larut) karena melalui lapisan tanah yang mempunyai 

unsur-unsur kimia tertentu untuk masing-masing lapisan tanah. Lapisan tanah ini 

berfungsi sebagai saringan. Disamping penyaringan, pengotoran juga masih 

terus berlangsung, terutama pada muka air yang dekat dengan muka tanah, 

setelah lapisan rapat air, air yang terkumpul merupakan air tanah dangkal 

dimana air tanah ini dimanfaatkan sebagai air minum melalui sumur-sumur 

dangkal. 
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2. Air bawah tanah  

Terdapat setelah lapisan kedap air (aquifer) pertama. Pengambilan air 

tanah dalam, tidak semudah pada air tanah dangkal. Dalam hal ini harus 

digunakan bor dan memasukkan pipa ke dalamnya sehingga dalam suatu 

kedalaman (biasanya antara 100-300 m) akan didapatkan suatu lapis air.  

Kualitas air tanah dalam pada umumnya lebih baik dari air dangkal, karena 

penyaringanya lebih sempurna dan bebas dari bakteri. Susunan dari unsur-unsur 

kimia tergantung pada lapis-lapis tanah yang dilalui. Jika melalui tanah kapur, 

maka air itu akan menjadi sadah, karena mengandung Ca (HCO3)2 dan            

Mg (HCO3)2. 

3. Mata Air 

Mata air adalah air tanah yang keluar dengan sendirinya ke permukaan 

tanah. Mata air yang berasal dari tanah dalam, hampir tidak terpengaruh oleh 

musim dan kualitasnya sama dengan keadaan air tanah dalam.Selain itu gaya 

gravitasi juga mempengaruhi aliran air tanah menuju ke laut. Tetapi dalam 

perjalanannya air tanah juga mengikuti lapisan geologi yang berkelok sesuai 

jalur aquifer dimana air tanah tersebut berada. Bila terjadi patahan geologi 

didekat permukaan tanah, maka aliran air tanah dapat muncul pada permukaan 

bumi, pada tempat tertentu. Sebagai tumpahan air tanah alami yang pada 

umumnya berkualitas baik, maka mata air dijadikan pilihan sumber air bersih 

yang dicari-cari dan diperebutkan oleh penduduk kota (Pebrian. F, 2008). Dalam 

Penelian (Mayasari, 2015) 

D. Faktor Faktor Pencemaran Air tanah yaitu: 

1. Kondisi sanitasi lingkungan 

yaitu sumber kontaminan langsung dan dan tidak langsung.Sumber 

langsung meliputi efluen yang keluar industri, TPA sampah, rumah tangga dan 
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sebagainya. Sumber tak langsung adalah kontaminan yang memasuki badan air 

dari tanah, air tanah atau atmosfir berupa hujan. Pada dasarnya sumber 

pencemaran air berasal dari industri, rumah tangga (pemukiman) dan pertanian. 

Tanah dan air mengandung sisa dari aktifitas pertanian seperti pupuk dan 

pestisida. Kontaminan dari atmosfir juga berasal dari aktifitas manusia yaitu 

pencemaran udara yang menghasilkan hujan asam. (Rukandar, 2017) 

2. Tingkat eksploitasi dan degradasi kualitas lingkungan  

Tekanan terhadap sumber daya airtanahtidak hanya disebabkan tingkat 

eksploitasi yang berlebihan, namun juga karena adanya degradasi kualitas 

lingkungan. Pembuangan air limbah secara langsung (tanpa pengolahan), buangan 

dari industri, limpasan dari pengairan sawah yang telah memperoleh perlakuan 

dengan bahan pestisida dan herbisida merupakan sumber pencemaran secara 

eskponensial menimbulkan dampak negatif pada sumber daya air. 

Achmadi,(2001) dalam (Sumakul, 2019) 
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E. Kerangka Konsep 

 

 

Parameter Fisik 

1. Warna 

2. Bau 

3. Rasa 

4. pH 

 

 

Parameter Mikrobiologi 

1. Total Coliform 

 

 

Keterangan : 

 

  : Variabel Dependen ( Variabel yang dipengaruhi ) 

 

     : Variabel Independen ( Variabel yang mempengaruhi ) 

 

 

 

 

 

 

Kualitas Air Sumur 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Arikunto (1998: 7) penelitian 

dekriptif adalah penelitian yang bertujuan menggali secara luas tentang hal-hal 

atau sebab-sebab yang mempengaruhi terjadinya sesuatu. Tujuan metode 

penelitian deskriptif diharapkan dapat menggambarkan suatu keadaan atau suatu 

fenomena yang terdapat di lapangan, berkaitan dengan penelitian ini maka 

keadaan yang akan dilihat adalah kualitas air Tanah sebagai sumber air minum 

dan kebutuhan sehari hari di Desa Tana Toa Kecamatan Kajang Kabupaten 

Bulukumba 2019. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yaitu di dusun Benteng desa Tanah Toa Kecamatan 

Kajang Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan pemeriksaan 

sampel di Balai Besar Laboratorium Makassar. 

B. Populasi dan sampel 

1. Populasi penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua sumur yang ada di dusun 

Benteng sebanyak 3 sumur. 

2. Sampel penelitian 

Sampel dalam penelitian ini adalah sumber air yang digunakan masyarakat 

dusun Benteng dan semua sumur di dusun Benteng sebanyak 3 sumur. Metode 

pengambilan sampel dilakukan secara total sampling 
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Gambar 3.1 
Peta lokasi titik pengambilan sampel air  

di dusun Benteng desa Tanah Toa Kecamatan Kajang Kabupaten 
Bulukumba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Jenis Data 

1) Data Primer 

Data primer diperoleh melalui survei secara langsung di lapangan seperti 

keadaan lokasi, pengambilan sampel dan pemeriksaan di Balai Besar 

Laboratorium Makassar sulsel. 

2) Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari lembaga yang terkait yaitu kantor desa Tanah 

Toa, puskesmas Tanah toa, serta dari berbagai buku literatur, jurnal dan skripsi. 
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D. Pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan sampel  

1. Pelaksanaan penelitian 

a. Survei pendahuluan dimaksud untuk mengetahui keadaan air tanah untuk 

memperoleh gambaran di lokasi penelitian. 

b. Setelah melakukan survei pendahuluan, selanjutnya dilakukan pengambilan 

sampel untuk meneliti beberapa parameter yang telah ditentukan yakni fisik 

(warna, Rasa, Bau dan pH) dan mikrobiologi (Total coliform) dari masing 

masing sampel. 

2. Pemeriksaan sampel  

a. Pemeriksaan di Laboratorium 

1) Pemeriksaan Fisik 

Sampel yang telah diambil dimasukan kedalam botol sampel kemudian 

dilakukan penelitian paramrter Fisik secara visual (Warna, Rasa, Bau dan pH) 

2) Pengukuran Total Coliform 

b. Persiapan uji 

1) Peralatan 

a) Inkubator 

b) Otoklaf 

c) Alat timbangan 

d) Pipet 

e) Tabung Peragian 

f) Tabung Durham 

g) Kapas 

h) Wire loop(ose) yang terbuat dari platina-krom 

i) Pembakaran Bunsen 

j) Rak tabung reaksi 
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2) Media biakan dan larutan pengencer 

Untuk keperluan uji jumlah bakteri golongan koli diperlikan media sebagai 

berikut: 

a) Kaldu lactose 

b) Brilliant Green Lacto 

c) se Bile Broth (BGLB) 

d) Larutan pengencer 

a.  Pelaksanaan Uji  

Pengujian air untuk jumlah bakteri golongan koli dilakukan dalam 

beberapa tingkatan yaitu: Pengujian perkiraan, pengujian penegasan dan 

pengujian lengkap. 

Pengujian perkiraan merupakan uji pendahuluan untuk menduga apakah 

di dalam air terdapat bakteri golongan koli. Pengujian perkiraan dinyatakan 

positif jika terbentuk gas pada tabung peragian. Tetapi yang positif pada 

pengujian ini belum tentu dalam air tersebut mengandung bakteri golongan koli 

sebab banyak bakteri lain yang dapat meragikan laktose dengan menghasilkan 

gas, hal ini disebut pengujian perkiraan semu, karena itu perlu pengujian lanjutan. 

Pengujian penegasan dilakukan dengan cara meneruskan pengujian 

perkiraan yang positif ke dalam media Brilliant Green Lactose Bile Broth 

(BGLB). Jika dalam medium cair ini terbentuk gas berarti pengujian 

dinyatakan positif. Pengujian lengkap bertujuan untuk meyakinkan hasil 

pengujian penegasan. 

Untuk pengawasan kualitas air cukup dilakukan analisa pengujian 

penegasan, akan tetapi untuk studi khusus boleh dilanjutkan sampai pengujian 

lengkap. 
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E. Pengolahan dan analisis data 

1. Pengolahan data 

Data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan laboratorium diolah dengan 

menggunakan bantuan elektronik, dan data yang diperoleh untuk keluhan 

kesehatan. 

2. Analisis data 

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriftif yaitu membuat 

interpretasi dan deskriptif data yang diperoleh. 

F. Penyajian data 

Data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di lapangan dan uji 

laboratorium disajikan dalam bentuk tabel, selanjutnya diuraikan dalam bentuk 

narasi dan membandingkan dengan standar baku mutu kualitas air bersih menurut 

peraturan permenkes R.I No 32 Tahun 2017. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Gambaran umum Kabupaten Bulukumba 

Kabupaten Bulukumba terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi dan 

berjarak kurang lebih 153 kilometer dari ibukota Propinsi Sulawesi Selatan 

terletak antara 05ᵒ 2’c – 05ᵒ 40’ lintang selatan dan 119ᵒ 58’c –120ᵒ 28’c bujur 

timur. Adapun batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Bulukumba adalah : 

a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Sinjai; 

b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Teluk Bone; 

c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Laut Flores; 

d.  Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng. 

Luas wilayah Kabupaten Bulukumba sekitar 1.154,67 atau sekitar 2,5 persen 

dari luas wilayah Sulawesi Selatan yang meliputi 10 (sepuluh) kecamatan dan 

terbagi ke dalam 27 kelurahan dan 109 desa. Ditinjau dari segi luas Kecamatan 

Gantarang dan Bulukumpa merupakan dua wilayah kecamatan terluas masing-

masing seluas 173,51 dan 171,33 sekitar 30 persen dari luas kabupaten. 

Kemudian disusul kecamatan lainnya dan terkecil adalah Kecamatan Ujung Bulu 

yang merupakan pusat kota Kabupaten dengan luas 14,44 atau 1,25 

persen.(Satriani, 2017) 
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Gambar 4.1 

Peta Administrasi Kecamatan Kabupaten Bulukumba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:BPS Indonesia/2019 

2. Gambaran umum Kecamatan Kajang 

Kecamatan Kajang salah satu Kecamatan di Kabupaten Bulukumba dengan  

luas wilayah 129,09. Adapun batas-batas wilayah administrasi Kecamatan 

Kajang adalah : 

a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Sinjai; 

b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kecamatan Bulukumpa; 

c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Sinjai; 

d. Sebelah Barat, berbatasan dengan Teluk Bone. 

Kecamatan Kajang terbagi menjadi 19 Desa/Kelurahan yakni Desa Bonto 

Biraeng. Desa Bonto Marannu, Desa Lembang, Desa Lembanglohe, Kelurahan 

Tanah Jaya, Kelurahan Laikang, Desa Pantama, Desa Possi Tanah, Desa 
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Lembanna, Desa Tambangan, Desa Sangkala, Desa Bonto Baji, Desa Pattiroang, 

Desa Sapanang, Desa Batunilamung, Desa Tanah Towa, Desa Malleleng, Desa 

Mattoanging dan Desa Lolisang. 

Gambar 4.2 

Peta Administrasi Batasn Desa Kecamatan Kajang  

Kabupaten Bulukumba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:BPS Indonesia/2019 

3. Gambaran umum Desa Tanah Toa 

Letak geografis Desa Tana Toa antara 5020’ LS dan 120022’ BT. Desa 

Tanah Toa merupakan salah satu dari sembilan belas desa/kelurahan di 

Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan. Adapun batas-

batas wilayah administrasi Desa Tanah Towa adalah : 

a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Batunilamung;  

b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Bontobaji; 

c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Malleleng; 
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d. Sebelah Barat, berbatasan dengan desa Pattiroang. 

Khusus desa Tana Toa itu sendiri memiliki luas wilayah 5,25 kilometer 

persegi. Ibukota desa ini terletak di dusun Balagana. Karena sebagian besar 

wilayah Kecamatan Kajang merupakan kawasan adat sehingga secara umum 

sering diidentikkan semua wilayah ini sebagai kawasan Tana Toa. Wilayah desa 

Tana Toa sendiri terbagi kedalam delapan dusun yaitu dusun Sobbu, dusun 

Benteng, dusun Pangi, dusun Tombolo, dusun Lurayya, dusun Balambina, dusun 

Jannaya dan dusun Balagana. dusun Jannaya dan dusun Balagana merupakan 

dusun peralihan (dusun calabai/waria) karena selain menganut tata nilai yang 

bersumber dari ajaran pasang, juga menganut tata nilai yang tidak bersumber 

dari ajaran pasang. Dusun ini terletak di wilayah Ipantarang Embaya, yaitu 

wilayah di luar kawasan Ammatoa. Sedangkan 6 dusun lainnya masuk dalam 

kawasan Ilalang Embaya, yaitu di dalam kawasan Ammatoa, dan dusun Benteng 

itu sendiri termasuk dalam kawasan adat ammatoa (Nurma, 2020). 

4. Gambaran umum Dusun Benteng 

a. Kondisi Geografik 

Dusun Benteng Adalah salah satu dusun di desa Tanah Toa Kecamatan 

Kajang Kabupaten Bulukumba dengan  luas wilayah 87 Ha. Dusun Benteng itu 

sendiri berbatasan langsung dengan beberapa wilayah sebagai berikut: 

1) Sebelah utara berbatasan dengan dusun Sobbu 

2) Sebelah selatan berbatasan dengan dusun Tombolo dan desa Malleleng 

3) Sebelah barat berbatasan dengan dusun Lurayya  

4) SebelahTimur berbatasan dengan dusun Bongkina 

b. Keadaan Demografi 

1)  Tofografi: Kondisi daerah dusun Benteng yaitu terdiri dari dataran rendah, 

medan bergelombang dan perbukitan.  
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2) Jenis tanah yang terdapat di desa Tanah Toa yakni berupa  jenis tanah 

andesit, jenis tanah basalt, jenis tanah tuft, batu lumpur, batu pasir, Tuft 

tephra berbutir halus, batu pasir, dan batu lumpur. 

3) Jenis tanah merah dan bebatuan 

4) Keadaaan iklim dusun Benteng yaitu hujan dan kemarau 

c. Sosial Budaya 

1) Agama 

Penduduk dusun Benteng menganut agama Islam namun tidak terdapat 

Mesjid dalam kawasan adat sehingga rumah merupakan tempat tinggal sekaligus 

tempat Ibadah bagi masyarakat adat. 

2) Mata Pencarian 

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari penduduk dusun Benteng 

mempunyai mata pencarian yang berbeda beda. Sebagian besar penduduk 

bermata pencarian sebagai petani yakni sebesar 90% dan selebihnya wiraswasta. 

d. Status Kesehatan 

Dalam kawasan adat sarana kesehatan dusun Benteng yaitu memiliki 

puskesmas dibawah naungan puskesmas Tanah Toa sebagai tempat pelayanan 

Kesehatan. namun, mayoritas  masyarakat  adat yang sakit biasanya masih 

mengunjungi dukun atau tabib. 
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Gambar 4.3 
Peta administrasi batas dusun desa Tanah Toa 

Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:BPS Indonesia/2019 

B. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan September-oktober 2020. Variabel 

yang diteliti pada penelitian ini yaitu kualitas air sumur ditinjau dari parameter 

Fisik dan  mikrobiologi air sumur. Adapun hasil penelitian disajikan dalam 

bentuk tabel sebagai berikut: 

1. Hasil Pemeriksaan Parameter Fisik 

 Tabel 4.1 
Distribusi parameter Fisik air sumur 

 di dusun Benteng desa Tanah Toa Kecamatan Kajang 
 Kabupaten Bulukumba 

No 
Kode 

Sampel 
Fisik Air 

Warna Bau Rasa Ket 
1 01 TMS MS MS TMS 
2 02 TMS MS MS TMS 

3 03 TMS MS MS TMS 

Sumber: Data Primer 2020 
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Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa dari hasil pemeriksaan 

parameter Fisik secara visual, dari tiga sampel air sumur di dusun Benteng desa 

Tanah Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba diperoleh Hasil tidak ada 

yang memenuhi syarat standar yang telah ditetap-kan oleh PERMENKES R.I No 

32 Tahun 2017. 

Tabel 4.2 

Hasil pemeriksaan Ph air sumur 

dusun Benteng desa Tanah Toa Kecamatan Kajang Kabupaten 

Bulukumba 

Sampel Air pH (mg/L) Syarat Keterangan 

Sumur 01 5 6’5-9’0 TMS 

Sumur 02 6 6’5-9’0 TMS 

Sumur 03  5 6’5-9’0 TMS 

Sumber: Data Primer 2020 

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa dari 3 sampel air 

sumur di dusun Benteng desa Tanah Toa Kecamatan Kajang Kabupaten 

Bulukumba, pada pemeriksaan pH secara keseluruhan ke 3 sampel tidak 

memenuhi syarat kesehatan sesuai dengan standar  PERMENKES RI NO. 32 

Tahun 2017. 

2. Hasil Pemeriksaan Parameter Mikrobiologi 

a. Pemeriksaan Total Coliform 

Tabel 4.3 
Hasil pemeriksaan Total Coliform air sumur pada sampel air  

dusun Benteng desa Tanah Toa Kecamatan Kajang Kabupaten 
Bulukumba 

Sampel Air Hasil Pemeriksaan Syarat Keterangan 

Sumur 01 >2400 CFU 50 CFU/100 ml TMS 

Sumur 02 >2400 CFU 50 CFU/100 ml TMS 

Sumur 03 >2400 CFU 50 CFU/100 ml TMS 

Sumber: Data Primer 2020 

Berdasarkan tabel 4.3 Hasil pengukuran MPN coli sampel air sumur di 

dusun Benteng desa Tanah Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, 

ketiga sampel air tidak ada yang memenuhi syarat, Hasil penelitian 
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menunjukkan >2400 MPN, melebihi nilai ambang batas maksimum yang telah 

ditetapkan oleh PERMENKES R.I No 32 TAHUN 2017. tentang daftar 

persyaratan kualitas air bersih yaitu 50 CFU/100 ml sampel. 

Tabel 4.4 
Hasil wawancara oleh peneliti terhadap responden pengguna air sumur  

di dusun Benteng desa Tanah Toa Kecamatan Kajang Kabupaten 
Bulukumba 

Parameter Ya tidak Persentase 

Sumur sebagai sumber air minum 30 0 100% 

air dimasak terlebih dahulu sebelum 

dikonsumsi 
30 0 100% 

Keluhan Kesehatan Menggunakan Air 0 30 100% 

Sumber: Data Primer 2020 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa dari 30 responden di Dusun 

Benteng Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba terdapat 

100% yang menggunakan air sumur sebagai sumber air minum. Sebelum 

dikonsumsi sebagai air minum, Masyarakat Dusun Benteng rata-rata memasak 

terlebih dahulu air sumur tersebut dan Selama >5 tahun menggunakan air sumur 

sebagai kebutuhan sehari hari maupun sebagai sumber air minum, masyarakat 

tidak ada yang mengeluh persoalan kesehatan karna menggunakan dan 

mengkonsumsi air sumur tersebut.  

C. Pembahasan 

1.  Parameter Fisik 

a. Warna 

Warna air dapat disebabkan oleh adanya zat-zat atau material organik yang 

terkandung dalam air bersih. Warna dapat diamati secara visual atau-pun dapat 

diukur berdasarkan skala platinum co balt (dinyatakan dengan PtCo), dengan 

membandingkan warna air standar dengan warna sampel. Warna perairan biasa 

dikelompokkan menjadi dua yaitu warna sesungguhnya dan warna tampak.  

Warna sesungguhnya adalah warna yang hanya disebabkan oleh bahan-bahan 
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kimia terlarut. Warna tampak adalah warna yang tidak hanya disebabkan oleh 

bahan terlarut tetapi juga disebabkan oleh bahan tersuspensi. Warna dapat 

menghambat penetrasi cahaya ke dalam air dan mengakibatkan terganggunya 

proses fotosintesis. Untuk kepentingan keindahan sebaikknya warna air tidak 

melebihi 15 PtCo. Sumber air untuk kepentingan air minum sebaiknya memiliki 

warna 5-50 PtCo  (Raodhah, Susilawaty, & Bachri, 2015). 

Warna di dalam air terbagi dua, yakni warna semu (Apparent color) adalah 

warna yang disebabkan oleh partikel-partikel penyebab kekeruhan (tanah, pasir, 

dll), partikel halus, besi, mangan, partikel-partikel mikroorganisme, warna 

industri, dan lain-lain. Yang kedua adalah warna sejati (True color) adalah warna 

yang berasal dari penguraian zat organik alami, yakni humus, lignin, tanin dan 

asam organik lainnya. Dalam penelitian ini, dalam melihat warna air pada 

sampel 1 sampai sampel 3 mempunyai warna yang putih ke abu abuan, sampel 

ini termasuk warna air yang tidak memenuhi syarat kesehatan, Perubahan warna 

pada air Biasanya disebabkan karena limbah domestik atau penguraian zat zat 

kimia yang terdapat pada sampah disekitar mata air. (Umaya, 2017) 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dilapangan ke 3 sampel air sumur 

tidak ada yang  memenuhi syarat PERMENKES R.I No 32 TAHUN 2017. 

Tentang daftar persyaratan kualitas air bersih yang menetapakan syarat warna 

pada badan air harus jernih. Sedangkan pada 3 sampel air sumur di Dusun 

Benteng itu terlihat berwarna. 

Penelitian ini sejalan dengan  penelitan yang dilakukan oleh Leona 

Pantamareta di Dusun Ngentak Desa Pancasari Kecamatan Srandakan  

Kabupaten Bantul yang dimana dari Hasil pengamatan secara  in situ, semua 

sampel penelitian berwarna kuning, terlihat pada sumur A berwarna kuning 

bening, pada sumur B berwarnah kuning keruh, sumur C berwarna kuning 
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bening, pada sumur D berwarna kuning keruh, pada sumur E berwarna kuning 

Keruh, pada sumur F berwarna kuning bening, pada sumur G berwarna kuning 

bening dan air sumur H berwarna kuning keruh.(Pantamareta, 2013) 

Dalam penelitian Yuliastri (2010), yang dikutip oleh Hendra Wijaya 

Sumakul (2019) menjelaskan bahwa kekeruhan air permukaan dapat disebabkan 

oleh partikel-partikel koloid dari serpihan batu, lumpur, tanah atau dari hasil 

oksidasi logam yang berasal dari tanah yang ukurannya bisa berkisar antara 

10,01-10 mm. Partikel tersebut bisa berasal dari proses erosi, mikroorganisme 

atau dari tumbuhan. Apabila bahan pembuangan padat men-imbulkan pelarutan 

maka kepekatan atau berat jenis air akan naik. Biasanya pelarutan ini diikuti pula 

dengan perubahan pada warna air. Air yang mengandung larutan pekat dan 

berwarna gelap akan mengurangi penetrasi sinar matahari ke da-lam air. 

Pembentukan koloidal terjadi apabila bu-angan tersebut berbentuk halus 

sehingga sabagian ada yang larut dan sebagian lagi ada yang mela-yang-layang 

sehingga air menjadi keruh. (Sumakul, 2019) 

b. Rasa dan Bau 

Standar persyaratan air bersih dan air minum yang menyangkut bau 

menurut WHO maupun U.S Public Health Service menyatakan bahwa dalam air 

minum dan air bersih tidak boleh terdapat Bau yang di inginkan. Bau dan Rasa 

biasanya terjadi bersama-sama dan biasanya disebabkan oleh bahan-bahan 

organik yang membusuk. Intensitas bau dapat meningkat, bila dilakukan 

klorinasi terhadap air (Raodhah et al., 2015). 

Bau pada air dapat disebabkan karena benda asing yang masuk ke dalam  air 

seperti bangkai binatang, bahan buangan, ataupun disebabkan karena proses 

penguraian senyawa organik oleh bakteri. Pada peristiwa penguraian senyawa 

organik yang dilakukan oleh bakteri tersebut dihasilkan gas-gas berbau menyengat 
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dan bahkan ada yang beracun. Pada peristiwa penguraian zat organik berakibat 

meningkatkan penggunaan oksigen terlarut di air. Dari Hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan di lapangan pada ketiga sampel dengan sumber mata air masing-

masing. Pada sampel pertama (1) tidak berbau begitu pun dengan sampel ke 2 dan 

3 dikarenakan mata airnya berasal dari hutan lindung dimana berfungsi sebagai 

perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah 

banjir, mengendalikan erosi dan melindungi kesuburan tanah.  

Dari hasil penelitian diatas terdapat ke 3 sampel tersebut memenuhi syarat 

SNI dilihat dari standar bau menurut PERMENKES R.I No 32 TAHUN 2017. 

Tentang daftar persyaratan kualitas air bersih yang menetapakan syarat Bau 

Menurut effendi, 2003 air yang aman dan baik untuk dikonsumsi adalah air 

yang tidak memiliki ciri tidak berbau bila dicium dari jauh maupun dari dekat. 

Air yang berbau busuk mengandung bahan organik yang sedang mengalami 

penguraian oleh mikroorganisme air.(Umaya, 2017) 

Rasa, kualitas air bersih yang baik adalah tidak berasa. Rasa dapat 

ditimbulkan karena adanya zat organik, bakteri atau unsur lain yang masuk 

kedalam badan air. Dalam penelitian ini, untuk menguji Rasa pada air. Pada 

sampel 1 sampai sampel 3 mempunyai Rasa yang tawar, hal ini disebabkan 

karena sampel-sampel tersebut berada pada hutan lindung dan sampel ini 

memenuhi syarat PERMENKES R.I No 32 TAHUN 2017.. 

Air minum biasanya tidak memberikan Rasa (tawar) air yang berasa 

menunjukkan kehadiran adanya berbagai zat yang dapat membahayakan 

kesehatan. Berdasarkan keputusan PERMENKES R.I No 32 TAHUN 2017. 

tentang syarat air minum yang dapat dikonsumsi adalah tidak berasa. 

Rasa pada air tanah berhubungan dengan adanya kandungan nitrat pada air 

tanah tersebut artinya semakin tinggi nitrat pada air maka akan mempengaruhi 
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tingkat rasa yang terkandung pada air tersebut. Selain itu, kandungan besi yang 

tinggi juga dapat mempengaruhi kualitas rasa pada air sehingga air terasa pahit 

(Umaya, 2017). 

Sebagai mana makna yang tersirat dalam Firman Allah Swt dalam Q.S AL 

Waqiah  (56):68-70. 

مۡ نََنُۡ ٱلمُۡنِلوُنَ لوَۡ نشََاءُٓ  
َ
نزَلُۡۡمُوهُ منَِ ٱلمُۡزۡنِ أ

َ
نتُمۡ أ

َ
بُونَ ءَأ ِي تشََۡۡ فَرَءَيۡتُمُ ٱلمَۡاءَٓ ٱلََّّ

َ
جَاجٗا  أ

ُ
جَعَلۡنََٰهُ أ

 فلََوۡلََّ تشَۡكُرُونَ   
Terjemahanya: 

Maka Terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. 
Kamukah yang menurunkannya atau kamikah yang 
menurunkannya?  Kalau Kami kehendaki, niscaya Kami jadikan 
Dia asin, Maka Mengapakah kamu tidak bersyukur? (AL Waqiah  
(65):68-70.) 

Ayat ini menunjukan kuasa dan kebesaran Allah Swt, dalam menurunkan 

hujan dan menciptakan air yang manusia konsumsi dimana tidak ada kuasa atau 

keterlibatan manusia, serta mengisyaratkan bahwa ada malaikat yang ditugaskan 

allah untuk mengatur turunnya hujan (Shihab,2002,137). 

Dalam islam juga telah diatur bahwa salah satu alat yang digunakan untuk 

bersuci adalah air. Air yang dimaksud adalah air yang mensucikan air hujan, air 

embun yang masih murni sifatnya,rasa dan baunya, air yang keluar dari bumi 

adalah mata air. adapun air susu, air mawar, dan air kelapa tidak termasuk 

kedalam golongan tersebut. Air yang berbau dan berasa tidak termasuk dalam air 

bersuci. Terlebih lagi air yang telah berubah bau dan rasanya karena sudah 

tercampur najis. air yang terkontaminasi dengan kotoran dan benda najis lainnya 

menjadi sama hukumnya dengan benda najis dan tidak diperbolehkan (Haram) 

untuk diminum dan tidak sah digunakan untuk menyucikan. Larangan tersebut 

karna adanya kemungkinan kotoran dan bakteri yang masuk ke dalam air dan 

membahayakan terhadap kesehatan. (Raodhah et al., 2015)  
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Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari hasil pemeriksaan 

sifat Bau dan Rasa pada 3 sampel sumur terdapat 100,0% sumur gali yang tidak 

berbau dan berasa. 

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Yantonius Seran Taek  pada empat lokasi yaitu air sumur area Rumah Sakit, 

Tulip, Maubeli dan Sasi. Berdasarkan hasil analisis laboratorium Dinas 

Kesehatan Kefamenanu diperoleh hasil parameter fisik yang meliputi suhu, bau, 

rasa dan warna keempat air sumur tersebut memenuhi syarat baku mutu kualitas 

air bersih. (Taek, Kolo, & Ledheng, 2018) 

c. Pengukuran pH 

pH atau derajat keasaman digunakan untuk menyatakan tingkat keasaaman 

atau basa yang dimiliki oleh suatu zat, larutan atau benda dengan menggunakan 

pH meter. pH normal memiliki nilai 7 sementara bila nilai pH > 7 menunjukkan 

zat tersebut memiliki sifat basa sedangkan nilai pH < 7 menunjukkan keasaman. 

pH 0 menunjukkan derajat keasaman yang tinggi, dan pH 14 menunjukkan derajat 

kebasaan tertinggi. Asam dan basa adalah besaran yang sering digunakan untuk 

pengolahan sesuatu zat, baik di industri maupun kehidupan sehari-hari. Dalam 

penelitian ini untuk tingkat pengukuran pH di dapatkan data pada sumber air di 

dusun Benteng pada sumur kedalaman dua meter  pH 5,0, sedangkan di mata air 

terdapat pH 5,7 dan Sumur kedalaman satu meter pH 6,0. Dapat dilihat tingkat 

asam dan basa pada penelitian ini tidak ada air yang mempunyai pH normal. Tiga 

sampel  air ini mempunyai pH yang sangat rendah, pH yang rendah 

mengakibatkan air menjadi berubah warna, berkeruh, mempunyai bau yang tidak 

sedap dan juga zat-zat kimia yang terdapat dalam air yang berbahaya. 

Hasil pengukuran pH di penelian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Rosyida Mukarromah di Mata Air Sumber Asem, Dusun 

Kalijeruk, Desa Siwuran, Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo, Hasil 
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pengukuran selama 3 minggu, nilai pH air di bawah ambang batas maksimum 

yaitu antara 4,5-5. Nilai pH maksimum air minum adalah 8.5 dan nilai minimum 

pH air adalah 6.5. Sementara itu, nilai pH dapat mempengaruhi spesiasi senyawa 

kimia dan toksisitas dari unsur-unsur renik yang terdapat dalam di perairan. 

(Mukarromah, 2016) 

Dari hasil penelitian 3 sampel diatas tidak ada yang memenuhi syarat 

PERMENKES R.I No 32 TAHUN 2017. untuk air bersih karen disebabkan pH 

yang terkandung didalamnya sudah melewati ambang batas normal. Menurut 

soemirat, 2009 Air merupakan pelarut yang baik dan sebaiknya netral, tidak asam 

dan tidak pula basa untuk pencegahan terjadinya pelarutan logam berat dan 

korosi.  

Secara umum air tanah pH berkisar 6,5 – 9,0. Sedangkan air yang tercemar 

oleh limbah tambang, industri dan pengaruh lingkungan alamnya dapat 

menyebabkan air bertambah asam dengan pH lebih kecil dari 5. Hal ini dapat 

terjadi karena adanya konsentrasi ion hidrogeen yang tingg antara lain berasal dari 

oksidasi mineral sulfida, gas vulkanik yang mengandungan hidrogen sulfida, gas 

karbondioksida dan amoniak.(Umaya, 2017) 

2. Parameter Mikrobiologi 

Uji Total Coliform Bakteri Coliform adalah bakteri indikator keberadaan 

bakteri patogenik lain, Bakteri Coliform sebagai suatu kelompok dicirikan 

sebagai bakteri berbentuk batang gram negatif, tidak membentuk spora, aerobik, 

dan anaerobik fakultatif yang memfermentasi laktose dengan menghasilkan 

asam dan gas dalam waktu 48 jam pada suhu 35 °C-37 °C. pada penelitian ini 

menggunakan bahan LB (lactosa broth) digunakan sebagai media untuk 

mendeteksi kehadiran koliform dalam air, makanan, dan produk susu, sebagai 

kaldu pemerkaya (pre-enrichment broth) untuk Salmonellae dan dalam 

mempelajari fermentasi laktosa oleh bakteri pada umumnya. Pepton dan ekstrak 

beef menyediakan nutrien esensial untuk memetabolisme bakteri. Laktosa 
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menyediakan sumber karbohidrat yang dapat difermentasi untuk organisme 

koliform. Uji penegasan menggunakan media BGLB merupakan medium untuk 

perhitungan bakteri coliform, Perkembangan mikrobia coliform dalam medium 

ini ditunjukan dengan adanya kekeruhan dan pembentukan gas dalam tabung 

durham sebagai hasil fermentasi laktosa. 

Bakteri coliform dapat dibedakan menjadi 2 kelompok (Fardiaz, 1993) 

yaitu: coliform fecal dan coliform non fecal. Kelompok bakteri coliform fecal ini 

diantarnya adalah Escherichia coli yang berasal dari kotoran hewan atau 

manusia. Jika pada sumber air terdapat E. coli, hal ini menunjukkan bahwa air 

tersebut terkontaminasi feses manusia dan mungkin dapat mengandung patogen 

usus. Oleh karena itu, standar baku mutu air minum mensyaratkan jumlah 

bakteri E. coli harus nol dalam 100 ml air. Bakteri yang tergolong coliform non 

fecal antara lain Enterobacter aerogenes. Bakteri ini biasanya ditemukan pada 

hewan atau tanaman-tanaman yang telah mati. (Khairunnisa, 2017) 

Berdasarkan Hasil pengukuran MPN coli sampel air sumur di dusun 

Benteng desa Tanah toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, ketiga 

sampel air tidak ada yang memenuhi syarat, hasil penelitian menunjukkan >2400 

MPN, melebihi nilai ambang batas maksimum yang telah ditetapkan oleh 

PERMENKES R.I No 32 TAHUN 2017. tentang daftar persyaratan kualitas air 

bersih yaitu 50 CFU/100 ml sampel. 

 Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ervan 

Arditya Kusuma di Rumah Makan Kelurahan Andalas Kecamatan Padang 

Timur, adapun Hasil penelitian yang didapatkan hampir seluruhnya 

menunjukkan indeks MPN yang tinggi yaitu >2400 per 100 ml air dan hanya 1 

sampel yaitu no 8 pada air PDAM yang menunjukkan nilai indeks MPN yang 

rendah dan memenuhi syarat bakteriologis dengan nilai indeks MPN 9. Nilai 
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MPN ini jauh melebihi dari standar yang ditetapkan pemerintah yaitu Peraturan 

Menteri Kesehatan no 416 Tahun 1990 tentang persyaratan kualitas air bersih 

adalah tidak boleh mengandung bakteri golongan coliform lebih dari 50/100 cc 

air. (Kusuma & Rasyid, 2015)  

3. Keluhan Kesehatan 

Dari Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap 30 

responden, bahwa 100% tidak terdapat keluhan kesehatan di dusun Benteng desa 

Tanah Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba yang diakibatkan dari 

penggunaan air sumur selama >5 tahun menggunakan dan mengkonsumsi air 

tersebut. Hal ini terjadi karna 100% dari Masyarakat adat Dusun benteng 

memasak terlebih dahulu air tersebut sebelum di konsumsi. 

Berdasaran hasil penelitian yang dilakukan oleh Purhadi di Kecamatan 

Karangrayung menunjukan bahwa Bakteri E. Coli di Kecamatan Karangrayung 

dengan perlakuan dimasak berdasarkan hasil uji laboratorium negatif atau tidak 

ditemukan pada 5 sampel dengan presentase 100%. Bakteri E. Coli di 

Kecamatan Karangrayung dengan perlakuan ultraviolet berdasarkan hasil uji 

laboratorium negatif atau tidak ditemukan pada 5 sampel dengan presentase 

100%. Tidak ada perbedaan antara perlakuan air minum dengan dimasak dan 

ultraviolet terhadap keberadaan bakteri E. Coli dengan nilai sig (1.000) > sig 

(0,05). (Purhadi, Anita lufianti, 2017) 

D. Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian ini mempunyai kelemahan yaitu peneliti tidak melihat semua 

faktor yang dapat mempengaruhi kualitas air seperti kemiringan tanah dan 

analisa tanah. 

2. Pada penelitian ini peneliti hanya melihat sampel Warna, Bau dan Rasa air 

secara visual dan tidak melakukan uji laboratorium. 
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3. Penelitian ini hanya melakukan pengambilan dan pemeriksaan sampel 

sebanyak 1 kali. 
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BAB V 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan Hasil penelitian sampel air sumur di Dusun Benteng Desa 

Tanah toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba telah diperiksa baik secara 

observasi langsung dilapangan dan pemeriksaan di Laboratorium, maka dapat 

ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut: 

1. Kualitas air sumur dari parameter Fisik, dilihat dari sifat Warna yaitu 

ketiga sampel tersebut berwarna (100,0%), dan Dapat dilihat dari hasil 

penelitian, sampel air sumur yang memenuhi syarat sifat warna 

menunjukan angka 00,0% yang memenuhi syarat standar PERMENKES 

R.I No 32 TAHUN 2017. Sedangkan pemeriksaan sifat bau terdapat 

100,0% yang memenuhi syarat standar PERMENKES R.I No 32 TAHUN 

2017 dari ketiga sampel tersebut, dan pemeriksaan rasa terdapat 100.0.% 

memenuhi syarat dan 00.0% tidak memenuhi syarat. 

2. Kualitas air sumur ditinjau dari sifat pH ketiga sampel air tersebut 

menunjukkan hasil 5-6, hasil ini menunjukkan dari pengukuran pH secara 

keseluruhan tidak memenuhi syarat sesuai standar kualitas air bersih 

menurut PERMENKES R.I No 32 TAHUN 2017. yaitu 6,5-9,0. 

3. Berdasarkan hasil pengukuran MPN coli sampel air sumur di dusun 

Benteng Desa Tanah toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, 

ketiga sampel air tidak ada yang memenuhi syarat, hasil penelitian 

menunjukkan >2400 MPN, melebihi nilai ambang batas maksimum yang 

telah ditetapkan oleh PERMENKES R.I No 32 Tahun 2017. tentang daftar 

persyaratan kualitas air bersih yaitu 50 CFU/100 ml sampel. 

4. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap 30 

responden, bahwa 100% tidak terdapat keluhan kesehatan yang 



69 
 

 

 

diakibatkan dari penggunaan air sumur selama >5 tahun menggunakan dan 

mengkonsumsi air tersebut. Hal Ini terjadi karna 100% dari masyarakat 

adat dusun Benteng memasak terlebih dahulu air tersebut sebelum di 

konsumsi 

B. Saran 

1. Bagi Pemerintah atau instansi terkait 

Peneliti menyarankan kepada dinas kesehatan dan pihak puskesmas agar 

memberikan penyuluhan pola hidup sehat dan bersih kepada masyarakat desa 

Tanah Toa terkhusus kepada Dusun Benteng setiap bulannya. Peneliti juga 

menyarankan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan dan melakukan 

eksplorasi terhadap sumber-sumber air yang ada di daerah kawasan adat Amma 

Toa, kemudian dikembangkan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan 

sehari-hari sehingga ketika musim kemarau, masyarakat tidak lagi mengalami 

kesulitan untuk memenuhi kebutuhan airnya. 

2. Bagi Masyarakat Kawasan Adat 

Peneliti menyarankan kepada warga yang berada di dusun Benteng dan 

Kawasan Adat untuk selalu mempehatikan kebersihan di sekitar sumber air. 

Hasil penelitian menunjukkan masih ada beberapa parameter yang tidak 

memenuhi syarat baku mutu air bersih, sehingga peneliti menyarankan kepada 

masyarakat dusun Benteng dan Kawasan Adat agar mengolah air terlebih dahulu 

sebelum dikonsumsi seperti penyaringan dan pengendapan, selain itu peneliti 

menyarankan kepada warga kawasan adat Amma toa agar mengecek saluran 

pipa bambu yang di aliri mata air dari dalam hutan dan tidak membiarkan 

penebangan liar. 
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3. Bagi Peneliti Berikutnya 

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah variable dan parameter 

penelitian, berhubung penelitian ini melakukan penelitian parameter Fisik 

dengan cara visual, jadi diharapkan peneliti selanjutnya menggunakan alat dan 

metode yang lebih baik dari peneliti sebelumnya, sehingga ditemukan hasil yang 

menunjukkan adanya faktor-faktor yang berhubungan dengan kualitas mata air 

di dalam kawasan adat. 
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KUESIONER PENELITIA 

 GAMBARAN KUALITAS FISIK DAN MIKROBIOLOGI AIR SUMUR  

DI DUSUN BENTENG DESA AMMATOA KECAMATAN KAJANG  

KABUPATEN BULUKUMBA 

 

A. Karakteristik Responden 

1. Nama Responden : 

2. Jenis Kelamin  : 

3. Umur Responden : Tahun 

B. Keluhan Kesehatan 

1. Apakah anda menggunakan air sumur sebagai sumber air minum? 

a. Ya 

b. Tidak 

2. Sudah berapa lama anda menggunakan air sumur? 

a. >5 Tahun 

b. <5 Tahun 

3. Apakah air sumur yang digunakan dikonsumsi? 

a. ya 

b. Tidak 

4. Apakah air yang dikonsumsi dimasak terlebi dahulu? 

a. ya 

b. tidak 

5. Apakah anda mencuci peralatan makan dengan air bersih sebelum 

digunakan? 

a. Ya 

b. Tidak 

6. Apakah saudara mengalami keluhan kesehatan karena menggunakan air 

sumur? ( 3 bulan terakhir ) 

a. Ya 

b. Tidak 
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7. Apakah saudara mengalami keluhan kesehatan karena menggunakan air 

sumur? 

a. Ya 

b. Tidak 

Jika Ya, sebutkan:  1. Gatal-gatal  

2. Bentol-bentol 

3.  merah Menceret/diare 

8.  Berapa lama keluhan kesehatan itu dirasakan? 

a. 3 hari 

b. >3 hari 

9. Jika anda mengalami gatal-gatal, bentol-bentol merah pada kulit atau 

diarea akan langsung di obati? 

a. Ya 

b. Tidak 

10. Apakah anda punya riwayat penyakit alergi pada makanan? 

a. Ya 

b. Tidak  

11. Kemana dilakukan pengobatan keluhan kesehatan tersebut? 

a. Puskesmas 

b. Bidan Desa 

c. Lain-lain....... 

 

TERIMA KASIH 
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Frequencies 

Statistics 

 

JENIS 

KELAMIN P1 P2 P3 P4 P5 P6 

N Valid 30 30 30 30 30 30 30 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

 
Frequency Table 
 

JENIS KELAMIN 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 20 66.7 66.7 66.7 

Perempuan 10 33.3 33.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

P1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 30 100.0 100.0 100.0 

 

P2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid >5 Tahun 30 100.0 100.0 100.0 

 

P3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 30 100.0 100.0 100.0 

 

P4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 30 100.0 100.0 100.0 

 

P5 
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 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 30 100.0 100.0 100.0 

 

P6 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 30 100.0 100.0 100.0 
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Dokumentasi pengambilan Sampel Air Sumur 
Di Dusun Benteng Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang 

Kabupaten Bulukumba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



90 
 

 

 

Dokumentasi Wawancara Penggunaan Air Sumur 
Di Dusun Benteng Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang 

Kabupaten Bulukumba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


