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ABSTRAK 

Nama : Rahmatiah. S 

Nim : 7020117038 

Judul : Analisis Tingkat Pencemaran Udara Parameter CO Di Jalan AP. 

Pettarani  Makassar 2021 

 
 
Pencemaran udara berasal dari gas emisi pembakaran kendaraan bermotor, 

aktivitas keseharian manusia, ataupun dari aktivitas industri dan perumahan. Jalur 
transportasi berupa jalanan yang padat akan kendaraan bermotor merupakan 
tempat yang tinggi tingkat pencemarannya. Gas emisi dari kendaraan yang berasal 
dari pembakaran pada mesin tidak terbakar sempurna menghasilkan gas karbon 
monoksida. Gas karbon monoksida merupakan salah satu polutan yang paling 
berbahaya bagi kesehatan. Tingkat Pencemaran Udara Parameter CO di Jalan AP 
Pettarani Kota Makassar diukur untuk menilai dampak pajanan yang dihasilkan 
oleh karbon monoksida. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif analitik 
observasional dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini 
yaitu seluruh udara ambien yang berada di Jalan AP.Pettarani dengan sampel 
sebanyak 378 sampel dari 6 titik 3 kali pengukuran, pagi, siang, sore, selama 7 
hari penelitian. 

Hasil uji Korelasi Pearson diperoleh ρ-value sebesar 0,000 (<0,05) 
menunjukan bahwa ada hubungan yang bermakna antara CO dengan Tingkat 
Pencemaran Udara (ISPU). Koefisien korelasi Co Pagi diperoleh nilai r=0,980, 
CO Siang r=0,985 dan CO Sore r=0,993 yang menunjukan hubungan yang sangat 
kuat dan arah positif. 

Untuk peneliti selanjutnya dapat ditambah dengan pengukuran parameter 
lain serta dalam pengambilan data lebih memperhatikan faktor angin, suhu, 
kelembaban, dan jumlah kendaraan  dalam pengukuran kualitas udara. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pencemaran udara merupakan suatu kondisi dimana kehadiran satu atau 

lebih substansi kimia, fisik atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang 

membahayakan. Berbahaya kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, 

mengganggu estetika dan kenyamanan, serta merusak properti. Polusi udara 

adalah salah satu jenis dari pencemaran lingkungan hidup selain pencemaran 

tanah, pencemaran air, pencemaran suara. Pencemaran udara merupakan 

perusakan terhadap kualitas udara. Kerusakan kualitas ini disebabkan oleh 

berbagai sumber, baik sumber biologis maupun non biologis. Polusi udara dapat 

bersumber dari berbagai macam, yaitu : asap kendaraan bermotor, asap pabrik, 

limbah indutri, limbah rumah tangga dan sebagainya. Jenis sumber ini dapat 

menjadi sumber pencemaran tanah. 

Udara merupakan salah satu komponen penting dari alam yang sangat 

diperlukan oleh makhluk hidup. Seiring berkembangnya transportasi dan 

pembangunan industri pada era modern berpotensi mempengaruhi kualitas udara. 

Pencemaran udara yang dihasilkan oleh  aktivitas masyarakat dan industri dapat 

mengakibatkan turunnya kualitas udara. Perubahan kualitas udara yang 

disebabkan masuknya zat pencemar berupa partikel ataupun gas dengan jumlah 

dan rentang waktu tertentu yang dapat membawa dampak buruk bagi makhluk 

hidup disebut dengan pencemaran udara (Keresztes & Rápó, 2017). 
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Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan 

Hidup No. 2/MENKLH/1988 menyatakan bahwa pencemaran adalah masuknya 

makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air atau udara, atau 

berubahnya tatanan (komposisi) air atau udara oleh kegiatan manusia atau proses 

alam. Sehingga kualitas udara atau air menjadi berkurang sehingga tidak bisa 

berfungsi sesuai peruntukannya.  

Pencemaran udara merupakan masalah global yang menjadi ancaman bagi 

kesehatan dan iklim di seluruh dunia. Pencemaran udara mempengaruhi semua 

negara-negara yang ada di dunia, baik negara yang berpenghasilan rendah, 

menengah dan tinggi. Berdasarkan data kualitas udara terbaru dunia, 97% kota di 

negara berpenghasilan rendah dan menengah dengan lebih dari 100.000 penduduk 

tidak memenuhi standar kualitas udara WHO (10μg / m3). Pada tahun 2016, 

kurang lebih 7 juta kematian secara global (18% dari semua kematian global) 

disebabkan oleh pencemaran udara dalam dan luar ruangan. (WHO “Air 

Pollution”, 2018). 

Kasus kematian karena keracunan CO di Inggris pda tahun 1985 sebanyak 

1365 orang. Di prancis pada tahun 1991 telah tercatat sebanyak 17,5 per 100.000 

penduduk telah keracunan gas CO dan 5% diantaranya meninggal dunia. Di 

Amerika Serikat pada tahun 1998 tercatat bahwa 600 orang meninggal dunia 

karena keracunan gas CO. (Mukono, 2011). 

Pandemi COVID-19 telah menjadi faktor utama dan luar biasa yang 

mempengaruhi kualitas udara di tahun 2020. Dikenal oleh beberapa orang sebagai 

eksperimen kualitas udara terbesar yang pernah ada. Blokade global telah 
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menyebabkan pengurangan sementara komsumsi bahan bakar fosil dan dikaitakan 

dengan penurunan kualitas udara yang signifikan. Dibandingkan dengan tahun-

tahun sebelumnya, polusi udara padatahun 2020, 65% kota di dunia mengalami 

peningkatan kualitas udara secara signifikan dibandingkan tahun 2019, dan 84% 

negara telah meningkat secara keseluruhan. Karena keadaan pebaikan ini, 

konsentrasi polutan cenderung pulih. 

Pada Maret 2020, COVID-19 dianggap sebagai pandemi, yang 

mengakibatkan pembatasan luas pada aktivitas ekonomi dan perubahan drastis 

dalam perilaku manusia. Saat miliaran orang berlindung di tempat selama 

berminggu-minggu, beralih ke pekerjaan jarak jauh jika memungkinkan, dan 

pergerakan terbatas untuk perjalanan penting, peningkatan kualitas udara yang 

dramatis diamati di seluruh dunia dalam apa yang digambarkan sebagai 

eksperimen kualitas udara yang belum pernah terjadi sebelumnya. 

Secara global, sebuah studi awal memperkirakan proporsi kematian akibat 

COVID-19 yang disebabkan oleh paparan polusi udara jangka panjang dari emisi 

antropogenik antara 7 dan 33% dari kematian. Kematian ini mungkin dapat 

dicegah dengan mengurangi polusi udara buatan manusia. Antara 7 dan 33% 

kematian akibat COVID-19 disebabkan oleh polusi udara jangka panjang paparan. 

Penyebab pencemaran udara di Indonesia sekitar lebih dari 70% adalah 

hasil emisi kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor memproduksi zat-zat 

berbahaya yang bisa menyebabkan dampak negatif, baik terhadap kesehatan 

manusia ataupun terhadap lingkungan. Zat berbahaya itu seperti timbal/timah 

hitam (Pb), suspended particulate matter (SPM), oksida nitrogen (NOx), 
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hidrokarbon (HC), karbon monoksida CO), dan oksida fotokimia (Ox). Kendaraan 

bermotor menyumbang hampir 100 persen timbal, 13-44% suspended particulate 

matter (SPM), 71-89% hidrokarbon, 34-73% NOx, dan hampir seluruh karbon 

monoksida (CO) ke udara. 

Untuk Kota Makassar polusi yang di hasilkan dari asap kendaraan seiring 

waktu makin bertambah dan berdasarkan data dari Samsat Kota Makassar, pada 

2018 tercatat 1.425.151 unit atau bertambah 87.009 unit dibandingkan 2017. 

Adapun, pada 2016 jumlah kendaraan bermotor di Kota Makassar baru sekitar 

1.252.755 unit. Artinya, dalam dua tahun tercatat 172.395 pertambahan unit. 

Pencemaran udara adalah kasus yang selalu terjadi dan terus semakin 

tinggi setiap tahunnya. Pencemaran udara yang terus semakin tinggi seiring 

dengan perkembangan-perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. 

Pencemaran terjadi ditimbulkan banyak faktor antara lain kebakaran hutan, dan 

berkembangnnya transportasi berupa kendaraan bermotor khususnya pada kota-

kota besar. Udara yang tercemar zat-zat pencemar  mengakibatkan gangguan 

kesehatan yang tidak sama yang didasarkan dalam tingkatan dan jenisnya, macam, 

ukuran dan komposisi kimiawi yang terkandung pada zat tersebut. 

Salah satu  sektor  yang  berperan penting dalam penurunan kualitas udara 

di seluruh dunia merupakan transportasi. Transportasi dinilai sebagai pokok 

permasalahan masalah pencemaran udara dikarenakan sampai saat ini sebagian 

besar kendaraan masih menggunakan bahan bakar fosil. Bahkan pada tahun 2011, 

bahan bakar fosil mewakili 82% berdasarkan total pasokan energi primer dunia. 
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Di Cina dan India kaitan antara polutan yang berasal dari sektor transportasi 

masing-masing sebanyak 5% dan 12% setiap tahunnya.. 

Karbon Monoksida (CO) merupakan gas yang jika terhirup ke dalam paru-

paru akan ikut peredaran darah dan akan menghalangi masuknya oksigen yang 

dibutuhkan oleh tubuh. Hal ini terjadi karena gas CO bersifat racun, ikut bereaksi 

secara metabolis dengan darah. Keadaan ini menyebabkan darah menjadi lebih 

mudah menangkap gas CO dan menyebabkan fungsi vital darah sebagai 

pengangkut oksigen terganggu. (Mukono,1997) 

Berdasarkan data dari dinas lingkungan kota makassar tahun 2018 

menunjukkan kualitas udara ambien parameter karbon monoksida (CO) pada titik 

sampel  di pertigaan jalan Alauddin – Pettarani : 727,79  𝜇𝑔/Nm3 dan pada titik 

sampel perempatan jalan Urip Sumoharjo – Pettarani : 750,56  𝜇𝑔/Nm3.  

Pada penelitian sebelumnya oleh Ahmad, 2019 mengenai Analisis Indeks 

Standar Pencemaran Udara (ISPU) Parameter CO Di Jalan AP.Pettarani didapati 

hasil analisis ISPU pada jalan AP Pettarani dengan jenis polutan CO pada hari 

kerja masuk dalam kategori berbahaya dengan rentang nilai <300  dan pada hari 

libur masuk dalam kategori sangat tidak sehat dengan rentang nilai ISPU 200-299. 

Pada saat melakukan penelitian tersebut, jalan AP Pettarani sementara 

diadakan pembangunan tol layang AP Pettarani. Pada tanggal 18 maret 2021 telah 

diresmikan oleh presiden dan beroperasi mulai tanggal 19 maret 2021. Hal 

tersebut membuat peneliti tertarik untuk menganalisis Tingkat Pencemaran Udara 

Parameter CO di jalan AP. Pettarani Kota Makassar saat beroperasinya Tol layang 

AP Pettarani 2021. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, adanya rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana analisis tingkat pencemaran udara parameter CO 

di jalan AP. Pettarani kota makassar tahun 2021. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis konsentrasi CO dengan tingkat 

pencemaran udara (ISPU) di jalan AP.Pettarani kota Makassar tahun 2021. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui hubungan konsentrasi CO pagi dengan indeks standar pencemaran 

udara di jalan AP. Pettarani. 

b. Mengetahui hubungan konsentrasi CO siang dengan indeks standar 

pencemaran udara di jalan AP.Pettarani. 

c. Mengetahui hubungan konsentrasi CO sore dengan indeks standar pencemaran 

udara di jalan AP. Pettarani. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Dinas Lingkungan Hidup 

Sebagai acuan dalam upaya peningkatan kualitas udara kota makassar 

2. Bagi Institusi 

a. Sebagai referensi dalam peningkatan mutu kurikulum. 

b. Sebagai referensi dalam pengembangan riset keilmuan kesehatan lingkungan. 

c. Sebagai referensi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian sejenis. 

3. Bagi masyarakat 
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Untuk memeberikan informasi tentang tingkat pencemaran udara di jalan 

AP. Pettarani kota makassar tahun 2021. 

4. Bagi peneliti 

a. Menambah wawasan keilmuan di bidang kesehatan lingkungan 

b. Menjadi wadah dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama 

perkuliahan. 
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E. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif 

 
No 

 
Variabel 

 
Definisi Operasional 

 
Kriteria Objektif 

 
Referensi 

  1 Kualitas Udara Ukuran yang digunakan untuk 
menilai seberapa baik dan 
bururknya udara disuatu daerah 
yang dihirup oleh manusia 

Kualitas udara dapat dikatakan baik 
ketika memenuhi baku mutu udara 
ambien nasional No.41 Tahun 1999 

Baku Mutu Udara 
Ambien Nasional No.41 
Tahun 1999 

  2 Karbon Monoksida 
(CO) Berdasarkan 
Titik Pengambilan 

Konsentrasi karbon monoksida 
(CO) yang berada di udara bebas  
yang didapatkan pada saat 
dilakukan pengukuran 
berdasarkan pada titik 
pengambilan sampel di jalan AP 
Pettarani Makassar 

Konsentrasi karbon monoksida (CO) 
dapat dikatakan baik ketika tidak 
melebihi Nilai Ambang Batas yaitu 
sebesar 30.000 µg/Nm3 dengan 
waktu paparan selama 8 jam 
 
 

Baku Mutu Udara 
Ambien Nasional No.41 
Tahun 1999 

 3 Karbon 
Monoksida(CO) 
Berdasarkan Waktu 
Pengambilan 

Konsentrasi karbon monoksida 
(CO) yang berada di udara bebas  
yang didapatkan pada saat 
dilakukan pengukuran 
berdasarkan pada waktu 
pengambilan sampel di jalan AP 
Pettarani Makassar 

Konsentrasi karbon monoksida (CO) 
dapat dikatakan baik ketika tidak 
melebihi Nilai Ambang Batas yaitu 
sebesar 30.000 µg/Nm3 dengan 
waktu paparan selama 8 jam 
 

Baku Mutu Udara 
Ambien Nasional No.41 
Tahun 1999 

 4 Karbon Monoksida 
(CO) Berdasarkan 
Hari Pengambilan 

Konsentrasi karbon monoksida 
(CO) yang berada di udara bebas  
yang didapatkan pada saat 
dilakukan pengukuran 

Konsentrasi karbon monoksida (CO) 
dapat dikatakan baik ketika tidak 
melebihi Nilai Ambang Batas yaitu 
sebesar 30.000 µg/Nm3 dengan 

Baku Mutu Udara 
Ambien Nasional No.41 
Tahun 1999 
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berdasarkan pada hari 
pengambilan sampel di jalan AP 
Pettarani Makassar 

waktu paparan selama 8 jam 
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F. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah studi kuantitatif, jenis penelitian yang 

digunakan adalah observasional dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini 

dilakukan di enam titik Jalan A.P. Pettarani Kota Makassar yaitu pertigaan 

Alauddin – Pettarani, MAN 2 Makassar , Kantor POS, Persimpangan 

Boulevard – Pettarani, POS POLANTAS dan perempatan Urip Sumoharjo – 

Pettarani. 

Dalam penelitian ini yang menjadi perhatian utama adalah kualitas udara 

ambien parameter CO dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana 

yang mengalami perubahan tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia seperti 

penebangan pohon yang dapat mempengaruhi kualitas udara ambien. 

Pengukuran kualitas udara ambien dilakukan menggunakan metode 

Nondispersive Analyzer (NDIR) untuk mengetahui hasil pemeriksaan kadar 

CO berdasarkan SNI 19-7119.2.2005 tentang pengukuran kualitas udara dan 

metode analisis yang digunakan. 
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G. Kajian pustaka 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Metode penelitian Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

1 Rendy Sangga, 
dkk (2020) 

Analisis tingkat 
pencemaran udara 
di kecamatan 
wanea kota 
manado 

Metode penelitian yang 
digunakan 
adalah analisis data 
sekunder 
(mengumpulkan data 
dan menganalisis data 
sekunder). Penelitian 
ini dilakukan dengan 
mengumpulkan data 
monitoring Stasiun 
pengamatan kualitas 
udara di Dinas 
Lingkungan Hidup 
(DLH) Provinsi Sulut. 

Variabel dalam 
penelitian ini adalah 
udara ambien 

Dari hasil penelitian, terdapat 
peningkatan konsentrasi CO 
sebesar 22,44% antara awal pekan 
dan akhir pekan baik untuk 
pengukuran 1 jam maupun 8 jam. 
Adapun konsentrasi rata-rata 
karbon monoksida dalam sepekan 
untuk seluruh titik sampel dengan 
pengukuran 8 jam adalah sebesar 
252,29 µg/m3 dengan nilai 
tertinggi dimiliki oleh titik sampel 
4 yaitu sebesar 454,02 µg/m3. 
Nilai ISPU polutan CO di 
Terminal Malengkeri 
KotaMakassar sebesar193,84. 

2 Irma Dita 
Kurniawati, dkk 
(2017) 

Indikator 
Pencemaran 
Udara 
Berdasarkan 
jumlah Kendaraan 

Jenis penelitian analitik 
observasional dengan 
pendekatan cross 
sectional. Obyek dan 
sampel penelitian yaitu 

Variabel bebas 
dalam penelitian ini 
adalah jumlah 
kendaraan, suhu 
udara, kelembaban 

Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa sebagian besar kendaraan 
tidak padat(65,0%) dengan 
nilai p 0,000, sebagian besar suhu 
udara rendah(55,0%) dengan nilai 
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dan Kondisi Iklim 
(Studi di Wilayah 
Terminal 
Mangkang dan 
Terminal 
Penggaron 
semarang) 

udara di lokasi 
penelitian diukur dalam 
kurun waktu 1 jam. 

udara, dan kecepatan 
angin, sedangkan 
variabel terikat 
adalah konsentrasi 
karbon monoksida. 
Analisis data 
menggunakan 
korelasi person dan 
rank spearman. 

p 0,221, kelembaban udara 
tinggi(100%) dengan nilai p 
0,006, dan kecepatan angin 
tenang(100%) dengan nilai p 
0,597. Hasil ukur di Terminal 
Mangkang SO2 <27,8 𝜋g/Nm3 
dan NO2 28,9 𝜋g/Nm3,  di 
Terminal Penggaron SO2 <27,3 
𝜋g/Nm3 dan NO2 16,0 𝜋g/Nm3. 

3 Febry 
Ramadhana 
Yuda, dkk 

Pola sebaran gas 
Monoksida(CO) 
Polutan di 
Kecamatan Bogor 
Tengah 

Penelitian ini 
menggunakan metode 
observasi (survei), yaitu 
suatu metode untuk 
memperoleh data 
lapangan dengan cara 
pengamatan, 
pengukuran dan 
pencatatan secara 
sistematis sesuai 
dengan tujuan terhadap 
fenomena yang diteliti. 
Pengambilan sampel 
menggunakan metode 
purposive sampling 

 Hasil penelitian mengacu pada 
Peraturan Pemerintah No. 41 
Tahun 1999 tentang Pengendalian 
Pencemaran Udara. Hal ini 
menunjukkan kualitas udara 
berdasarkan kadar CO masih baik 
sehingga dibutuhkan upaya untuk 
menjaga kualitas udara di 
Kecamatan Bogor Tengah. 
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yaitu Teknik 
pengambilan sampel 
berdasarkan 
pertimbangan tertentu 
sesuai dengan maksud 
dan tujuan penelitian. 

4 Dhita Ayu 
Fauziah, 
dkk(2017) 

Analisis Tingkat 
Pencemaran udara 
di terminal kota 
semarang 

Metode penelitian yang 
digunakan adalah 
analitik observasional 
dengan desain 
penelitian cross 
sectional. Penelitian 
dilakukan di tiga 
terminal Kota 
Semarang yaitu 
Terminal Mangkang, 
Terminal Penggaron 
dan Terminal Terboyo. 

Variabel bebas 
dalam penelitian ini 
adalah kadar debu 
terhirup dengan 
variabel 
pendahulunya adalah 
volume lalu lintas 
dan konsentrasi 
PM10. 
Sedangkan variabel 
terikatnya adalah 
kapasitas vital paru. 

Hasil pengukuran yang dilakukan 
menunjukkan bahwa konsentrasi 
PM10 di Terminal Mangkang 
sebesar 64,27 µg/m3, Terminal 
Penggaron sebesar 38,39 µg/m3 
dan Terminal Terboyo sebesar 
99,35 µg/m3. Berdasarkan Surat 
Keputusan Gubernur Jawa Tengah 
Nomor 8 Tahun 2001 tentang 
Baku Mutu Udara Ambien 
Provinsi Jawa Tengah 
menyatakan bahwa baku mutu 
udara ambien untuk PM10 adalah 
sebesar 150 µg/m3. 

5 Sinthia Brigyta 
Pangerapan, 
Dkk (2018) 
 

Analisis Kadar 
Karbon 
Monoksida (CO) 
udara di terminal 

Jenis penelitian yang 
digunakan yaitu 
observasional deskriptif 
dengan 

Variabel bebas dari 
penelitian  ini adalah 
hari, titik, waktu 
sedangkat variabel 

Hasil penelitian yang dilakukan 
menunjukkan kadar CO udara di 
terminal Beriman Kota Tomohon 
terendah terjadi di titik 3 sebesar 
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beriman kota  
Tomohon Tahun 
2018 

pendekatan cross-
sectional. 

terikat yaitu kadar 
CO 

1.063µg/Nm3. Nilai tertinggi 
terjadi di titik 1 pada pagi hari 
dihari libur minggu ke-2 sebesar 
9.734µg/Nm3 dan di titik 1 pada 
pagi hari di hari libur minggu ke-1 
sebesar 7.558µg/Nm3 
. 

6 Gabriele Christy 
Angelia, dkk 
(2019) 

Analisis kualitas 
udara ambien 
karbon 
monoksida (CO) 
dan nitrogen 
dioksida (NO2) di 
beberapa titik 
kemacetan di kota 
manado 

Jenis penelitian yang 
digunakan adalah 
metode deskriptif 
berbasis laboratorium 
untuk melihat kualitas 
udara dengan 
parameter CO dan NO2 
di beberapa titik 
kemacetan 

Sampel penelitian ini 
adalah 3 lokasi yaitu 
Jalan Wolter 
Monginsidi (depan 
Transmart Starquer 
Bahu), Jalan Raya 
Bethesda dan Jalan 
Pasar Karombasan 
Manado dengan 
Waktu pengukuran 
dilaksanakan 
sebanyak 3 kali 
yakni pada interval 
waktu: pagi (06.00-
09.00), siang (12 00– 
14.00), dan sore hari 
(16.00-18.00. 

Berdasarkan hasil penelitian 
Menunjukan konsentrasi CO dan 
NO2 di beberapa titik kemacetan 
di Kota Manado masih 
memenuhi syarat dengan rata-rata 
konsentrasi CO sebesar 2.926,6 
μg/Nm3 dengan ambang batas  
30.000 μg/Nm3 dan rata-rata 
konsentrasi NO2 sebesar 1,0529 
μg/Nm3 dengan ambang batas 

400 μg/Nm3 
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7 Deddy Alif 
Utama (2019) 

Indeks standar 
pencemaran udara 
polutan karbon 
monoksida di 
terminal 
malengkeri kota 
makassar 

 Jenis penelitian ini 
adalah penelitian 
kuantitatif deskriptif 

Udara ambien di 
sekitar wilayah 
Terminal 
Malengkeri. 

Dari hasil penelitian, terdapat 
peningkatan konsentrasi CO 
sebesar 22,44% antara awal pekan 
dan akhir pekan baik untuk 
pengukuran 1 jam maupun 8 jam. 
Adapun konsentrasi rata-rata 
karbon monoksida dalam sepekan 
untuk seluruh titik sampel dengan 
pengukuran 8 jam adalah sebesar 
252,29 µg/m3, dengan nilai 
tertinggi dimiliki oleh titik sampel 
4 yaitu sebesar 454,02 µg/m3.  
Nilai ISPU polutan CO di 
Terminal Malengkeri Kota 
Makassar sebesar 2.193,84.  

8 Anisa Pratiwi 
dan Zaenab 
(2020) 

Faktor-Faktor 
Yang 
Mempengaruhi 
Kepadatan 
Kendaraan 
Dengan 
Kandungan 
Karbon 
Monoksida (CO) 

Penelitian ini 
menggunakan metode 
observasi (survei), yaitu 
suatu metode untuk 
memperoleh data 
lapangan dengan cara 
pengamatan, 
pengukuran dan 
pencatatan secara 

Variabel Bebas 
dalam penelitian ini 
yaitu Kepadatan 
kendaraan, suhu, 
kelembaban, 
kecepatan angin. 
Variabel Terikat 
dalam penelitian ini 
yaitu Karbon 

Pada pengukuran Karbo 
monoksida di dapatkan hasil yaitu 
titk I menunjukkan hasil 3,085.71 
ug/Nm3, titik II menunjukkan 
hasil yaitu 8,226.57 ug/Nm3, titik 
III menunjukkan hasil yaitu 
3,885.71ug/Nm3, titik IV 
menunjukkan hasil yaitu 2,285.71 
ug/Nm3. Berdasarkan hasil 
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Di Kota Makassar 
Tahun 2019 

Sistematis Monoksida. Variabel 
Pengganggu dalam 
penelitian ini yaitu 
Musim 

penelitian dapat disimpulkan 
bahwa kadar Karbon Monoksida 
(CO) pada jalan perbatasan Gowa 
Makassar, Sultan Alauddin 
Talasalapang, Hertasning 
Toddopuli dan Aeroppala 
Hertasning masih dibawah standar 
baku mutu. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Udara 

1. Pengertian Udara 

Udara adalah kombinasi menurut banyak sekali macam gas yg 

perbandingannya tidak tetap, tergantung pada keadaan suhu, tekanan udara, dan 

lingkungan sekitarnya. Udara juga adalah kompoen sangat penting dalam sistem 

atmosfer yang berada pada kurang lebih bumi yang kegunaannya sangat penting 

bagi kehidupan di bumi. 

Menurut Wardhana (2004), dalam udara masih ada unsur oksigen (O2) 

buat bernafas, karbon dioksida (CO2) buat proses fotosintesis oleh klorofil pada 

daun dan ozon (O3) buat menahan sinar ultraviolet. Udara bersih dan kemarau 

tersusun sang nitrogen (N2) 78,09 %, oksigen (O2)21,94 %, argon (Ar) 0,93 %, 

karbon dioksida 0,032 % & gas-gas lain dalam udara antara lain gas-gas mulia, 

nitrogen oksida, hidrogen, metana, belerang dioksida, ammonia, dan lain-

lain(Wardhana, 2004). 

2. Jenis-Jenis Udara 

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 41 Tahun 1999 tentang 

Pengendalian Pencemaran Udara, udara dibagi menjadi dua bagian yaitu : 

a. Udara Ambien 

Udara ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan 

troposfir yang berada didalam daerah yuridiksi Republik Indonesia yg dibutuhkan 

& mensugesti kesehatan manusia, makhluk hayati & unsur lingkungan hayati 



18 
 

 

lainnya. Jadi, dapat dikatakan bahwa udara ambien yang berada disekitar insan 

berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. 

b. Emisi Udara 

Udara emisi adalah zat, tenaga dan/atau komponen lain yg dihasilkan 

menurut suatu kegiatan yg lumrah atau dimasukkan dalam udara ambien yang 

mempunyai/tidak memiliki potensi sebagai unsur pencemar. 

3. Sifat-sifat Udara 

Pada umumnya benda yg masih ada di permukaan bumi ini ada 3 jenis, 

yakni benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap jenis benda benda tersebut 

mempunyai bentuk dan jua sifat yang berbeda-beda. Berikut ini merupakan sifat-

sifat udara, yakni :  

a. Berbentuk Gas 

Udara merupakan salah  satu benda yang berbentuk gas. Selain itu udara 

yg terdapat di bagian atas Bumi ini terdiri atas berbagai macam gas. Hal ini 

mempunyai arti bahwasannya udara adalah benda yg berbentuk gas. Benda-benda 

gas, khususnya udara ini tidak dapat kita lihat, nir dapat kita cium baunya namun 

bisa kita rasakan. Salah satu bukti kita bisa merasakannya adalah saat kita mampu 

menghirup udara & juga waktu udara bergerak maka kita akan mampu merasakan 

melalui pori- pori kulit kita. 

b. Memiliki Massa atau Berat 

Salah satu sifat yg dimiliki oleh udara merupakan bahwa udara 

mempunyai massa atau berat. Kita semua mengetahui bahwasannya semua jenis 

benda mempunyai massa. Meskipun udara adalah benda yang nir berwujud (tidak 
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bisa kita lihat) & juga nir bisa dicium, namun udara mempunyai massa atau berat. 

Udara mempunyai massa atau berat yang bisa diukur menggunakan suatu alat 

tertentu. 

c. Menempati Ruang 

Sifat menurut udara yang selanjutnya adalah bahwa udara menempati 

ruang. Udara merupakan benda yg sangat ajaib karena di berbagai sudut ruangan 

selalu terdapat udara. Selain itu pada celah terkecil pun bisa ditempati oleh udara. 

Sebagai bukti yg dapat kita rasakan merupakan kita sanggup bernafas dimanapun 

kita berada, bahkan saat berada pada tempat yg tertutup & tanpa ventilasi 

sekalipun. Hal inilah yg terkadang menyadarkan kita bahwa udara selalu terdapat 

dimana saja & udara juga selalu ada bahkan pada area tertutup sekalipun. 

d. Mempunyai Tekanan 

Sifat yg dimiliki udara selanjutnya merupakan bahwa udara memiliki 

tekanan. Tekanan yang dimiliki udara ini berbeda- beda antara satu tempat 

menggunakan tempat yang lain. Salah satu hal penting dari loka yg sangat mampu 

mensugesti tekanan merupakan ketinggian. Udara yg panas akan mempunyai 

tekanan udara yang lebih rendah daripada udara yg dingin. Selain itu udara yg 

beranjak memiliki tekanan yang lebih rendah daripada udara yg diam. Hal-hal 

tersebut yang membedakan antara udara yg bertekanan tinggi dan pula udara yg 

bertekanan rendah. Untuk mengukur tekanan udara sendiri kita mampu 

mengukurnya menggunakan suatu indera tertentu. 
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e. Bentuk, Volume dan massa jenisnya selalu berubah-ubah 

Sifat yg dimiliki oleh udara yaitu sangat fleksibel. Ada beberapa hal yg 

dimiliki sang udara, diantaranya adalah bentuk, volume & jua massa jenisnya. 

Sebelumnya dikatakan bahwasannya udara nir bisa kita lihat, namun udara ini 

mempunyai bentuk. Bentuk berdasarkan udara merupakan berubah- ubah sesuai 

dengan tempat atau wadahnya. Selain bentuk, volume dan juga massa jenis yang 

dimiliki sang udara jua selalu berbeda- beda tergantung loka atau keberadaan 

menurut udara itu sendiri. 

4. Pencemaran Udara 

a. Pengertian Pencemaran Udara 

Menurut Chambers pada Mukono (2008), pengertian pencemaran udara 

adalah bertambahnya bahan atau substrat fisik atau kimia ke dalam lingkungan 

udara normal yg mencapai sejumlah tertentu, sehingga bisa dideteksi sang 

manusia atau yg dapat dihitung & diukur, dan bisa memberikan efek dalam 

manusia, binatang, vegetasi & material. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 41 Tahun 1999 mengenai 

Pengendalian Pencemaran udara, yg dimaksud dengan pencemaran udara adalah 

“masuknya atau dimaksuknya zat, tenaga dan/atau komponen lain ke pada udara 

ambient oleh aktivitas manusia sebagai akibatnya mutu udara ambient turun 

hingga ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambient nir memenuhi 

fungsinya. 

Menurut Keputusan Menteri Negara Kependudukan & Lingkugan Hidup 

No.KEP – 03 / MENKLH/ II / 1991 yang dimaksud dengan pencemaran udara 
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artinya masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, & atau komponen 

lain ke udara oleh aktivitas manusia atau proses alam, sehingga kualitas udara 

turun sampai ke tingkat eksklusif yang mengakibatkan udara sebagai kurang atau 

nir dapat berfungsi lagi sesuai menggunakan peruntukkannya. 

b. Sumber Pencemar Udara 

Terdapat 2 jenis sumber pencemar, yaitu sebagai berikut : 

1) Zat pencemar primer, yaitu zat kimia yang pribadi mengkontaminasi udara 

dalam konsentrasi yg membahayakan. Zat tadi bersal dari komponen udara 

alamiah misalnya karbon dioksida, yg semakin tinggi diatas konsentrasi 

normal, atau sesuatu yang nir biasanya, ditemukan pada udara, contohnya 

timbal. 

2) Zat pencemar sekunder, yaitu zat kimia berbahaya yg terbentuk pada 

atmosfer melalui reaksi kimia antar komponen-komponen udara. 

Sumber pencemar utama di udara dapat digolongkan menjadi dua yaitu 

sumber yang bersifat alamiah (natural) & aktivitas manusia (antropogenik). 

Contoh asal alami merupakan akibat letusan gunung berapi, kebakaran hutan, 

dekomposisi biotik, debu, spora tumbuhan, dan lain sebagainya. Sedangkan 

pencemaran antropogenik banyak dihasilkan dari aktivitas transportasi, industri, 

rokok, dari persampahan, baik akibat dekomposisi ataupun pembakaran, & tempat 

tinggal tangga. 

 

 



22 
 

 

c. Jenis Bahan Pencemar Udara 

1)  Partikulat (PM) 

Partikel merupakan pencemar udara yg dapat berada bersama-sama 

menggunakan bahan atau bentuk pencemar lainnya. Partikel dapat diartikan secara 

murni atau sempit menjadi bahan pencemar udara yg berbentuk padatan. Namun 

dalam pengertian yang lebih luas, dalam kaitannya menggunakan perkara 

pencemaran lingkungan, pencemar partikel dapat meliputi banyak sekali macam 

bentuk, mulai dari bentuk yg sederhana hingga menggunakan bentuk yg rumit 

atau kompleks yg kesemuanya merupakan bentuk pencemaran udara. 

Sumber pencemaran partikel dapat berasal berdasarkan peristiwa alami 

dan bisa jua berasal dari aktivitas manusia. Pencemaran partikel yang berasal dari 

alam, adalah menjadi berikut: 

a) Debu tanah/pasir halus yang terbang terbawa oleh angin kencang 

b) Abu dan bahan-bahan vulkanik yang terlempar ke duara akibat letusan gunung 

berapi.  

c) Semburan uap air panas di sekitar daerah sumber panas bumi di daerah 

pegunungan. 

Polusi udara oleh partikel berhubungan erat dengan SO2. Partikel SO2 

berasal menurut sumber yang sama yaitu pembakaran bahan bakar fosil yang satu 

sama lain saling bereaksi secara sinergis dalam memberikan impak terhadap 

kesehatan manusia. Benda partikel ini seringkali disebut menjadi asap atau jelaga, 

benda-benda partikulat ini acapkali merupakan pencemar udara yg paling kentara 

dan biasanya juga paling berbahaya. 
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Sebagian benda partikulat keluar menurut cerobong pabrik sebagai asap 

hitam tebal, tapi yg paling berbahaya merupakan partikel-partikel halus butiran-

butiran yg sangat mini   sehingga bisa menembus bagian terdalam paru-paru. 

Sebagian besar  partikel halus ini terbentuk dengan polutan lain terutama sulfur 

dioksida & oksida nitrogen dan secara kimiawi berubah & membangun zat-zat 

nitrat dan sulfat. 

 Partikulat digunakan untuk memberikan gambaran partikel cair atau padat 

yg tersebar pada udara menggunakan berukuran 0,001 µm sampai 500 µm. 

Partikulat mengandung zat-zat organik maupun zat-zat non organik yg terbentuk 

dari aneka macam macam materi & bahan kimia. Ukuran partikel bisa 

mendeskripsikan seberapa jauh partikel dapat terbawa angin, efek yg 

ditimbulkannya, sumber pencemarannya. 

B. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Udara Dalam Islam 

Melalui Al-Qur’an Allah swt telah mengajarkan kepada umatnya untuk 

bersikap ramah lingkungan dan memberikan peringatan tentang dampak dari 

kerusakan alam QS. Ar-Ruum/ 30:41 : 

بَعْ  يقَهُمْ  ذُي لِي النَّاسي  يدْيي 
َ
أ كَسَبَتْ  يمَا  ب وَالَْْحْري  ي  البَْر فِي  الفَْسَادُ  عَميلُوا  ظَهَرَ  يي  الََّّ ضَ 

عُونَ   لعََلَّهُمْ يرَجْي

                                                                                            
        
Terjemahnya : 

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 
tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari 
(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” 
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Dalam ayat diatas juga menjelaskan bahwa sesungguhnya kerusakan yang 

terjadi dimuka bumi disebabkan oleh perbuatan manusia yang secara eksploitasi 

melakukan perusakan lingkungan. Penyebab pencemaran udara di Indonesia 

sekitar lebih 70% dihasilkan oleh gas emisi kendaraan yang banyak mengandung 

gas CO. Penggunaan kendaraan yang tidak terkontrol mengakibatkan laju 

pertumbuhan kendaraan yang begitu pesat sehingga memiliki dampak terhadap 

lingkungan yaitu pencemaran udara yang memiliki dampak besar khususnya 

terhadap kesehatan. 

Oleh karena itu memelihara lingkungan dalam Islam merupakan bagian 

dari totalitas ibadah manusia, sebab itu Islam menjadi rahmatan lil ‘alamin 

(rahmat bagi seluruh alam) yang mendorong umat agar tidak membuat kerusakan 

atau mempercepat laju kerusakan yang dilakukan manusia di bumi dan alam 

semesta. Etika agama terhadap alam mengantar manusia untuk bertanggung jawab 

sehingga ia tidak melakukan perusakan atau dengan kata lain setiap perusakan 

terhadap lingkungan harus dinilai sebagai perusakan pada diri manusia sendiri. 

Allah SWT memerintahkan kita memperbaiki dan tidak melakukan suatu 

kerusakan pada dalamnya. Allah berfirman QS. Al-Baqarah /2:11: 

رضْي قاَلوُا إينَّمَا نََنُْ مُصْليحُونَ 
َ
دُوا فِي الْْ  وَإِذَا قييلَ لهَُمْ لََ تُفْسي

 

Terjemahnya : 

“Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Janganlah berbuat kerusakan di 

bumi!” Mereka menjawab, “Sesungguhnya kami justru Dan orang-orang yang 
melakukan perbaikan.” 
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Pada ayat tersebut disebutkan bahwa orang-orang munafik itu memang 

pelaku kerusakan di muka bumi ini, dengan bermaksiat kepada Allah melanggar 

larangan-Nya serta mengabaikan kewajiban yang dilimpahkan kepadanya. Mereka 

ragu terhadap agama Allah dimana seseorang tidak diterima amalnya kecuali 

dengan membenarkannya dan meyakini hakikatnya.  

Allah SWT memerintahkan kita memperbaiki & nir melakukan suatu 

kerusakan pada dalamnya dan Allah swt. jua merintahkan buat berdoa agar 

senantiasa terhindar dari keburukan dan bala-bala alam. Allah berfirman QS. Al-

A’raf /7:56 : 

ي قَرييبٌ مينَ    هَا وَادْعُوهُ خَوفًْا وَطَمَعًا ۚ إينَّ رحََْْتَ اللََّّ رضْي بَعْدَ إيصْلََحي
َ
دُوا فِي الْْ وَلََ تُفْسي

نييَ   المُْحْسي
Terjemahnya : 

“Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat 
baik kepadamu, Dan  janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah 
(Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak 
akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat 
dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Kementerian Agama RI, 1971). 

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa manusia memiliki tugas untuk terus 

menjaga lingkungan agar tetap dapat memberikan manfaat dan kebaikan kepada 

manusia lainnya. Salah satu upaya yaitu dengan cara mengurangi penggunakan 

kendaraan yang banyak menghasilkan gas CO. 

Allah SWT juga memerintahkan kita untuk selalu menjaga lingkungan dan 

tidak melakukan suatu kerusakan di dalamnya. Allah berfirman QS. Al-

Qashash/28:77: 

 

يُُيبُّ   لََ   َ اللََّّ إينَّ    ۖ رضْي
َ
الْْ فِي  الفَْسَادَ  تَبغْي  وَلََ  إيلَِكَْۖ    ُ اللََّّ حْسَنَ 

َ
أ كَمَا  نْ  حْسي

َ
وَأ

ينَ  دي   المُْفْسي
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Terjemahnya : 

   “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Kementrian Agama 
RI, 1971). 

 

Sabda Rasullulah SAW sebagaimana dalam bagian matan hadits yang 

diriwayatkan oleh AbuDaud, yakini :  

 

Artinya : “Barang siapa yang menebang pepohonan, maka Allah akan 

mencelupkannya ke dalam neraka. 

Ancaman keras tersebutu merupakan ikhtiar untuk menjaga kelestarian 

pohon, karena keberadaan pepohonan tersebut banyak memberi manfaat bagi 

lingkungan sekitar. Kecuali jika penebangan itu dilakukan dengan pertimbangan 

cermat atau menanam pepohonan baru dan menyiramnya agar bisa mengantikan 

fungsi pohon yang ditebang itu. 

Pada ayat ini, Allah menerangkan empat macam nasihat dan petunjuk yang 

ditujukan kepada Karun oleh kaumnya yaitu : 

1. Orang yang dianugerahi oleh Allah kekayaan yang berlimpah ruah, 

perbendaharaan harta yang bertumpuk-tumpuk, serta nikmat yang banyak, 

hendaklah ia memanfaatkan dijalan Allah, patuh dan taat pada perintah-

Nya, mendekatkan diri kepada-Nya untuk memperoleh pahala sebanyak-

banyaknya di dunia dan akhirat. 

2. Setiap orang dipersilakan untuk tidak meninggalkan sama sekali 

kesenangan dunia baik berupa makanan, minuman, pakaian, serta 

kesenangan-kesenangan yang lain sepanjang tidak bertentangan dengan 

ajaran yang telah digariskan oleh Allah. Baik Allah, diri sendiri, maupun 

keluarga, mempunyai hak atas seseorang yang harus dilaksanakannya. 
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3. Setiap orang harus berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik 

kepadanya, misalnya membantu orang-orang yang memerlukan, 

menyambung tali silahturahim, dan lain sebagainya. 

4. Setiap orang dilarang berbuat kerusakan diatas bumi, dan berbuat jahat 

kepada sesama makhluk, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang 

berbuat kerusakan. (Kementerian Agama RI, 2005) 

Allah SWT menciptakan begitu banyak anugerah diatas muka bumi ini 

yang dimanfaatkan untuk sesuatu hal yang baik, termaksud didalamnya 

lingkungan yang sehat. Selain itu, Allah SWT mempertegas bahwa manusia harus 

menjaga lingkungan agar tetap dapat memberikan kebaikan kepada seluruh 

makhluk yang berada dimuka bumi karena sesungguhnya Allah SWT sangat tidak 

menyukai orang-orang yang melakukan perusakan terhadap lingkungan 

terkhususnya melakukan pencemaran udara. 

 
C. Tinjauan Umum Tentang Karbon Monoksida(CO) 

1. Pengertian Karbon Monoksida (CO) 

Karbon Monoksida adalah suatu gas yang tak berwarna, tidak berbau dan 

tidak berasa diproduksi oleh pembakaran yang tidak sempurna dari bahan-bahan 

yang mengandung karbon.1. 

Gas karbon monoksida (CO) merupakan komponen yang jumlahnya cukup 

banyak di udara yang terbentuk sebagai akibat dari sumber-sumber yang 

mengalami pembakaran yang tidak sempurna, yang mana merupakan gas yang 

tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna yang berada dalam bentuk gas pada 

suhu diatas -192°C. Komponen ini mempunyai ukuran sebesar 96,5% dari 

komponen air dan tidak larut dalam air. Gas ini tinggal di udara sampai 2,5 bulan 
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dan 55% gas ini diproduksi oleh aktivitas manusia. Produksi gas CO 3,5 milyar 

ton per tahun dari oksidasi gas metan akibat pembusukan tumbuh-tumbuhan. 

Sumber lain gas CO yang utama adalah dari metabolisme tubuh manusia, 

pembakaran sampah, kebakaran hutan, sisa pembakaran batu bara dan 

pembakaran sisa pertanian. (Pangerapan dkk., 2018). Karbon monoksida yang 

masih ada pada alam terbentuk dari galat satu proses menjadi berikut: 

a. Pembakaran tidak lengkap terhadap karbon atau komponen yang mengandung 

karbon. 

b. Reaksi antara karbon dioksida dan komponen yang mengandung karbon pada 

suhu tinggi. 

c. Pada suhu tinggi, karbon dioksida terurai menjadi CO dan O2 

Gas CO sebagian akbar berasal dari pembakaran bahan bakar fosil dengan 

udara, berupa gas buangan. Kota akbar yang padat kemudian lintasnya akan 

banyak menghasilkan gas CO sehingga kadar CO pada udara relatif tinggi 

dibandingkan dengan wilayah pedesaan. Secara alamiah gas CO dapat juga 

terbentuk walaupun jumlahnya nisbi sedikit, seperti gas hasil kegiatan gunung 

berapi, proses biologi & lain-lain. 

Secara sederhana pembakaran karbon dalam minyak bakar terjadi melalui 

beberapa tahap sebagai berikut : 

2C + O2 ——–> 2CO 

2CO + O2 ——–> 2CO2 

Reaksi pertama berlangsung sepuluh kali lebih cepat dari dalam reaksi 

kedua, oleh karenanya CO adalah intermediat dalam reaksi pembakaran tersebut 
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& dapat merupakan produk akhir jika jumlah O2 tidak cukup buat melangsungkan 

reaksi kedua. CO pula dapat adalah produk akhir meskipun jumlah oksigen di 

dalam adonan pembakaran cukup, namun antara minyak bakar & udara nir 

tercampur homogen. Pencampuran yang tidak homogen antara minyak bakar 

dengan udara membuat beberapa tempat yang kekurangan oksigen. Semakin 

rendah perbandingan antara udara menggunakan minyak bakar, meningkat jumlah 

karbon monoksida yg dihasilkan. 

Penyebaran gas CO di udara tergantung pada keadaan lingkungan. Untuk 

daerah perkotaan yang banyak kegiatan industrinya dan lalu lintasnya padat, 

udaranya sudah banyak tercemar oleh gas CO. Sedangkan daerah pinggiran kota 

atau desa, cemaran CO di udara relatif sedikit. Ternyata tanah yang masih terbuka 

di mana belum ada bangunan di atasnya, dapat membantu penyerapan gas CO. 

Hal ini disebabkan mikroorganisme yang ada di dalam tanah mampu menyerap 

gas CO yang terdapat di udara. Angin dapat mengurangi konsentrasi gas CO pada 

suatu tempat karena dipindahkan ke tempat lain. 

Kendaraan bermotor merupakan sumber polutan CO yang utama (sekitar 

59,2%), maka daerah-daerah yang berpenduduk padat dengan lalu lintas ramai 

memperlihatkan tingkat polusi CO yang tinggi. Konsentrasi CO di udara per 

waktu dalam satu hari dipengaruhi oleh kesibukan atau aktivitas kendaraan 

bermotor yang ada. Semakin ramai kendaraan bermotor yang ada, semakin tinggi 

tingkat polusi CO di udara. 
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Konsentrasi CO di udara pada tempat tertentu dipengaruhi oleh kecepatan 

emisi (pelepasan) CO di udara dan kecepatan dispersi dan pembersihan CO dari 

udara. Pada daerah perkotaan kecepatan pembersihan CO dari udara sangat 

lambat, oleh karena itu kecepatan dipersi dan pembersihan CO dari udara sangat 

menentukan konsentrasi CO di udara. 

2. Sumber CO  
Karbon monoksida dapat terbentuk secara alamiah, namun sumber utama 

dari gas tersebut adalah dari kegiatan manusia. Karbon monoksida yang berasal 

dari alam yaitu akibat kebakaran hutan, oksidasi metal di atmosfer, lautan, serta 

badai listrik alam. Sementara sumber CO buatan antara lain berasal dari 

kendaraan bermotor, terutama yang menggunakan bahan bakar bensin. 

Konsentrasi CO yang tinggi seringkali diperoleh dari gas buang kendaraan 

bermotor dan polusi dalam ruangan yang buruk. Pada pembakaran bahan bakar 

bermotor, seluruh penggunaan bahan bakar tidak diubah seluruhnya menjadi CO2 

dan H2O tetapi sebagian juga dilepaskan menjadi CO dan sebagian material 

partikulat karbon organic. (Prabowo & Muslim, 2018). 

Penyebab utama timbulnya karbon monoksida (CO) pada mobil adalah 

apabila unsur oksigen (udara) tidak terjadi pembakaran sempurna sehingga karbon 

didalam bahan bakar tidak terbakar seluruhnya. Hal ini diakibatkan karena adanya 

pencampuran antara bahan bakar dengan udara yang kurang sempurna, sehingga 

menyebabkan campuran sulit terbakar seluruhnya atau waktu pembakaran yang 

terlalu cepat. Transportasi menghasilkan CO paling banyak diantara sumber CO 

lainnya, terutama dari kendaraan-kendaraan yang menggunakan bahan bakar 
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bensin. Sumber CO yang lain adalah pembakaran hasil-hasil pertanian seperti 

sampah, sisa kayu di hutan, dan sisa tanaman di perkebunan. 

3. Penyebaran Karbon Monoksida (CO) di Udara  

   Menurut Nevers (2000) tiga perempat dari CO yang masuk ke udara 

berasal dari aktivitas manusia terutama dari kendaraan bermotor yang 

menggunakan mesin internal engines,internal engines merupakan sebuah mesin 

yang sumber tenaganya berasal dari pengembangan gas-gas panas bertekanan 

tinggi hasil campuran bahan bakar dan udara yang berlangsung didalam ruang 

bakar. Konsentrasi ambien CO yang paling tinggi berasal dari kota-kota besar, 

dimana hampir semua konsentrasi CO berasal dari kendaraan bermotor. 

Pengendalian yang paling efektif dari CO adalah dengan cara mengurangi emisi 

dari kendaraan bermotor. CO juga dihasilkan dalam jumlah yang sedikit berasal 

dari proses pembakaran, contohnya adalah dari kebakaran hutan dan proses 

perindustrian.  

Menurut Fardiaz (1992) dalam (Damara et al, 2017) menyatakan bahwa 

konsentrasi CO di udara per waktu dalam satu hari dipengaruhi oleh kesibukan 

atau aktivitas kendaraan bermotor. Semakin ramai kendaraan bermotor yang ada, 

semakin tinggi tingkat polusi CO di udara. (Damara et al., 2017).  

4. Dampak CO 

a. Dampak Terhadap Kesehatan  

Dampak dari CO bervariasi tergantung dari status kesehatan seseorang 

pada saat terpajan. Pada beberapa orang yang berbadan gemuk dapat mentolerir 

pajanan CO sampai kadar COHb dalam darahnya mencapai 40 % dalam waktu 

singkat. Gas CO ini merupakan gas yang sangat bersifat racun, seseorang yang 

menderita sakit jantung atau paru-paru akan menjadi lebih parah apabila kadar 

COHb dalam darahnya sebesar 5-10%. Gas CO mempunyai kemampuan 
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berikatan dengan Hb sebesar 240 kali lipat sehingga dapat mempengaruhi organ-

organ tubuh seperti otak, hati, pusat saraf, dan janin. (Pangerapan et al., 2018). 

Apabila Karbon Monoksida (CO) terhisap kedalam paru-paru akan ikut 

peredaran darah dan akan menghalangi masuknya oksigen yang dibutuhkan oleh 

tubuh. Hal ini dapat terjadi karena gas CO bersifat racun metabolis (Wardhana, 

2001 dalam penelitian Damara, 2017). 

Karbon monoksida merupakan produk normal dari proses pemecahan 

dalam sel tubuh, yang mempunyai umur sekitar 120 hari. Hasil dari proses 

tersebut dinamakan hemekatabolisme, sedangkan harga normal dari karbon 

monoksida dalam darah sekitar 0,5 persen. Kadar ini akan meningkat apabila 

seseorang itu menderita sakit. Gas oksigen dan karbon monoksida akan ditarik 

oleh zat besi dalam hemoglobin dan hemoglobin ini mempunyai daya ikat yang 

besar terhadap karbon monoksida (Wardhana, 2011 dalam penelitian Pangerapan, 

2018). 

Gejala yang terasa dimulai dengan pusing-pusing, kurang dapat 

memperhatikan sekitarnya, kemudian terjadi kelainan fungsi susunan syaraf pusat, 

perubahan fungsi paru-paru dan jantung, sesak napas dan pingsan serta pada 

akhirnya akan mengakibatkan kematian. (Wardhana, 2011 dalam penelitian 

Damara, 2017). Kontak antara manusia dengan dengan CO pada konsentrasi 

tinggi dapat menyebabkan kematian, tetapi ternyata kontak dengan CO pada 

konsentrasi yang relatif rendah (100 ppm atau kurang) juga dapat mengakibatkan 

gangguan kesehatan. (Pangerapan dkk., 2018). 

Apabila waktu kontak hanya sebentar, gas CO konsentrasi 100 ppm masih 

dianggap aman. Gas CO sebanyak 30 ppm apabila dihisap oleh manusia selama 8 

jam akan menimbulkan rasa pusing dan mual. Konsentrasi CO sebanyak 1000 

ppm dengan paparan selama 1 jam menyebabkan pusing dan kulit berubah 
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menjadi kemerah-merahan. Untuk paparan 1300 ppm selama 1 jam, kulit akan 

langsung berubah warna menjadi merah tua dan disertai rasa pusing yang hebat. 

(Pangerapan dkk., 2018). 

b. Dampak Terhadap Lingkungan  

Di udara, CO terdapat dalam jumlah yang sedikit, hanya sekitar 0.1 ppm. 

Di perkotaan dengan lalu lintas yang padat, konsentrasi gas CO antara 10-15 ppm. 

Diketahui bahwa, apabila gas CO dalam jumlah banyak (konsentrasi tinggi) dapat 

menyebabkan gangguan pada ekosistem dan lingkungan. 

 
5. Populasi Renta Terhadap CO 

 Dalam konsentrasi rendah ataupun tinggi, keberadaan CO di lingkungan 

dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat. Adapun populasi yang rentan 

terhadap CO adalah para pekerja pembuatan dan distribusi gas (gas batu bara) dari 

bahan bakar padat, petugas lalu lintas, operator mesin, pekerja las, penambang dan 

lain-lain. (WHO, 1995). Kadar CO di perkotaan cukup bervariasi tergantung dari 

kepadatan kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin dan 

umumnya ditemukan kadar maksimum CO yang bersamaan dengan jam-jam 

sibuk pada pagi dan malam hari. Beberapa Individu juga dapat terpajan oleh CO 

karena lingkungan kerjanya. Kelompok masyarakat yang paling terpajan oleh CO 

termasuk polisi lalu lintas atau tukang pakir, pekerja bengkel mobil, petugas 

industri logam, industri bahan bakar bensin, industri gas kimia dan pemadam 

kebakaran. 
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6. Toksiologi CO  
Saat manusia menghirup udara untuk bernapas, maka udara yang 

mengandung oksigen, nitrogen dan kemungkinan karbon monoksida serta gas 

lainnya akan tertarik kedalam paru dan terus ke alveoli. Alveoli yang mempunyai 

kantung kecil, terbentuk dari lapisan sel tipis dan diperkuat oleh jaringan yang 

amat lembut. Didalam alveoli inilah gas akan mengalami perubahan angkutan dari 

melalui udara berubah melalui sistem peredaran darah. Proses tersebut 

dikendalikan oleh hukum-hukum fisika, yaitu suatu bentuk dari gas akan bergerak 

dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Dalam 

keadaan normal tekanan oksigen didalam alveoli akan lebih besar dari tekanan 

oksigen didalam pembuluh darah. Dengan demikian, maka molekul oksigen 

menembus dinding jaringan dan terikat oleh molekul hemoglobin didalam sel 

darah merah. Sebaliknya, beberapa gas mempunyai tekanan lebih tinggi di 

peredaran darah daripada di alveoli.  

7. Baku Mutu CO  

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009, Baku Mutu Lingkungan (BML) 

adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang 

ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya 

dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. BML 

berfungsi sebagai tolak ukur untuk mengetahui apakah telah terjadi perusakan 

atau pencemaran lingkungan. Batas-batas daya dukung, daya tenggang, daya 

toleransi atau kemampuan lingkungan disebut dengan Nilai Ambang Batas 

(NAB). Nilai NAB adalah batas tertinggi (Maksimum) dan terendah (minimum) 

dari kandungan zat-zat, makhluk hidup atau komponen lain yang diperbolehkan 
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dalam setiap interaksi yang berkenaan dengan lingkungan, khususnya yang 

berpotensi mempengaruhi mutu tata lingkungan atau ekologi. 

Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, 

dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar 

yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien. Berikut ini, tabel baku mutu 

kualitas udara ambien secara nasional. 

Tabel 2.1 Baku Mutu Udara Ambien Nasional 

 
No Parameter Waktu 

Pengukuran 
Baku Mutu Metode Analisis Peralatan 

1. SO2 (Sulfur 
Dioksida) 

1 jam 
24 jam 
1 tahun 

900 ug/Nm³ 
365 ug/Nm³ 
60 ug/Nm³ 

Pararosanilin Spektrofotometer 

2. CO (Karbon 
Monoksida) 

1 jam 
24 jam 
1 tahun 

30.000 
ug/Nm³ 
10.000 
ug/Nm³ 

NDIR NDIR Analyzer 

3. NO2 

(Nitrogen 
Dioksida) 

1 jam 
24 jam 
1 tahun 

400 ug/Nm³ 
150 ug/Nm³ 
100 ug/Nm³ 

Saltzman Spektrofotometer 

4. O2 (Oksidan) 1 jam 
1 tahun 

235 ug/Nm³ 
50 ug/Nm³ 

Chemiluminesce 
nt 

Spektrofotometer 

5. HC (Hidro 
Karbon) 

3 jam 160 ug/Nm³ Flame Ionization Gas Chromatografi 

6. PM10 

(Partikelum 
<10) 

24 jam 150 ug/Nm³ Gravimetric Hi-Vol 

 PM10 24 jam 
1 jam 

65 ug/Nm³ 
15 ug/Nm³ 

Gravimetric 
Gravimetric 

Hi-Vol 
Hi-Vol 

7. TSP (Debu) 24 jam 
1 jam 

230 ug/Nm³ 
90 ug/Nm³ 

Gravimetric Hi-Vol 

8. Pb (Timah 
Hitam) 

24 jam 
1 jam 

2 ug/Nm³ 
1 ug/Nm³ 

Gravimetric 
Ekstraktif 
Pengabuan 

Hi-Vol AAS 

9. Dustfall (Debu 
Jatuh) 

30 hari 10 
ton/km²/bula 

n        
(pemukiman 

) 20 
ton/km²/bula 
n (industri) 

Gravimetric Cannister 

10. Total Fluorides 
(as F) 

24 jam 
90 hari 

3 ug/Nm³ 
0,5 ug/Nm³ 

Specific Ion 
Electrode 

Impinger atau 
Continous Analyzer 
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No Parameter Waktu 
Pengukuran 

Baku Mutu Metode Analisis Peralatan 

11. Fluor Indeks 30 hari 40 ug/100 
cm² dari 

kertas limed 
Filter 

Colourimetric Limed Filter Paper 

12. Klorin dan 
Klorin 

Dioksida 

24 jam 150 ug/Nm³ Specific Ion 
Electrode 

Impinger atau 
Contunous Analyzer 

13. Sulfat Indeks 30 hari 1 
mg/SO₃/100 

cm³ dari 
Lead 

Peroxide 

Colourimetic Lead Peroxida 
Candle 

Sumber: PP.No. 4/ Tahun /999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara 

Menurut PP No.41 Tahun 1999 tentang baku mutu udara ambien untuk 

pertikel Karbon Monoksida (CO) selama pengukuran 24 jam sebesar 10.000 

µg/Nm3 dan pengukuran 1 jam sebesar 30.000 µg/Nm3.  

D. Tinjauan Umum Tentang Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) 

Indeks pencemar terbagi dua yaitu : nilai Indeks Mutu Udara (ISMU) dan 

Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) 

1. Indeks Mutu Udara (ISMU) 

 Menurut peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 41 Tahun 1999 

tentang nilai Indeks Mutu Udara (ISMU) merupakan suatu nilai yang digunakan 

untuk menentukan mutu udara suatu lokasi. Dalam penentuan status mutu udara 

kota, data yang digunakan adalah hasil pemantauan primer maupun pemantauan 

kontiyu yang menggunakan peralatan pemantauan dengan mengunakan metode 

manual. Pemantauan dilakukan dengan cara pengambilan sampel terlebih dahulu 

lalu sampel dianalisis lebih lanjut di laboratorium. 
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2. Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) 

Menurut peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 41 Tahun 1999 

tentang pengendalian pencemaran udara, Indeks Standar Pencemaran Udara 

(ISPU) adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi 

mutu udara ambien di lokasi tertentu, yang didasarkan kepada dampak terhadap 

kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya. 

Indeks Kualitas Udara digunakan sebagai bahan informasi bagi 

masyarakat tentang kualitas udara ambient di lokasi dan waktu tertentu. ISPU juga 

digunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

dalam melaksanakan pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara yang 

terjadi. (Quina & Erou, 2018). 

Secara nasional program pengendalian pencemaran udara adalah Program 

Langit Biru (PLB) yang dirancang pada tanggal 6 Agustus 1996 di Semarang oleh 

Menteri Negara Lingkungan Hidup dan selanjutnya ditetapkam sebagai Surat 

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 15 tahun 1996 tentang 

Program Langit Biru. Pendekatan yang dilakukan dalam pelaksanaan Program 

Langit Biru difokuskan pada : 

a. Pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak 

b. Pengendalian pencemaran udara dari sumber tidak bergerak 

Tujuan perhitungan ISPU untuk mengetahui seberapa bahayanya tingkat 

konsentrasi polutan dalam udara ambien sehingga identifikasi dampak kesehatan 

dapat diketahui dari tingkat ISPU polutan tersebut. 
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Dalam perhitungan Indeks Standar Pencemaran Udara, batas indeks 

standar pencemaran digunakan dalam perhitungan indeks Standar Pencemaran 

Udara sehingga menghasilkan nilai ISPU. Berikut ini, tabel batas indeks standar 

pencemaran udara adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.2 Batas indeks standar pencemaran udara dalam satuan (SI) 

ISPU 24 Jam 
PM.10 

24 jam 
SO2 

8 Jam CO 1 Jam O3 1 Jam NO2 

50 

100 

200 

300 

400 

500 

50 

150 

350 

420 

500 

600 

80 

365 

800 

1600 

2100 

2620 

5 

10 

17 

34 

46 

57,5 

120 

253 

400 

800 

1000 

1200 

1130 

2260 

3000 

3750 

Sumber : KEP- 107/KABAPEDAL/11/1997 

Berikut ini, Indeks Standar Pencemaran Udara yang digunakan dalam 

penentuan Indeks Standar Pencemaran Udara pada Lokasi Penelitian adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 2.3 Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) 

Kategori Rentang 

Baik 0-50 

Sedang 51-100 

Tidak Sehat 101-199 

Sangat Tidak Sehat 200-299 

Berbahaya 300-Lebih 
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Sumber : KEP- 107/KABAPEDAL/11/1997 

 Untuk mengetahui apakah dari masing-masing bisa dikatakan tercemar 

atau tidak, sehingga kita dapat menilai suatu parameter tersebut berdasarkan tabel 

Pengaruh Indeks Standar Pencemaran Udara berdasarkan Parameter masing- 

masing. 

Berikut ini, tabel Pengaruh Indeks Standar Pencemaran Udara Untuk 

Setiap Parameter Pencemar sebagai berikut : 

Tabel 2.4 Pengaruh Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Untuk Setiap 

Parameter Pencemar 

Kategori Rentan
g 

Karbon 
Monoksida 

(CO) 

Nitrogen 
(NO2) 

Ozon (O3) Sulfur 
Dioksida 

(SO2) 

Praktikulat 
PM.10 

Baik 0-50 Tidak ada 
efek 

Sedikit 
berbau 

Luka pada 
Beberapa 
spesies 

tumbuhan 
akibat 

Kombinasi 
dengan SO2 
(Selama 4 

Jam) 

Luka pada 
Beberapa 
spesies 

tumbuhan 
akibat 

kombinasi 
dengan 

O3 
(Selama 4 

Jam) 

Tidak ada 
efek 

Sedang 51-100 Perubahan 
kimia darah 
tapi tidak 
terdeteksi 

Berbau Luka pada 
beberapa 
spesies 

tumbuhan 

Luka pada 
Beberapa 
spesies 

tumbuhan 

Terjadi 
penurunan 
pada jarak 
pandang 

Tidak Sehat 101-
199 

Peningkatan 
pada 

kardiovaskul
ar pada 

perokok yang 
sakit jantung 

Bau dan 
kehilanga
n warna. 

Peningkat
an 

reaktivita
s 

Penuruan 
kemampuan 

pada atlit 
yang berlatih 

keras 

Bau 
meningkat

nya 
kerusakan 
tanaman 

Jarang 
pandang 
turun dan 

terjadi 
pengotoran 

debu 
dimana- 
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Kategori Rentan
g 

Karbon 
Monoksida 

(CO) 

Nitrogen 
(NO2) 

Ozon (O3) Sulfur 
Dioksida 

(SO2) 

Praktikulat 
PM.10 

pembuluh 
tenggoro
kan pada 
penderita 

asma 

mana 

Sangat 
Tidak Sehat 

200-
299 

Peningkatan 
pada 

kardiovaskul
arpada 

perokok yang 
sakit jantung 

Bau dan 
kehilanga
n warna. 

Peningkat
an 

reaktivita
s 

pembuluh 
tenggoro
kan pada 
penderita 

asma 

Penurunan 
kemampuan 

pada atlit 
yang berlatih 

keras 

Bau, 
Meningkat

nya 
kerusakan 
tanaman 

Jarak 
pandang 
turun dan 

terjadi 
pengotoran 

debu 
dimana- 

mana 

Berbahaya ≥300 Tingkat yang berbahaya bagi semua populasi yang terpapar. 

Sumber : KEP- 107/KABAPEDAL/11/1997 
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E. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Sumber : Teori H.L Blum (1974) 

Gambar 2.1 Kerangka Teori 
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F. Kerangka Konsep 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.2  kerangka Konsep 

Keterangan : 

                  : Variabel Indevendent/Variabel Bebas 

                  : Variabel Devendent/Variabel Terikat 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis lokasi penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah  penelitian  kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

merupakan penelitian yg spesifikasinya sistematis, terencana, & terstruktur 

dengan kentara sejak awal sampai pembuatan desain penelitian, baik tentang 

tujuan penelitian, objek penelitian, sample, data, asal data, maupun 

metodologinya. Tujuan dari penelitian ini yaitu buat mengetahui hasil dari analisis 

yg disajikan dalam bentuk angka-angka yang lalu dijelaskan & di interpretasikan 

dalam suatu uraian. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian sebab-akibat, 

dimana penelitian korelasional bertujuan untuk melihat seberapa akbar kaitan 

antara beberapa variabel satu sama lain. 

2. Variabel Penelitian 

Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah Tingkat pencemaran  

udara Parameter CO di jalan AP.Petarani kota makassar tahun 2021. 

3. Lokasi dan waktu Penelitian 

a. Lokasi 

Lokasi dalam penelitian ini terdiri dari 6 titik yaitu Titik I Persimpangan 

Jalan AP Pettarani dan Jalan Sultan Alauddin, Titik II Depan MAN 2 Makassar, 

Titik III Persimpangan Jalan Boulevard dan Jalan AP Pettarani, Titik IV Depan 

Kantor Pos, Titik V Persimpangan Urip Sumoharjo dan Jalan AP. Pettarani, Titik 

VI Sekitar POS Polantas. 
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b. Waktu 

Adapun waktu pengukuran CO yaitu dilakukan selama 7 hari yaitu Hari 

Senin ( Hari Kerja) - Hari Minggu (Hari Libur), dengan 3 kali pengukuran yaitu 

pada pagi, siang, dan sore hari berdasarkan Peraturan Menteri LH No.12 Tahun 

2010. 

B. Populasi, Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah seluruh nilai baik hasil perhitungan juga pengukuran, baik 

kuantitatif maupun kualitatif, berdasarkan karakteristik tertentu terhadap 

sekelompok objek yang lengkap dan jelas (Husaini Usman. 2006 :79). Populasi 

berdasarkan penelitian ini yaitu seluruh udara ambien yg berada pada Jalan A.P 

Pettarani. 

2. Sampel 

Udara ambien dengan parameter kadar Karbon Monoksida (CO) yang ada 

di Jalan A.P Pettarani yakni sebanyak 6 titik yaitu lokasi I di persimpangan Jalan 

AP Pettarani dengan Jalan Sultan Alauddin, lokasi II depan MAN 2 Makassar, 

lokasi III di persimpangan Jalan AP Pettarani dengan Jalan Boulevard, lokasi IV 

depan kantor POS, lokasi V di persimpangan Jalan AP Pettarani dengan Jalan 

Urip Sumaharjo, lokasi VI sekitar POS POLANTAS. 
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C. Metode Pengambilan Data 

1. Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer yang dimaksud yaitu hasil pengukuran kualitas udara 

ambien dengan parameter Karbon Monoksida (CO). Sedangkan, data sekunder 

yang dipakai mencakup data yg didapat berdasarkan instansi pemerintah serta 

studi-studi terdahulu yang berkaitan dengan kualitas udara ambien dengan 

parameter CO. Data sekunder ini meliputi data kualitas udara ambien, nilai baku 

mutu udara ambien, dan spesifikasi metode 

a. Pengumpulan Data Sekunder 

Data sekunder wajib dikumpulkan sebelum penelitian, yaitu data yg 

berhubungan dengan penelitian yg akan diteliti. Data sekunder diperoleh melalui 

penelitian yang terkait menggunakan penelitian yang akan diteliti. Data sekunder 

yg dibutuhkan yaitu data taraf pencemaran udara. 

b. Pengumpulan Data Primer 

Data primer adalah data yg diperoleh langsung berdasarkan output 

pengamatan dan penelitian langsung dilapangan. Data utama yg dibutuhkan 

merupakan kualitas udara ambien parameter CO. 

2. Pengambilan Sampel 

Proses pengambilan Sampel CO di Udara menggunakan alat otomatis. 

Lutron CO Meter GCO 2008 yaitu alat untuk mengukur kadar gas Karbon 

Monoksida (CO) di suatu lingkungan. Adapun cara penggunaanya yaitu : 
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a) Tekan tombol power pada alat CO Meter (menunggu kurang lebih 30 detik 

untuk memanaskan alat). 

b) Display bagian atas akan menunjukkan kadar gas karbon monoksida dengan 

satuan ppm. 

c) Display bagian bawah akan menunjukkan suhu tempat pengukuran dengan 

satuan Celcius. 

d) Tekan tombol hold sampai muncul simbol hold untuk menghentikan angka, 

sehingga didapatkan nilai pengukuran. 

e) Untuk mengembalikan setelan tekan kembali tombol sampai simbol tersebut 

hilang 

f) Tekan tombol rec Button sekali, simbol REC akan muncul pada display. 

g) Tekan tombol Rec Button sekali, maka display akan menunjukkan nilai 

maksimum yang pernah terukur, ditandai dengan munculnya simbol max. 

h) Tekan tombol Rec Button sekali lagi dan display akan menunjukkan nilai 

minimum yang pernah terukur, ditandai dengan munculnya simbol Min. 

i) Lihat hasil pengukuran (ppm) 

3. Analisis Data 

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah 

teknik Analisis Regresi Sederhana dengan menggunakan SPSS ( Service Package 

for Social Sciene). Uji regresi berfungsi buat mendaptkan kesimpulan dari 

interaksi antara satu variabel dengan variabel lain. Uji regresi linear sederhana 

menggunakan interaksi variabel dependen terhadap variabel independent 
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(Marhaeni,2018). Rumus persamaan regresi linear sederhana yaitu menjadi 

berikut : 

Y= a + bx 

Keterangan : 
a = bilangan konstan 
b = koefisien variabel x 
y = variabel terikat 
x = variabel bebas 
 

Nilai koefisien a dan b dapat di hitung dengan menggunakan rumus : 

 

 a = 
𝑛 ∑ 𝑥𝑦−(∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

𝑛 ∑ 𝑥²−(∑ 𝑥)²
 

 

 b = 
𝑛 ∑ 𝑥2 ∑ 𝑦−(∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

𝑛 ∑ 𝑥²−(∑ 𝑥)²
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Tabel 3.1 

Interpretasi terhadap Koefisien Korelasi 

 

Komponen Interpretasi  Klarifikasi     Keterangan 

 

Arah     Positif        Semakin besar x, makin besar y 

     Negatif       Semakin besar x, semakin kecil y 

Kekuatan korelasi    Sangat lemah          r=0-0,2 

     Lemah         r=0,2-0,4 

     Sedang         r=0,4-0,6 

     Kuat         r=0,6-0,8 

     Sangat kuat        r=0,8-1 

Kemaknaan    Bermakna        p<0,05 

     Tidak bermakna     p>0,05 

 

 

1. Perhitungan CO, konversi ppm ke µg/Nm3 :  

Persamaan 3.1  

 CO µg/Nm3 = ( Konsentrasi ppm x BM)/ 24,45 x 1000 

       C2=C1 x 28/24,45 x 1000  

Keterangan:  

C2 = Konsentrasi CO dalam udara ambien (µg/Nm3)   
C1 = Konsentrasi CO dalam udara ambien (ppm)   
28/ BM = Berat Molekul CO    
24,45 = Volume gas pada kondisi normal 25 o C, 760 mmHg   
1000 = Konversi liter (L) ke m3 
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2. Perhitungan CO, konversi ppm ke µg/m³ :  

Persamaan 3.2 

CO µg/m³ = ppm x 0.0409 x 1000 

                                 BM 

C₂ = C₁ x 0.0409 x 1000 

                      BM 

         

Keterangan: 
C₂ = Konsentrasi CO dalam udara ambien (µg/m³)  
C₁ = Konsentrasi CO dalam udara ambien (ppm)  
28/ BM = Berat Molekul CO  
0,0409 = Volume gas pada kondisi normal 25°C, dan tekanan 1 Atm. 

1001 konversi liter (L) ke m³  

3.  Perhitungan batas indeks standar pencemaran udara 

Konsentrasi nyata ambient (Xx) ? ppm, mg/m3, dll  

Persamaan 3.3  

Angka nyata ISPU (1)  

I =  
Ia − Ib

Xa − Xb
 (Xx − Xb) + Ib 

    Keterangan :  

I = ISPU terhitung  

Ia = ISPU batas atas  

Ib = ISPU batas bawah  

Xa = Ambien batas atas  

Xb = Ambien batas bawah  
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Xx = Kadar Ambien nyata hasil pengukuran. 

4. Pengelolaan Data 

Pengeloaan data yang dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu : 

a) Editing 

Dilakukan pengecekan data,dan melakukan perbaikan terhadap hasil yang 

tidak lengkap dan kurang oleh peneliti supaya dapat ditelusuri kembali. 

b) Coding 

Dilakukan agar supaya memudahkan dalam pengolahan data yang 

didapatkan dari hasil pengamatan di lapangan sesuai dengan tujuan 

dikumpulkannya data penelitian. Peneliti membuat kode untuk setiap data. 

Kegiatan koding ini sangat berguna untuk memasukkan data nantinya. 

c) Data structure 

Pada proses data sctructure akan dikembangkan sesuai dengan analisis 

yang akan dilakukan dan jenis perangkat lunak yang dipergunakan. 

d) Cleaning 

Data yang sudah terkumpul selanjutnya dilaksanakan cleaning atau 

pembersihan data, artinya sebelum dilakukan pengolahan, dilakukan pengecekan 

data supaya tidak ada data yang tidak diperlukan. 
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BAB IV 

   HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian 

1. Kondisi Geografis 

Lokasi penelitian ini berada di ruas jalan A.P Pettarani yang berada pada 

Kecamatan Rappocini yang merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di Kota 

Makassar dengan tata guna lahan meliputi, pusat pendidikan seperti kampus 

Unuversitas Negeri Makassar, perkantoran, warung atau pedagang kaki lima, 

swalayan atau pusat perbelanjaan, dan juga rumah makan yang berada di sekitar 

jalan Andi Pangeran Pettarani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Jalan AP.Pettrani 
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 Pada lokasi ini dilakukan pengambilan sampel pada 6 titik. Titik 1 berada 

di persimpangan Jalan Ap. Pettarani dan Jalan Sultan Alauddin dengan titik 

koordinat 5010’26.5”S dan 119025’52.7”E, Titik 2 Depan MAN 2 Makassar 

dengan titik koordinat 5010’20.5”S dan 119025’52.0”E, Titik 3 Depan Kantor 

POS dengan titik koordinat 5009’17.5”S dan 119026’12.2”E, Titik 4 di 

Persimpangan jalan A.P Pettarani dengan jalan Boulevard dengan titik koordinat 

5009’18.7”S dan 119026’13.1”E, Titik 5 berada di POS Polantas dengan titik 

koordinat 5008’13.5”S dan 119026’20.8”E, Titik 6 di persimpangan Jalan Ap. 

Pettarani dan Jalan Urip Sumoharjo dengan titik koordinat 5008’14.6”S dan 

119026’22.8”E. 

Dominan fungsi dari Jalan AP Pettarani adalah jalur transportasi yang 

dimana ruas jalan tersebut merupakan jalan yang sering dilalui oleh masyarakat. 

Jalanan tersebut terdapat berbagai bangunan baik itu untuk sektor pendidikan, 

perkantoran dan pusat berbelanja. Dengan seiring perubahan perkembangan 

jaman, pola penggunaan lahan pun mengalami perubahan seiring dengan 

pertambahan jumlah penduduk juga dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal 

tersebut dapat dilihat dari kondisi di sekitar area Jalan AP Pettarani yang 

mayoritas menjadi lahan perdagangan warung kaki lima dan rumah makan yang 

tidak tersedianya lahan parkir yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehingga 

kendaraan yang parkir menaruh kendaraan mereka di ruas jalan sehingga memicu 

tidak kondusifnya jalur transportasi di Jalan AP Pettarani tersebut. Ditambah lagi 

dengan adanya proyek pembangunan jalan tol yang sedang berlangsung membuat 
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beberapa ruas jalan ditutup sementara dan beberapa kendaraan besar yang 

memenuhi sebagian ruas jalan.  

Adapun batas administrasi kecamatan Rappocini dalah sebagai berikut:  

1. Sebelah Utara  : Kecamatan Panakukang 

2. Sebelah Selatan  : Kecamatan Tamalate 

3. Sebelah Barat  : Kecamatan Mamajang 

4. Sebelah Timur  : Kabupaten Gowa 

 

1. Keadaan Lalu Lintas Lokasi Penelitian 

  Sistem transportasi yang macet tentunya akan menghalangi aktivitas tata 

guna lahannya. Sebaliknya, tranportasi yang tidak melayani suatu tata guna lahan 

akan menjadi sia-sia, tidak termanfaatkan. Dikarenakan sekarang telah 

beroperasinya jalan tol layang sehingga tidak lagi terjadi kemacetan akan tetapi 

kepadatan kendaraan masih tetap sama dengan sebelum adanya jalan tol layang. 

Kondisi cuaca pada saat dilakukan penelitian pada hari senin sampai 

minggu di waktu pagi, siang, dan sore hari kondisi cuaca cerah meski kadang juga 

mendung tapi suhunya sangat panas sehingga pada saat pengukuran sesekali 

memakai payung di titik yang tidak memiliki tempat berteduh atau pepohonan. 

Karena penelitian dilakukan akhir bulan november yang dimana kadang hujan 

kadang tidak tapi alhamdullilah selama proses pengukuran cuaca baik terus 

sehingga tidak mempengaruhi hasil penelitian karena suhu. 

Rata-rata suhu saat dilakukan penelitian adalah kisaran 32-37˚ dimasing-

masing titik di waktu pagi, siang dan sore. Serta kondisi kepadatan kendaraan di 

jalan A.P Pettarani hanya di temui pada saat pagi dan sore hari. 
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B. Hasil 

  Berikut adalah data-data hasil penelitian yang telah dilakukan selama 1 

minggu pada tanggal 22 november sampai 28 november 2021 di Jalan AP. 

Pettarani. Hasil yang di dapatkan di lapangan disajikan dalam bentuk tabel dan 

narasi sebagai berikut : 

1. Pengukuran Kadar Karbon Monoksida (CO)  

Berdasarkan hasil pengukuran kadar Karbon Monoksida (CO) selama 

tujuh hari di lapangan, konsentrasi CO yang didapatkan dalam satuan ppm di 

konversi kedalam satuan µg/Nm3 sesuai dengan persamaan 3.2. Hasil pengukuran 

konsentarsi CO dapat dilihat pada table berikut ini : 

 

Tabel 4.1 Hasil Pengukuran Konsentrasi Karbon Monoksida CO Di 

Jalan AP.Pettarani Makassar 

HARI TITIK 
Waktu Pengukuran (µg/Nm3)   

PAGI SIANG SORE   
CO µg/Nm³ CO µg/Nm³ CO µg/Nm³   

SENIN 

I 12 17.529 5 7.304 19 27.754   
II 7 10.225 4 5.843 39 56.968   
III 11 16.068 4 5.843 42 61.350   
IV 7 10.225 7 10.225 16 23.371   
V 10 14.607 10 14.607 8 11.686   
VI 4 5.843 6 8.764 8 11.686   

SELASA 

I 15 21.911 4 5.843 26 37.979   
II 16 23.371 3 4.382 4 5.843   
III 18 26.293 12 17.529 36 52.586   
IV 28 40.900 19 27.754 22 32.136   
V 26 37.979 12 17.529 8 11.686   
VI 14 20.450 12 17.529 0 0.000   

RABU 
I 13 18.989 4 5.843 32 46.743   
II 10 14.607 7 10.225 37 54.046   
III 14 20.450 4 5.843 30 43.821   
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HARI TITIK 
Waktu Pengukuran (µg/Nm3)   

PAGI SIANG SORE   
CO µg/Nm³ CO µg/Nm³ CO µg/Nm³   

IV 18 26.293 8 11.686 19 27.754   
V 25 36.518 26 37.979 14 20.450   
VI 24 35.057 0 0.000 0 0.000   

KAMIS 

I 13 18.989 8 11.686 21 30.675   
II 14 20.450 4 5.843 17 24.832   
III 7 10.225 5 7.304 31 45.282   
IV 22 32.136 26 37.979 28 40.900   
V 14 20.450 6 8.764 15 21.911   
VI 14 20.450 10 14.607 6 8.764   

JUMAT 

I 18 26.293 4 5.843 14 20.450   
II 8 5.000 3 4.382 14 20.450   
III 5 7.304 4 5.843 14 20.450   
IV 14 20.450 14 20.450 7 10.225   
V 18 26.293 17 24.832 10 14.607   
VI 1 1.461 2 2.921 0 0.000   

SABTU 

I 10 14.607 5 7.304 15 21.911   
II 10 14.607 4 5.843 10 14.607   
III 4 5.843 4 5.843 10 14.607   
IV 14 20.450 5 7.304 8 11.686   
V 19 27.754 10 14.607 6 8.764   
VI 1 1.461 0 0.000 0 0.000   

MINGGU 

I 8 11.686 8 11.686 14 20.450   
II 3 4.382 3 4.382 11 16.068   
III 3 4.382 12 17.529 10 14.607   
IV 6 8.764 8 11.686 11 16.068   
V 20 29.214 7 10.225 6 8.764   
VI 2 2.921 2 2.921 0 0.000   

  

2.  Analisis Indeks Standar Pencemaran Udara ISPU 

Indeks Standar Pencemaran Udara adalah angka yang tidak memiliki 

satuan yang menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di lokasi dan waktu 

tertentu yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai 

estetika dan makhluk hidup lainnya. ISPU digunakan untuk mengubah kadar 
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pencemar udara pencemar udara yang terukur menjadi suatu angka yang tidak 

berdimensi.Secara formal ISPU digunakan sebagai bahan informasi kepada 

masyarakat tetang kualitas udara ambien dilokasi dan waktu tertentu. Perhitungan 

nilai ISPU yang dilakukan pada penelitian ini mengacu pada Keputusan Kepala 

Bapedal No. 107 Tahun 1997. 

          Berdasarkan data konsentrasi CO yang didapatkan dalam penelitian ini, 

maka nilai ISPU dihitung menggunakan perhitungan batas indeks standar 

pencemaran udara dengan persamaan 3.3 adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.2 Hasil Perhitungan ISPU Pagi 

Hari Titik CO (μg/Nm³ ISPU Kategori 

Senin 

I 17.529 202,9 Sangat Tidak Sehat 
II 10.225 102,8 Tidak Sehat 
III 16.068 185,7 Tidak Sehat 
IV 10.225 102,8 Tidak Sehat 
V 14.607 165,7 Tidak Sehat 
VI 5.843 58,0 Sedang 

Selasa 

I 21.911 228,8 Sangat Tidak Sehat 
II 23.371 237,0 Sangat Tidak Sehat 
III 26.293 254,1 Sangat Tidak Sehat 
IV 40.900 357,5 Berbahaya 
V 37.979 332,5 Berbahaya 
VI 20.450 220,0 Sangat Tidak Sehat 

Rabu 

I 18.989 211,0 Sangat Tidak Sehat 
II 14.607 165,7 Tidak Sehat 
III 20.450 220,0 Sangat Tidak Sehat 
IV 26.293 254,1 Sangat Tidak Sehat 
V 36.518 320,8 Berbahaya 
VI 35.057 308,3 Berbahaya 

Kamis 

I 18.989 211,0 Sangat Tidak Sehat 
II 20.45 220,0 Sangat Tidak Sehat 
III 10.225 102,8 Tidak Sehat 
IV 32.136 288,8 Sangat Tidak Sehat 
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Hari Titik CO (μg/Nm³ ISPU Kategori 
V 20.450 220,0 Sangat Tidak Sehat 
VI 20.450 220,0 Sangat Tidak Sehat 

Jum'at 

I 26.293 254,1 Sangat Tidak Sehat 
II 5.000 58,0 Sedang 
III 7.304 73,0 Sedang 
IV 20.450 220,0 Sangat Tidak Sehat 
V 26.293 254,1 Sangat Tidak Sehat 
VI 1.461 14,0 Baik 

Sabtu 

I 14.607 165,7 Tidak Sehat 
II 14.607 165,7 Tidak Sehat 
III 5.843 58,0 Sedang 
IV 20.450 220,0 Sangat Tidak Sehat 
V 27.754 262,9 Sangat Tidak Sehat 
VI 1.461 14,0 Baik 

Minggu 

I 11.686 122,8 Tidak Sehat 
II 4.382 43,0 Baik 
III 4.382 43,0 Baik 
IV 8.764 87,0 Sedang 
V 29.214 271,0 Sangat Tidak Sehat 
VI 2.921 29,0 Baik 

 

Tabel 4.3 Hasil Perhitungan ISPU Siang 

Hari Titik CO (μg/Nm³ ISPU Kategori 

Senin 

I 7.304 73,0 Sedang 
II 5.843 58,0 Sedang 
III 5.843 58,0 Sedang 
IV 10.225 102,8 Tidak Sehat 
V 14.607 165,7 Tidak Sehat 
VI 8.764 87,0 Sedang 

Selasa 

I 5.843 58,0 Sedang 
II 4.382 43,0 Baik 
III 17.529 202,9 Sangat Tidak Sehat 
IV 27.754 262,9 Sangat Tidak Sehat 
V 17.529 202,9 Sangat Tidak Sehat 
VI 17.529 202,9 Sangat Tidak Sehat 

Rabu I 5.843 58,0 Sedang 
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Hari Titik CO (μg/Nm³ ISPU Kategori 
II 10.225 102,8 Tidak Sehat 
III 5.843 58,0 Sedang 
IV 11.686 122,8 Tidak Sehat 
V 37.979 332,5 Berbahaya 
VI 0 0 0 

Kamis 

I 11.686 122,8 Tidak Sehat 
II 5.843 58,0 Sedang 
III 7.304 73,0 Sedang 
IV 37.979 332,5 Berbahaya 
V 8.764 87,0 Sedang 
VI 14.607 165,7 Tidak Sehat 

Jum'at 

I 5.843 58,0 Sedang 
II 4.382 43,0 Baik 
III 5.843 58,0 Sedang 
IV 20.45 220,0 Sangat Tidak Sehat 
V 24.832 245,8 Sangat Tidak Sehat 
VI 2.921 29,0 Baik 

Sabtu 

I 7.304 73,0 Sedang 
II 5.843 58,0 Sedang 
III 5.843 58,0 Sedang 
IV 7.304 73,0 Sedang 
V 14.607 165,7 Tidak Sehat 
VI 0 0 0 

Minggu 

I 11.686 122,8 Tidak Sehat 
II 4.382 43,0 Baik 
III 17.529 202,9 Sangat Tidak Sehat 
IV 11.686 122,8 Tidak Sehat 
V 10.225 102,8 Tidak Sehat 
VI 2.921 29,0 Baik 

 

 

 

 

 



61 
 

 
 

Tabel 4.4 Hasil Perhitungan ISPU Sore 

Hari Titik CO (μg/Nm³ ISPU Kategori 

Senin 

I 27.754 262,9 Sangat Tidak Sehat 
II 56.968 494,7 Berbahaya 
III 61.35 533,6 Berbahaya 
IV 23.371 237,0 Sangat Tidak Sehat 
V 11.686 122,8 Tidak Sehat 
VI 11.686 122,8 Tidak Sehat 

Selasa 

I 37.979 322,5 Berbahaya 
II 5.843 58,0 Sedang 
III 52.586 456,5 Berbahaya 
IV 32.136 288,8 Sangat Tidak Sehat 
V 11.686 122,8 Tidak Sehat 
VI 0 0 0 

Rabu 

I 46.743 406,0 Berbahaya 
II 54.046 469,5 Berbahaya 
III 43.821 380,8 Berbahaya 
IV 27.754 262,9 Tidak Sehat 
V 20.45 220,0 Sangat Tidak Sehat 
VI 0 0 0 

Kamis 

I 30.675 280,0 Sangat Tidak Sehat 
II 24.832 245,8 Sangat Tidak Sehat 
III 45.282 393,3 Berbahaya 
IV 40.9 357,5 Berbahaya 
V 21.911 228,8 Sangat Tidak Sehat 
VI 8.764 87,0 Sedang 

Jum'at 

I 20.45 220,0 Sangat Tidak Sehat 
II 20.45 220,0 Sangat Tidak Sehat 
III 20.45 220,0 Sangat Tidak Sehat 
IV 10.225 102,8 Tidak Sehat 
V 14.607 165,7 Tidak Sehat 
VI 0 0 0 

Sabtu 

I 21.911 228,8 Sangat Tidak Sehat 
II 14.607 165,7 Tidak Sehat 
III 14.607 165,7 Tidak Sehat 
IV 11.686 122,8 Tidak Sehat 
V 8.764 87,0 Sedang 
VI 0 0 0 
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Hari Titik CO (μg/Nm³ ISPU Kategori 

Minggu 

I 20.45 220,0 Sangat Tidak Sehat 
II 16.068 185,7 Tidak Sehat 
III 14.607 165,7 Tidak Sehat 
IV 16.068 185,7 Tidak Sehat 
V 8.764 87,0 Sedang 
VI 0 0 0 

 

Berdasarkan tabel di atas konsentrasi CO dapat mempengaruhi ISPU, 

apabila tinggi kadar CO semakin tinggi pula ISPU. Indeks Standar Pencemaran 

Udara (ISPU) merupakan angka yang tidak mempunyai satuan yang dapat 

menggambarkan situasi kondisi mutu udara ambien di suatu lokasi tertentu, yang 

berdasarkan pada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk 

hidup lainnya. Meskipun demikian, nilai ISPU lebih tepat jika digunakan untuk 

daerah urban, pada prinsipnya nilai ini bisa diterapkan ke semua berbagai macam 

jenis wilayah (Kurniawan, 2017).  

3. Hasil Uji Asumsi Klasik 

a.  Hasil Uji Normalitas Data 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu 

data. Data-data bertipe skala sebagai pada umumnya mengikuti asusmsi distribusi 

normal. Namun, tidak mustahil suatu data tidak mengikuti asumsi normalitas. 

Untuk mengetahui kepastian sebaran data yang diperoleh harus dilakukan uji 

normalitas terhadap data yang bersangkutan. Dengan demikian, analisis statistika 

yang pertama harus digunakan dalam rangka analisis data adalah anakisis statistic 

berupa uji normalitas. 
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 Adapun hasil test P-P plot pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut: 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas Data Pagi 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Hasil Uji Normalitas Data Siang 
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Gambar 4.4 Hasil Uji Normalitas Sore 

Dari grafik P-P plot di atas terlihat bahwa sebaran data memusat pada nilai 

rata-rata dan median atau nilai PP terletak di garis diagonal, maka dapat dikatakan 

bahwa data penelitian ini memiliki penyebaran dan terdistribusi normal. Dengan 

normalnya data pada penelitian ini maka penelitian ini di teruskan. 

b.  Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Asumsi ini digunakan apabila variasi dari factor penganggu selalu sama 

pada dan data pengamatan yang satu terhadap pengamatan lainnya. Jika ini dapat 

terpenuhi, berarti variasi factor penganggu pada kelompok data tersebut bersifat 

homoskedisitas. Jika asumsi ini tidak depat dipenuhi maka dikatakan terjadi 

penyimpangan. Adapun hasil Scatterplot dapat dilihat pada gambar berikut : 
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Gambar 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 
 

 

 
Gambar 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas 
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Gambar 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
Pada ketiga diagram tebar antara regression standardized residual 

(ZRESID) dengan regression standardized predicted value (ZPRED) adalah 

metode untuk menguji asumsi konstan atau homoskedisitas. Berdasarkan gambar, 

tampak bahwa residu menyebar secara konstan berdasarkan nilai predicted value. 

Sebaran residu tidak membentuk pola tertentu. Dengan demikian, syarat 

homoskedisitas terpenuhi. 

4. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana 

 Dilakukan untuk mengetahui model yang dibuktikan merupakan model 

linear atau tidak. Uji linearitas dilakukan dengan meggunakan curve estimate, 

yaitu gambaran hubungan linear antara variabel X dengan variabel Y. Jika nilai 

signifikansi f < 0,05, maka variabel x tersebut memiliki hubungan linear dengan Y 

(Masyhuri dan Zainuddin,2008). Untuk itu penulis sajikan hasil uji regresi linear 

sederhana berdasarkan tabel berikut : 
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a.  Uji Linearitas Pagi 

Tabel 4.3 Hasil Persamaan Regresi Linear Sederhana Pagi 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant

) 

25.019 5.839  4.285 .000   

CO PAGI 8.713 .283 .980 30.818 .000 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Tingkat Pencemaran Udara 

 Pada output ini dikemukakan nilai koefisien dari persamaan regresi. 

Dalam kasus ini, persamaan regresi sederhana yang digunakan adalah : 

Y=a+bX 

Dimana : 

Y  = Tingkat Pencemaran Udara 

X =  Variabel Bebas 

Y =25,019 + 8,713 X 

 Pada tabel nilai ρ dari variabel CO Pagi lebih dari 0,05. Artinya, CO Pagi 

bermakna sebagai variabel bebas. Pada koefisien tidak standar, nilai intersep 

adalah 25,019, sedangkan nilai slope CO Pagi adalah 8,713. Dengan demikian, 

kita dapat membuat persamaan regresi Tingkat Pencemaran 

Udara=25,019+8,713CO pagi. Pada koefisien standar, didapatkan koefisien 

korelasi CO Pagi dengan Tingkat Pencemaran Udara sebesar (positif) 0,980. 
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b. Uji Linearitas Siang 

Tabel 4.4 Hasil Persamaan Regresi Linear Sederhana Siang 
 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant

) 

8.264 3.604  2.293 .027   

CO 

SIANG 

9.446 .258 .985 36.627 .000 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Tingkat Pencemaran Udara 

 Pada tabel nilai ρ dari variabel CO Pagi lebih dari 0,05. Artinya, CO Pagi 

bermakna sebagai variabel bebas. Pada koefisien tidak standar, nilai intersep 

adalah 8,264, sedangkan nilai slope CO Pagi adalah 9,446. Dengan demikian, kita 

dapat membuat persamaan regresi Tingkat Pencemaran Udara=8,264+9,446CO 

siang. Pada koefisien standar, didapatkan koefisien korelasi CO siang dengan 

Tingkat Pencemaran Udara sebesar (positif) 0,985. 

c.  Uji Linearitas Sore 
 

Tabel 4.5 Hasil Persamaan Regresi Linear Sederhana Sore 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant

) 

25.434 4.451  5.714 .000   
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CO 

SORE 

8.400 .161 .993 52.072 .000 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Tingkat Pencemaran Udara 

 Pada tabel nilai ρ dari variabel CO sore lebih dari 0,05. Artinya, CO sore 

bermakna sebagai variabel bebas. Pada koefisien tidak standar, nilai intersep 

adalah 25,434 sedangkan nilai slope CO sore adalah 8,400. Dengan demikian, kita 

dapat membuat persamaan regresi Tingkat Pencemaran Udara=25.434+8,400CO 

sore. Pada koefisien standar, didapatkan koefisien korelasi CO sore dengan 

Tingkat Pencemaran Udara sebesar (positif) 0,993. 

5. Hasil Uji Determinasi (R Square) 

Koefisien Determinasi R Square bertujuan untuk mengetahui seberapa 

besar kemampuan variabel indevenden mampu menjelaskan variabel dependen. 

Berikut ini hasil uji determinasi R Square : 

 

Tabel 4.6 Hasil Uji Determinasi Pagi 

 
Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate Durbin-Watson 

1 .980a .960 .959 18.7998 1.986 

a. Predictors: (Constant), CO PAGI 

b. Dependent Variable: Tingkat Pencemaran Udara 

 
Dari Dari output di atas diperoleh nilai koefisian Determinasi atau R 

Square (r2) adalah 0,960 untuk melihat seberapa besar hubungan CO pagi dengan 

tingkat pencemaran udara adalah:  

 KD  = r2 x 100 %  
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  = 0,960 x 100%  

  =  96 %  

Pada model summary, terdapat informasi kualitas regresi (R, R Square, 

dan adjusted R Square) dan pengujian asumsi independen (Durbin Watson). Nilai 

R adalah koefisien korelasi antara variabel bebas (CO Pagi) dengan variabel 

terikat (Tingkat Pencemaran Udara). Untuk memperoleh koefisien determinasi, 

koefisien korelasi dikuadratkan sehingga diperoleh R Square 96,0%. Nilai 

Adjusted Square adalah 95,9%. Artinya peranan variabel CO Pagi untuk 

menjelaskan tingkat pencemaran udara adalah sebesar 95,9%. 

Pada kolom Durbin-Watson (DW) tertulis 1,986. Karena nilai DW berada 

disekitar angka 2, maka asumsi indepeden terpenuhi. 

Tabel 4.7 Hasil Uji Determinasi Siang 

 
Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .985a .971 .970 14.2774 1.990 

a. Predictors: (Constant), CO SIANG 

b. Dependent Variable: Tingkat Pencemaran Udara 

Pada model summary, terdapat informasi kualitas regresi (R, R Square, 

dan adjusted R Square) dan pengujian asumsi independen (Durbin Watson). Nilai 

R adalah koefisien korelasi antara variabel bebas (CO Pagi) dengan variabel 

terikat (Tingkat Pencemaran Udara). Untuk memperoleh koefisien determinasi, 

koefisien korelasi dikuadratkan sehingga diperoleh R Square 97,1%. Nilai 

Adjusted Square adalah 97,0%. Artinya peranan variabel CO Pagi untuk 

menjelaskan tingkat pencemaran udara adalah sebesar 97,0%. 
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Pada kolom Durbin-Watson (DW) tertulis 1,990. Karena nilai DW berada 

disekitar angka 2, maka asumsi indepeden terpenuhi. 

Tabel 4.8 Hasil Uji Determinasi Sore 

 
Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .993a .985 .985 17.1491 1.692 

a. Predictors: (Constant), CO SORE 

b. Dependent Variable: Tingkat Pencemaran Udara 

Pada model summary, terdapat informasi kualitas regresi (R, R Square, 

dan adjusted R Square) dan pengujian asumsi independen (Durbin Watson). Nilai 

R adalah koefisien korelasi antara variabel bebas (CO Pagi) dengan variabel 

terikat (Tingkat Pencemaran Udara). Untuk memperoleh koefisien determinasi, 

koefisien korelasi dikuadratkan sehingga diperoleh R Square 98,5%. Nilai 

Adjusted Square adalah 98,5%. Artinya peranan variabel CO Pagi untuk 

menjelaskan tingkat pencemaran udara adalah sebesar 98,5%. 

Pada kolom Durbin-Watson (DW) tertulis 1,692. Karena nilai DW berada 

disekitar angka 2, maka asumsi indepeden terpenuhi. 

6. Hasil Uji Korelasi 

 Menurut Sugiyono (2017), Koefisien korelasi merupakan angka hubungan 

kuatnya antara dua variabel atau lebih. 

Tabel 4.9 Hasil Uji Korelasi Pagi 

Correlations 

 CO Pagi 

Tingkat 
Pencemaran 

Udara 
CO Pagi Pearson Correlation 1 .980** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 42 42 
Tingkat Pencemaran Udara Pearson Correlation .980** 1 

Sig. (2-tailed) .000  
N 42 42 
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Koefisien korelasi antara CO Pagi dan Tingkat Pencemaran Udara (ISPU) 

adalah positif, sebesar 0,980 yang secara statistik bermakna (nilai ρ<0,001). 

Tabel 4.10 Hasil Uji Korelasi Siang 

 
Correlations 

 CO Siang 

Tingkat 
Pencemaran 

Udara 

CO Siang 
Pearson Correlation 1 .985** 
Sig. (2-tailed)  .000 

N 42 42 

Tingkat Pencemaran Udara 
Pearson Correlation .985** 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 42 42 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Koefisien korelasi antara CO Siang dan Tingkat Pencemaran Udara 

(ISPU) adalah positif, sebesar 0,985 yang secara statistik bermakna (nilai 

ρ<0,001). 

Tabel 4.11 Hasil Uji Korelasi Sore 
 

Correlations 

 CO Sore 

Tingkat 
Pencemaran 

Udara 
CO Sore Pearson Correlation 1 .993** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 42 42 
Tingkat Pencemaran Udara Pearson Correlation .993** 1 

Sig. (2-tailed) .000  
N 42 42 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Koefisien korelasi antara CO Sore dan Tingkat Pencemaran Udara (ISPU) 

adalah positif, sebesar 0,993 yang secara statistik bermakna (nilai ρ<0,001). 
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7. Grafik Uji Regresi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 CO mempengaruhi tingkat pencemaran udara (ISPU) 

Koefisien korelasi diperoleh nilai r=0,980 menunjukan hubungan yang 

sangat kuat dan arah positif, artinya semakin tinggi konsentrasi CO maka semakin 

tinggi Tingkat Pencemaran Udara (ISPU). Kekuatan hubungan terlihat pada grafik 

1. 

Hasil uji Korelasi Pearson diperoleh ρ-value sebesar 0,000 (<0,05) 

menunjukan bahwa ada hubungan yang bermakna antara CO pagi dengan Tingkat 

Pencemaran Udara (ISPU). 
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Gambar 4.9 CO mempengaruhi tingkat pencemaran udara (ISPU) 

Koefisien korelasi diperoleh nilai r=0,985 menunjukan hubungan yang 

sangat kuat dan arah positif, artinya semakin tinggi konsentrasi CO maka semakin 

tinggi Tingkat Pencemaran Udara (ISPU). Kekuatan hubungan terlihat pada grafik 

2. 

Hasil uji Korelasi Pearson diperoleh ρ-value sebesar 0,000 (<0,05) 

menunjukan bahwa ada hubungan yang bermakna antara CO siang dengan 

Tingkat Pencemaran Udara (ISPU). 
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Gambar 4.10 CO mempengaruhi tingkat pencemaran udara (ISPU) 

Koefisien korelasi diperoleh nilai r=0,993 menunjukan hubungan yang 

sangat kuat dan arah positif, artinya semakin tinggi konsentrasi CO maka semakin 

tinggi Tingkat Pencemaran Udara (ISPU). Kekuatan hubungan terlihat pada grafik 

3.  

Hasil uji Korelasi Pearson diperoleh ρ-value sebesar 0,000 (<0,05) 

menunjukan bahwa ada hubungan yang bermakna antara CO sore dengan Tingkat 

Pencemaran Udara (ISPU). 
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C. Pembahasan 

1. Konsentrasi Karbon Monoksida CO Pagi Di Jalan AP.Pettarani  

Karbon Monoksida (CO) merupakan gas yang jika terhirup ke dalam paru-

paru akan ikut ke peredaran darah dan akan menghalangi masuknya oksigen yang 

dibutuhkan oleh tubuh. Hal ini terjadi karena gas CO bersifat racun, ikut bereaksi 

secara metabolis dengan darah. Keadaan ini menyebabkan darah menjadi lebih 

mudah menangkap gas CO dan menyebabkan fungsi vital darah sebagai 

pengangkut oksigen terganggu. (Mukono, 1997). 

Hasil uji menunjukan ada hubungan antara CO dengan Tingkat 

Pencemaran Udara (ISPU) di jalan AP. Pettarani Makassar, karena semakin tinggi 

hasil pengukuran parameter CO maka semakin tinggi pula ISPU. Dalam hal 

pencemaran udara Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) menjadi penentu 

sehat atau tidaknya suatu wilayah. Kategori ISPU terbagi menjadi lima, 

diantaranya Baik (0-50), sedang (51-100), tidak sehat (101-199), sangat tidak 

sehat (200-299), dan berbahaya (300-500). 

Pada titik I yaitu persimpangan Jl AP Pettarani dengan Jl Sultan Alauddin 

terdapat bangunan sekolah MAN 2 Model Makassar, SPBU, bengkel tempat 

makan, pos Polisi, warung serta pedagang kaki lima. Konsentrasi CO tertinggi di 

titik I yaitu pada hari rabu saat sore hari yaitu sebesar 46.743 µg/Nm³. Hal ini 

dipengaruhi oleh kondisi lalu lintas yang padat saat sore hari karena di jam 

tersebut banyaknya masyarakat yang pulang dari tempat kerja, sekolah dan 

akivitas lainnya . Situasi jalanan dipadati oleh berbagai macam jenis kendaraan 

baik itu kendaraan pribadi berupa mobil dan motor, maupun kendaraan umum 
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seperti angkutan kota, becak motor, bus dan didapati beberapa truk yang melewati 

ruas jalan. 

Pada titik II yaitu di depan kantor Samsat SulSel dimana terdapat daerah 

putar balik arah jalan, terdapat pula bangunan seperti kantor Telkom, MTSN 

Model, perkantoran lainnya serta banyak pedagang kaki 5 yang menjual di 

sekitarnya. Konsentrasi CO tertinggi di titik ini terjadi pada hari senin saat sore 

yaitu sebesar 56.968 µg/Nm³. Keadaan lalu lintas pada titik ini saat dilakukan 

pengukuran yaitu ramai lancar saat pagi dan siang tetapi saat sore hari mengalami 

kepadatan kendaraan dikarenakan jam pulang kerja dan aktivitas lainnya secara 

bersamaan. 

Titik ke III yaitu persimpangan Jalan AP Pettarani dengan Jalan Boulevard 

dimana terdapat lampu lalu lintas yang membuat kendaraan berhenti sejenak. 

Terdapat pula bangunan antara lain dealer mobil dan motor, restoran, pusat 

perbelanjaan dan perkantoran. Di daerah tersebut di padati kendaraan umum 

seperti bus, becak motor, angkutan kota serta kendaraan pribadi seperti mobil dan 

motor yang lebih dominan dikarenakan daerah tersebut merupakan wilayah 

perkantoran. Konsentrasi tertinggi di titik ini terjadi saat sore pada hari senin yaitu 

sebesar 61.350 µg/Nm³. Konsentrasi di titik ini merupakan yang tertinggi selama 

pengukuran 1 minggu di karenakan keadaan lalu lintas pada saat dilakukan 

pengukuran sangat padat ditambah daerah tersebut merupakan daerah yang ramai 

dijumpai perkantoran dan pusat perbelanjaan sehingga pada saat sore hari terjadi 

kemacetan didominasi oleh pengendara yang pulang dari kantor. 
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Pada titik IV yaitu arah putar balik di depan kantor POS Regional kota 

Makassar dimana pada titik ini merupakan jalur putar balik arah yang cukup ramai 

digunakan oleh masyarakat untuk putar arah sehingga biasa menyebabkan 

kepadatan kendaraan yang berlebih. Titik ini merupakan lokasi masyarakat 

mencari nafkah sebagai pak ogah dan banyak kantor-kantor yang berada di sekitar 

daerah ini serta arah masuk tol layang. Konsentrasi CO tertinggi pada titik ini 

berada pada hari selasa saat pagi dan hari kamis saat sore yaitu sebesar 40.900 

µg/Nm³. konsentrasi tinggi dipengaruhi oleh kepadatan kendaraan yang berputar 

arah. 

Pada titik V berada pada persimpangan jalan Urip Sumoharjo dengan jalan 

AP. Pettarani kota Makassar dimana pada titik ini terdapat lampu lalu lintas, 

perkantoran, Pos Lantas dan bnyak juga ditemukan masyarakat yang menjual di 

daerah sekitar lampu lalu lintas. Konsentrasi tertinggi di titik ini berada pada hari 

selasa saat pagi dan pada hari rabu saat siang yaitu sebesar 37.979 

µg/Nm³.keadaan sekitar pada saat dilakukan pengukuran bnyak kendaraan besar 

seperti dalmas dan kendaraan Polisi lainnya yang mangkal untuk pengamanan 

kedatangan Presiden. 

Pada titik VI berada pada depan kantor Pos Polisi lalu lintas dimana titik 

tersebut merupakan tempat terpapar polutan yang ditempati oleh polisi dari pagi 

sampai sore. Selain polisi, ada juga pedagang yang menjual serta penjaga taman 

sekitar jalan AP Pettarani yang tinggal beristirahat di sekitaran pos polisi. 

Konsentrasi tertinggi di titik ini berada pada hari rabu saat pagi yaitu sebesar 

35.057 µg/Nm³. Titik ini merupakan lokasi yang rata-rata konsentrasinya tidak 



79 
 

 
 

terlalu tinggi dikarenakan terbaginya ruas jalan yang mengarah ke jalan Urip 

Sumoharjo dan arah jalan ke Tol. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian ahmad 2019 di jalan 

AP.Pettarani Makassar didapatkan baku mutu udara ambien jenis polutan CO 

pada hari kerja melewati nilai ambang batas dengan nilai rata-rata sebesar 31.832  

µg/Nm3 dan hari libur tidak melewati nilai ambang batas dengan nilai rata-rata 

sebesar 23.930 µg/Nm3. Sedangkan hasil dari analisis ISPU pada jalan AP 

Pettarani dengan jenis polutan CO pada hari kerja masuk dalam kategori 

berbahaya dengan nilai ISPU 358 dan pada hari libur masuk dalam kategori 

sangat tidak sehat dengan nilai ISPU 281. Sedangkan pada penelitian Ayu, 2020 

pada masa new normal dan sudah ada jalan tol layang didapati hasil analisi pada 

hari kerja (senin) dengan nilai ISPU 43 termasuk kategori Baik, pada hari libur 

(Minggu) dengan nilai ISPU 29 juga termasuk kategori Baik, sedangkan pada hari 

kerja (Rabu) dengan nilai ISPU 58 termasuk kategori sedang. Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara 

ditetapkan kadar dari pencemaran udara. Baku mutu udara nasional karbon 

monoksida (CO) adalah 15.000 𝜇g/Nm3, sulfur dioksida (SO2) adalah 632 

𝜇g/Nm3, dan nirogen dioksida (NO2) adalah 316 𝜇g/Nm3. Pencemaran udara 

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor iklim. Kondisi 

ini suhu udara yang tinggi akan menyebabkan bahan pencemar dalam udara 

berbentuk partikel menjadi kering dan ringan sehingga bertahan lebih lama di 

udara. 
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Suhu udara di jalan AP.Pettarani pada saat pengukuran pagi hari rata-rata 

31o-32oC, siang hari 32oC-37oC dan sore hari 31oC-32oC. CO berwujud gas tidak 

berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa dengan jumlah sedikitnya di udara 

sekitar 0,1 ppm yang berada di atmosfer, oleh karena itu lingkungan yang 

tercemar oleh gas CO tidak dapat dilihat oleh mata. Konsentrasi polutan di udara 

selain dipengaruhi oleh jumlah sumber pencemar juga dipengaruhi oleh parameter 

metereologi yaitu suhu udara dan kecepatan angin, sehingga pengaruh kondisi 

lingkungan terhadap konsentrasi polutan udara tidak dapat diabaikan. Gas CO 

lebih cepat terbentuk dari pengurain Karbon dioksida (CO2) pada suhu tinggi 

dengan reaksi :  

CO2                     CO + O 

 Semakin tinggi suhu pembakaran maka jumlah gas CO2 yang tedisosiasi 

menjadi CO dan oksigen (O) menjadi semakin banyak, oleh karena itu suhu tinggi 

merupakan pemicu terjadinya emisi gas CO. Sumber pencemar gas CO dari 

aktifitas manusia (faktor anthropenik) adalah pembakaran bensin dalam mobil, 

pembakaran di perindustrian, pembangkit listrik, pemanas rumah, pembakaran di 

pertanian, dan sebagainya.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Irma Dita Kurniawati Dkk, dimana judul 

penelitian indikator pencemaran udara berdasarkan jumlah kendaraan dan kondisi 

iklim dengan metode penelitian analitik observasional dengan pendekatan cross 

sectional. Hasil penelitian diperoleh sebagian besar kendaraan tidak padat(65,0%) 

dengan nilai p 0,000, sebagian besar suhu udara rendah(55,0%) dengan nilai p 
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0,221, kelembaban udara tinggi(100%) dengan nilai p 0,006, dan kecepatan angin 

tenang(100%) dengan nilai p 0,597. 

2. Konsentrasi Karbon Monoksida CO Siang Di Jalan AP.Pettarani 

Sumber pencemaran udara disebabkan oleh bertambahnya aktifitas 

manusia yang menghasilkan polutan, salah satunya adalah pengunaan kendaraan 

yang menghasilkan emisi gas buang kendaraan addalah CO. Tingginya tingkat 

konsentrasi karbon monoksida (CO) dapat menjadi salah satu penyebab gas rumah 

kaca yang berpengaruh terhadap naiknya suhu udara dan kelembaban udara 

dibumi.  

Kota Makassar merupakan salah satu kota yang mengalami kemajuan yang 

sangat pesat. Sebagai kota yang mengalami kemajuan pesat pasti memiliki 

beberapa masalah perkotaan, salah satu diantaranya adalah masalah kemacetan 

lalu lintas di jalan raya. Kemacetan ini timbul karena semakin tingginya volume 

kendaraan pribadi yang tidak dibarengi dengan pembangunan infrastruktur yang 

cepat dan kurang disiplinnya para pengendara dalam menggunakan kendaraannya. 

Di kota Makassar jumlah kendaraan roda 2 meningkat 13 – 14 % per tahun dan 

roda 4 meningkat 8 – 10 % per tahun. Jumlah kendaraan roda dua maupun roda 

empat mecapai 2,4 juta ( 1,1 juta motor dan 1,3 juta mobil) lebih tinggi dari 

jumlah penduduk Kota Makassar sebanyak 1,7 juta jiwa pada tahun 2017 (Pusat 

Data dan Informasi Kementerian Perhubungan Kota Makassar, 2017). 

Alat transportasi mengeluarkan gas buang yang dapat membahayakan 

kesehatan manusia pada khususnya dapat mencemari lingkungan pada umumnya. 

Emisi gas buang dari kendaraan akan mengeluarkan Karbon monoksida (CO) 

yang merupakan gas pencemar udara yang utama, gas ini adalah polutan udara 
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yang sangat besar, yang berefek langsung pada kesehatan manusia tetapi efeknya 

tidak berlangsung tampak dalam jangka waktu yang singkat. Semakin banyaknya 

jumlah kendaraan, maka polusi udara akan semakin meningkat. Hal tersebut 

diiringi oleh tingkat kosentrasi Karbon monoksida (CO) yang semakin tinggi 

peningkatan karbon monoksida (CO) paling dominan disebabkan oleh aktifitas 

manusia terutama dari segi transportasi (Fardiaz, 2008). 

Hasil penelitian Dedy Alif Utama (2019) di Terminal Malengkeri Kota 

Makassar, terdapat peningkatan konsentrasi CO sebesar 22,44% antara awal 

pekan dan akhir pekan baik untuk pengukuran 1 jam maupun 8 jam. Adapun 

konsentrasi rata-rata karbon monoksida dalam sepekan untuk seluruh titik sampel 

dengan pengukuran 8 jam adalah sebesar 252,29 µg/m3, dengan nilai tertinggi 

dimiliki oleh titik sampel 4 yaitu sebesar 454,02 µg/m3. Nilai ISPU polutan CO di 

Terminal Malengkeri Kota Makassar sebesar 2.193,84. Nilai tersebut 

dikategorikan sebagai berbahaya bagi setiap makhluk hidup yang menghirupnya. 

Nilai ISPU tertinggi berasal dari titik 4 yaitu sebesar 3.948,03 dan dikategorikan 

sebagai berbahaya. Nilai tersebut lebih tinggi sekitar 44,43% dari nilai ISPU rata-

rata untuk seluruh titik pengukuran. 

3. Konsentrasi Karbon Monoksida CO Sore Di Jalan AP.Pettarani  

Pada pagi dan sore hari dengan kondisi suhu dan kelembaban udara yang 

tinggi akibat sinar matahari yang diterima sehingga akan mengakibatkan 

pemuaian udara. Hal ini menyebabkan terjadinya dispersi polutan sehingga 

konsentrasi CO akan tinggi, dan kecepatan angin merupakan faktor penting dalam 

pendispersian polutan. Ketika kecepatan angin stabil maka penyebaran polutan 
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akibat kepadatan kendaraan lebih cepat terjadi dan kosentrasi menumpuk 

disekitaran daerah padat kendaraan. 

Banyaknya aktivitas dijalanan ini berarti pengaruh kendaraan sangat 

penting dalam peningkatan gas Karbon monoksida ,pengaruh Karbon monoksida 

pada sore lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengukuran pagi. pada sore hari, 

polutan di udara terakumulasi sehingga nilainya akan lebih besar. hal ini 

dikarenakan terdapatnya daerah – daerah tertentu pada beberapa titik yang 

menyebabkan padatnya kendaraan sehingga kandungan Karbon monoksida 

meningkat. 

Kurniawati, (2017) dalam penelitiannya menunjukan bahwa adanya 

hubungan antara kelembaban udara dengan konsentrasi CO di Terminal 

Mangkang dan Terminal Panggaron Semarang. Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Istirokhatu, (2016) yang menyatakan bahwa ketika 

kelembaban udara yang rendah konsentrasi NO2 akan rendah dan ketika 

konsentrasi tinggi terjadi ketika kelembaban udara tinggi. 

Pencemaran udara akan meningkatkan probabilitas gangguan kesehatan 

pada manusia yang sehat karena pada umumnya polutan udara berbentuk gas dan 

tidak dapat dilihat dengan mata biasa. Bahkan untuk polutan Karbon monoksida, 

tidak menghasilkan bau. Manusia yang sehat akan terpapar Karbon monoksida 

secara tidak sadar namun perlahan mengalami gejala sakit ringan seperti pusing, 

sakit kepala atau mual. Gejala terpapar karbon monoksida yang menyerupai 

penyakit lain akan menyebabkan manusia tersebut semakin tidak menyadari 

bahwa dirinya telah terpapar dan dapat salah mendiagnosa sakit yang dideritanya 
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karena yang dibutuhkan individu saat terpapar karbon monoksida adalah udara 

bersih dan segar untuk mengantikan Karbon monoksida yang terikat di 

hemoglobin. 

Hemoglobin berfungsi untuk mengangkut oksigen dalam darah kemudian 

membentuk carboxyhemoglobin (COHb). Karbon monoksida mampu mengikat 

hemoglobin sebanyak 220 kali lebih kuat dibandingkan dengan daya ikat antara 

hemoglobin dan oksigen, sehingga menyebabkan berkurangnya kapasitas darah 

dalam mengangkut oksigen. Secara langsung hal ini akan menyebabkan pasokan 

oksigen ke seluruh tubuh menurun, sehingga melemahkan kontraksi jantung dan 

menurunkan volume darah yang didistribusikan. Hal ini kemudian akan 

mempengaruhi fungsi organ-organ tubuh seperti otak, hati, dan pusat saraf. 70% 

atau lebih COHb dalam darah akan menyebabkan kematian. 

Telah lama diketahui bahwa kontak antara manusia dengan Karbon 

monoksida pada kosentrasi tinggi dapat menyebabkan kematian. Tetapi ternyata 

kontak dengan Karbon monoksida pada kosentrasi yang relative rendah (100 ppm 

atau kurang) juga dapat mengganggu kesehatan. Pertolongan bagi yang keracunan 

gas Karbon monoksida pada tingkat yang relatif masih ringan dapat dilakukan 

dengan ke tempat yang udara terbuka (segar). (Wardhana, 2004). 

 Memelihara lingkungan dalam Islam merupakan bagian dari totalitas 

ibadah manusia, sebab itu Islam menjadi rahmatan lil ‘alamin (rahmat bagi 

seluruh alam) yang mendorong umat agar tidak membuat kerusakan atau 

mempercepat laju kerusakan yang dilakukan manusia di bumi dan alam semesta.  

Etika agama terhadap alam mengantar manusia untuk bertanggung jawab 
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sehingga ia tidak melakukan perusakan atau dengan kata lain setiap perusakan 

terhadap lingkungan harus dinilai sebagai perusakan pada diri manusia sendiri. 

(shihab, 1994:297) seperti yang di sebutkan dalam ayat QS Ar’Ruum/30:41: 

ظَہَرَ الۡفَسَادُ فیِ الۡبرَ ِ وَ الۡبَحۡرِ بمَِا کَسَبَتۡ ایَۡدِی النَّاسِ لِيذُِیۡقَہُمۡ بعَۡضَ الَّذِیۡ  

 عَمِلوُۡا لعَلََّہُمۡ یرَۡجِعوُۡنَ 

Terjemahnya:  

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 
tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) 
perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” ( Departemen 
Agama RI, 2010 ). 

Suatu hal yang bijaksana bila dari sekarang mulai dipikirkan bagaimana 

mencegah meningkatnya konsentrasi CO di udara. Peningkatan jumlah dan 

kualitas  jalan, pengaturan pola angkutan, penanaman pohon disepanjang jalan 

merupakan sesuatu hal yang harus dilakukan Perlu digalakkannya untuk  

memperbaiki kualitas  udara terutama di daerah yang lalu lintasnya padat dengan 

meningkatkan penghijauan  perkotaan atau meningkatkan penanaman jalur hijau 

atau ruang terbuka hijau untuk mengurangi pencemaran udara. 

Berbagai kerusakan di darat dan dilaut merupakan salah satu akibat dari 

kejahatan orang-orang yang berdosa. Kekeringan, banjir, semua itu bukan hanya 

faktor bencana alam, tapi juga akibat dari kejahilan tangan-tangan manusia, juga 

banyaknya kemaksiatan yang dibuat.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa :  

1. Hasil uji Korelasi Pearson diperoleh ρ-value sebesar 0,000 (<0,05) 

menunjukan bahwa ada hubungan yang bermakna antara CO pagi dengan 

Indeks Standar Pencemaran Udara dengan koefisien korelasi r=0,980 

menunjukan hubungan yang sangat kuat dan arah positif. 

2. Hasil uji Korelasi Pearson diperoleh ρ-value sebesar 0,000 (<0,05) 

menunjukan bahwa ada hubungan yang bermakna antara CO siang dengan 

Indeks Standar Pencemaran Udara dengan koefisien korelasi r=0,985 

menunjukan hubungan yang sangat kuat dan arah positif. 

3. Hasil uji Korelasi Pearson diperoleh ρ-value sebesar 0,000 (<0,05) 

menunjukan bahwa ada hubungan yang bermakna antara CO sore dengan 

Indeks Standar Pencemaran Udara dengan koefisien korelasi r=0,993 

menunjukan hubungan yang sangat kuat dan arah positif. 

B. Saran 

1. Bagi Pemerintah Atau Pengambil Kebijakan 

a. Kegiatan pemantauan udara secara menyeluruh 

b. Dinas pertanaman bekerjasama dengan BPLH perawatan pepohonan dan 

penyerap polusi dari sepanjang jalan persimpangan ujung Sultan 

Alauddin sampai persimpangan urip sumiharjo dan tanaman di 

sepanjang bawah tol layang lebih di perhatikan dan ditingkatkan lagi. 
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2. Bagi Masyarakat 

 Saran untuk masyarakat yakni agar lebih menjaga kualitas udara dengan 

cara mengurangi menggunakan kendaraan bermotor apabila jarak 

tempuhnya dekat, menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, 

dan selalu menggunakan masker saat berkendara. 

3. Bagi Peneliti 

 Untuk peneliti selanjutnya dapat ditambah dengan pengukuran parameter 

lain serta dalam pengambilan data lebih memperhatikan faktor angin, suhu, 

kelembaban, dan jumlah kendaraan  dalam pengukuran kualitas udara. 
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Hasil Pengukuran Konsentrasi CO 

Titik             : Titik 1 (Persimpangan jalan Ap. Pettarani – Jalan Sultan Alauddin) 

Hari/tanggal : Senin, 22/11/2021 

 

Parameter 

 

Waktu 

Konsentrasi Co Setiap 10 Menit 
(Ppm) 

Nilai 
tertinggi 

10 menit 
pertama 

10 menit 
kedua 

10 menit 
Ketiga 

 

CO 

Pagi  12 10 10 12 

Siang  5 2 4 5 

Sore 13 12 19 19 

Titik             : Titik 2 (Depan MAN 2 Makassar) 

Hari/tanggal : Senin, 22/11/2021 

 

Parameter 

 

Waktu 

Konsentrasi Co Setiap 10 Menit 
(Ppm) 

Nilai 
tertinggi 

10 menit 
pertama 

10 menit 
kedua 

10 menit 
Ketiga 

 

CO 

Pagi  6 6 7 7 

Siang  4 2 0 4 

Sore 10 39 29 39 

Titik             : Titik 3 (Persimpangan Jalan Boulevard dan Jalan AP Pettarani) 

Hari/tanggal : Senin, 22/11/2021 

 

Parameter 

 

Waktu 

Konsentrasi Co Setiap 10 Menit 
(Ppm) 

Nilai 
Tertingi 

 10 menit 
Pertama 

10 menit 
Kedua 

10 menit 
Ketiga 

 

CO 

Pagi 5 11 10 11 

Siang 2 3 4 4 

Sore 29 21 42 42 

 



 

 
 

Titik             : Titik 4 (Depan Kantor POS) 

Hari/tanggal : Senin, 22/11/2021 

 

Parameter 

 

Waktu 

Konsentrasi Co Setiap 10 Menit 
(Ppm) 

Nilai 
Tertinggi 

10 menit 
Pertama 

10 menit 
kedua 

10 menit 
Ketiga 

 

CO 

Pagi 1 7 6 7 

Siang  1 7 6 7 

Sore  13 16 14 16 

 

Titik             : Titik 5 (Persimpang Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan AP Pettarani) 

Hari/tanggal : Senin, 22/11/2021 

 

Parameter 

 

Waktu 

Konsentrasi Co Setiap 10 Menit 
(Ppm) 

Nilai 
Tertinggi 

10 menit 
Pertama 

10 menit 
Kedua 

10 menit 
Ketiga 

 

CO 

Pagi  10 2 4 10 

Siang 10 7 0 10 

Sore 8 0 0 8 

 

Titik             : Titik 6 (Sekitar POS Polantas) 

Hari/tanggal : Senin, 22/11/2021 

 

Parameter 

 

Waktu 

Konsentrasi Co Setiap 10 Menit 
(Ppm) 

Nilai 
Tertinggi 

10 menit 
Pertama 

10 menit 
kedua 

10 menit 
Ketiga 

 

CO 

Pagi 3 1 4 4 

Siang 0 6 0 6 

Sore 1 7 8 8 

 



 

 
 

Hasil Pengukuran Konsentrasi CO 

Titik             : Titik 1 (Persimpangan jalan Ap. Pettarani – Jalan Sultan Alauddin) 

Hari/tanggal : Selasa, 23/11/2021 

 

Parameter 

 

Waktu 

Konsentrasi Co Setiap 10 Menit 
(Ppm) 

Nilai 
Tertinggi 

10 menit 

pertama 

10 menit 

Kedua 

10 menit 

Ketiga 

 

CO 

Pagi 8 8 15 15 

Siang 3 3 4 4 

Sore 23 26 20 26 

Titik             : Titik 2 (Depan MAN 2 Makassar) 

Hari/tanggal : Selasa, 23/11/2021 

 

Parameter 

 

Waktu 

Konsentrasi Co Setiap 10 Menit 
(Ppm) 

Nilai 
Tertinggi 

10 menit 
pertama 

10 menit 
kedua 

10 menit 
Ketiga 

 

CO 

Pagi 12 15 16 16 

Siang 2 3 2 3 

Sore 4 4 2 4 

Titik             : Titik 3 (Persimpangan Jalan Boulevard dan Jalan AP Pettarani) 

Hari/tanggal : Selasa, 23/11/2021 

 

Parameter 

 

Waktu 

Konsentrasi Co Setiap 10 Menit 
(Ppm) 

Nilai 
Tertinggi 

10 menit 
pertama 

10 menit 
kedua 

10 menit 
Ketiga 

 

CO 

Pagi 14 18 14 18 

Siang 2 12 8 12 

Sore 30 36 18 36 

 

 



 

 
 

Titik             : Titik 4 (Depan Kantor POS) 

Hari/tanggal : Selasa, 23/11/2021 

 

Parameter 

 

Waktu 

Konsentrasi Co Setiap 10 Menit 
(Ppm) 

Nilai 
Tertinggi 

10 menit 
pertama 

10 menit 
kedua 

10 menit 
Ketiga 

 

CO 

Pagi 28 22 22 28 

Siang 19 13 10 19 

Sore 22 6 6 22 

 

Titik             : Titik 5 (Persimpang Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan AP Pettarani) 

Hari/tanggal : Selasa, 23/11/2021 

 

Parameter 

 

Waktu 

Konsentrasi Co Setiap 10 Menit 
(Ppm) 

Nilai 
Tertinggi 

10 menit 
pertama 

10 menit 
kedua 

10 menit 
Ketiga 

 

CO 

 Pagi 26 21 10 26 

Siang 7 12 11 12 

Sore 8 5 2 8 

 

Titik             : Titik 6 (Sekitar POS Polantas) 

Hari/tanggal : Senin, 22/11/2021 

 

Parameter 

 

Waktu 

Konsentrasi Co Setiap 10 Menit 
(Ppm) 

Nilai 
Tertinggi 

10 menit 
Pertama 

10 menit 
kedua 

10 menit 
Ketiga 

 

CO 

Pagi 14 6 0 14 

Siang 0 2 12 12 

Sore 0 0 0 0 

 



 

 
 

 

Hasil Pengukuran Konsentrasi CO 

Titik             : Titik 1 (Persimpangan jalan Ap. Pettarani – Jalan Sultan Alauddin) 

Hari/tanggal : Rabu, 24/11/2021 

 

Parameter 

 

Waktu 

Konsentrasi Co Setiap 10 Menit 
(Ppm) 

Nilai 
Tertinggi 

10 menit 
pertama 

10 menit 
kedua 

10 menit 
Ketiga 

 

CO 

Pagi 13 10 8 13 

Siang 4 4 3 4 

Sore 32 14 13 32 

Titik             : Titik 2 (Depan MAN 2 Makassar) 

Hari/tanggal : Rabu, 24/11/2021 

 

Parameter 

 

Waktu 

Konsentrasi Co Setiap 10 Menit 
(Ppm) 

Nilai 
Tertinggi 

10 menit 
pertama 

10 menit 
kedua 

10 menit 
Ketiga 

 

CO 

Pagi 8 10 6 10 

Siang 7 2 6 7 

Sore 37 32 32 37 

Titik             : Titik 3 (Persimpangan Jalan Boulevard dan Jalan AP Pettarani) 

Hari/tanggal : Rabu, 24/11/2021 

 

Parameter 

 

Waktu 

Konsentrasi Co Setiap 10 Menit 
(Ppm) 

Nilai 
Tertinggi 

10 menit 
pertama 

10 menit 
kedua 

10 menit 
Ketiga 

 

CO 

Pagi 7 14 7 14 

Siang 4 1 2 4 

Sore 25 30 24 30 

 



 

 
 

Titik             : Titik 4 (Depan Kantor POS) 

Hari/tanggal : Rabu, 24/11/2021 

 

Parameter 

 

Waktu 

Konsentrasi Co Setiap 10 Menit 
(Ppm) 

Nilai 
Tertinggi 

10 menit 
Pertama 

10 menit 
kedua 

10 menit 
Ketiga 

 

CO 

Pagi 18 9 9 18 

Siang 8 4 8 8 

Sore 12 12 19 19 

 

Titik             : Titik 5 (Persimpang Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan AP Pettarani) 

Hari/tanggal : Rabu, 24/11/2021 

 

Parameter 

 

Waktu 

Konsentrasi Co Setiap 10 Menit 
(Ppm) 

Nilai 
Tertinggi 

10 menit 
pertama 

10 menit 
kedua 

10 menit 
Ketiga 

 

CO 

Pagi 25 15 14 25 

Siang 7 11 26 26 

Sore 12 14 12 14 

 

Titik             : Titik 6 (Sekitar POS Polantas) 

Hari/tanggal : Rabu, 24/11/2021 

 

Parameter 

 

Waktu 

Konsentrasi Co Setiap 10 Menit 
(Ppm) 

Nilai 
Trtinggi 

10 menit 
pertama 

10 menit 
Kedua 

10 menit 
Ketiga 

 

CO 

Pagi 2 0 24 24 

Siang 0 0 0 0 

Sore 0 0 0 0 

 



 

 
 

Hasil Pengukuran Konsentrasi CO 

Titik             : Titik 1 (Persimpangan jalan Ap. Pettarani – Jalan Sultan Alauddin) 

Hari/tanggal :  Kamis, 25/11/2021 

 

Parameter 

 

Waktu 

Konsentrasi Co Setiap 10 Menit 
(Ppm) 

Nilai 
Tertinggi 

10 menit 
Pertama 

10 menit 
kedua 

10 menit 
Ketiga 

 

CO 

Pagi 9 13 12 13 

Siang 5 1 8 8 

Sore 21 19 19 21 

 

Titik             : Titik 2 (Depan MAN 2 Makassar) 

Hari/tanggal : Kamis, 25/11/2021 

 

Parameter 

 

Waktu 

Konsentrasi Co Setiap 10 Menit 
(Ppm) 

Nilai 
Tertinggi 

10 menit 
Pertama 

10 menit 
kedua 

10 menit 
Ketiga 

 

CO 

Pagi 14 8 9 14 

Siang 4 2 3 4 

Sore 17 13 12 17 

Titik             : Titik 3 (Persimpangan Jalan Boulevard dan Jalan AP Pettarani) 

Hari/tanggal : Kamis, 25/11/2021 

 

Parameter 

 

Waktu 

Konsentrasi Co Setiap 10 Menit 
(Ppm) 

Nilai 
Tertinggi 

10 menit 
pertama 

10 menit 
kedua 

10 menit 
Ketiga 

 

CO 

Pagi 2 7 6 7 

Siang 5 5 5 5 

Sore 26 31 24 31 

 



 

 
 

Titik             : Titik 4 (Depan Kantor POS) 

Hari/tanggal : Kamis, 25/11/2021 

 

Parameter 

 

Waktu 

Konsentrasi Co Setiap 10 Menit 
(Ppm) 

Nilai 
Tertinggi 

10 menit 
pertama 

10 menit 
kedua 

10 
menit 
Ketiga 

 

CO 

Pagi 14 22 15 22 

Siang 26 19 15 26 

Sore 15 28 16 28 

 

Titik             : Titik 5 (Persimpang Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan AP Pettarani) 

Hari/tanggal : Kamis, 25/11/2021 

 

Parameter 

 

Waktu 

Konsentrasi Co Setiap 10 Menit 
(Ppm) 

Nilai 
Tertinggi 

10 menit 
pertama 

10 menit 
kedua 

10 menit 
Ketiga 

 

CO 

Pagi 14 7 9 14 

Siang 4 6 2 6 

Sore 13 8 15 15 

 

Titik             : Titik 6 (Sekitar POS Polantas) 

Hari/tanggal : Rabu, 24/11/2021 

 

Parameter 

 

Waktu 

Konsentrasi Co Setiap 10 Menit 
(Ppm) 

Nilai 
Tertinggi 

10 menit 
pertama 

10 menit 
kedua 

10 menit 
Ketiga 

 

CO 

 Pagi 8 14 6 14 

Siang 8 10 0 10 

Sore 0 6 2 6 



 

 
 

 

Hasil Pengukuran Konsentrasi CO 

Titik             : Titik 1 (Persimpangan jalan Ap. Pettarani – Jalan Sultan Alauddin) 

Hari/tanggal :  Jumat, 26/11/2021 

 

Parameter 

 

Waktu 

Konsentrasi Co Setiap 10 Menit 
(Ppm) 

Nilai 
Tertinggi 

10 menit 
Pertama 

10 menit 
kedua 

10 menit 
Ketiga 

 

CO 

Pagi 18 8 5 18 

Siang 3 3 4 4 

Sore 11 14 9 14 

Titik             : Titik 2 (Depan MAN 2 Makassar) 

Hari/tanggal : Jumat, 26/11/2021 

 

Parameter 

 

Waktu 

Konsentrasi Co Setiap 10 Menit 
(Ppm) 

Nilai 
Tertinggi 

10 menit 
pertama 

10 menit 
kedua 

10 menit 
Ketiga 

 

CO 

Pagi 7 8 8 8 

Siang 2 3 2 3 

Sore 12 14 9 14 

Titik             : Titik 3 (Persimpangan Jalan Boulevard dan Jalan AP Pettarani) 

Hari/tanggal : Jumat, 26/11/2021 

 

Parameter 

 

Waktu 

Konsentrasi Co Setiap 10 Menit 
(Ppm) 

Nilai 
Tertinggi 

10 menit 
pertama 

10 menit 
kedua 

10 menit 
Ketiga 

 

CO 

Pagi 5 5 5 5 

Siang 2 4 4 4 

Sore 10 12 14 14 

 



 

 
 

Titik             : Titik 4 (Depan Kantor POS) 

Hari/tanggal : Jumat, 26/11/2021 

 

Parameter 

 

Waktu 

Konsentrasi Co Setiap 10 Menit 
(Ppm) 

Nilai 
Tertinggi 

10 menit 
pertama 

10 menit 
kedua 

10 menit 
Ketiga 

 

 

CO 

Pagi 14 6 10 14 

Siang 12 10 14 14 

Sore 7 5 5 7 

 

Titik             : Titik 5 (Persimpang Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan AP Pettarani) 

Hari/tanggal : Jumat, 26/11/2021 

 

Parameter 

 

Waktu 

Konsentrasi Co Setiap 10 Menit 
(Ppm) 

Nilai 
Tertinggi 

10 menit 
pertama 

10 menit 
kedua 

10 menit 
Ketiga 

 

 

CO 

Pagi 15 18 15 18 

Siang 12 15 17 17 

Sore 10 8 8 10 

 

Titik             : Titik 6 (Sekitar POS Polantas) 

Hari/tanggal : Jumat, 26/11/2021 

 

Parameter 

 

Waktu 

Konsentrasi Co Setiap 10 Menit 
(Ppm) 

Nilai 
Tertinggi 

10 menit 
pertama 

10 menit 
kedua 

10 menit 
Ketiga 

 

CO 

Pagi 1 0 0 1 

Siang 0 2 2 2 

Sore 0 0 0 0 

 



 

 
 

Hasil Pengukuran Konsentrasi CO 

Titik             : Titik 1 (Persimpangan jalan Ap. Pettarani – Jalan Sultan Alauddin) 

Hari/tanggal :  Sabtu, 27/11/2021 

 

Parameter 

 

Waktu 

Konsentrasi Co Setiap 10 Menit 
(Ppm) 

Nilai 
Tertinggi 

10 menit 
Pertama 

10 menit 
kedua 

10 menit 
Ketiga 

 

CO 

Pagi 8 10 8 10 

Siang 5 4 5 5 

Sore 13 15 11 15 

Titik             : Titik 2 (Depan MAN 2 Makassar) 

Hari/tanggal : Sabtu, 27/11/2021 

 

Parameter 

 

Waktu 

Konsentrasi Co Setiap 10 Menit 
(Ppm) 

Nilai 
Tertinggi 

10 menit 
Pertama 

10 menit 
kedua 

10 menit 
Ketiga 

 

CO 

Pagi 8 5 10 10 

Siang 2 0 4 4 

Sore 10 9 10 10 

Titik             : Titik 3 (Persimpangan Jalan Boulevard dan Jalan AP Pettarani) 

Hari/tanggal : Sabtu, 27/11/2021 

 

Parameter 

 

Waktu 

Konsentrasi Co Setiap 10 Menit 
(Ppm) 

Nilai 
Tertinggi 

10 menit 
Pertama 

10 menit 
kedua 

10 menit 
Ketiga 

 

CO 

Pagi 2 4 4 4 

Siang 3 3 4 4 

Sore 10 9 9 10 

 

 



 

 
 

Titik             : Titik 4 (Depan Kantor POS) 

Hari/tanggal : Sabtu, 27/11/2021 

 

Parameter 

 

Waktu 

Konsentrasi Co Setiap 10 Menit 
(Ppm) 

Nilai 
Tertinggi 

10 menit 
Pertama 

10 menit 
kedua 

10 menit 
Ketiga 

 

CO 

Pagi 14 8 10 14 

Siang 4 3 5 5 

Sore 8 8 7 8 

Titik             : Titik 5 (Persimpang Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan AP Pettarani) 

Hari/tanggal : Sabtu, 27/11/2021 

 

Parameter 

 

Waktu 

Konsentrasi Co Setiap 10 Menit 
(Ppm) 

Nilai 
Tertinggi 

10 menit 
pertama 

10 menit 
kedua 

10 menit 
Ketiga 

 

CO 

Pagi 12 19 12 19 

Siang 10 8 8 10 

Sore 6 5 5 6 

Titik             : Titik 6 (Sekitar POS Polantas) 

Hari/tanggal : Jumat, 26/11/2021 

 

Parameter 

 

Waktu 

Konsentrasi Co Setiap 10 Menit 
(Ppm) 

Nilai 
Tertinggi 

10 menit 
pertama 

10 menit 
kedua 

10 menit 
Ketiga 

 

CO 

Pagi 1 0 1 1 

Siang 0 0 0 0 

Sore 0 0 0 0 

 

 

 



 

 
 

Hasil Pengukuran Konsentrasi CO 

Titik             : Titik 1 (Persimpangan jalan Ap. Pettarani – Jalan Sultan Alauddin) 

Hari/tanggal :  Minggu, 28/11/2021 

 

Parameter 

 

Waktu 

Konsentrasi Co Setiap 10 Menit 
(Ppm) 

Nilai 
Tertinggi 

10 menit 
pertama 

10 menit 
kedua 

10 menit 
Ketiga 

 

CO 

Pagi 8 8 8 8 

Siang 5 8 1 8 

Sore 14 9 12 14 

Titik             : Titik 2 (Depan MAN 2 Makassar) 

Hari/tanggal : Minggu, 28/11/2021 

 

Parameter 

 

Waktu 

Konsentrasi Co Setiap 10 Menit 
(Ppm) 

Nilai 
Tertinggi 

10 menit 
pertama 

10 menit 
kedua 

10 menit 
Ketiga 

 

CO 

Pagi 3 3 3 3 

Siang 0 3 0 3 

Sore 11 8 9 11 

Titik             : Titik 3 (Persimpangan Jalan Boulevard dan Jalan AP Pettarani) 

Hari/tanggal : Minggu, 28/11/2021 

 

Parameter 

 

Waktu 

Konsentrasi Co Setiap 10 Menit 
(Ppm) 

Nilai 
Tertinggi 

10 menit 
pertama 

10 menit 
kedua 

10 menit 
Ketiga 

 

CO 

Pagi 3 3 0 3 

Siang 12 4 2 12 

Sore 10 10 9 10 

 

 



 

 
 

Titik             : Titik 4 (Depan Kantor POS) 

Hari/tanggal : Minggu, 28/11/2021 

 

Parameter 

 

Waktu 

Konsentrasi Co Setiap 10 Menit 
(Ppm) 

Nilai 
Tertinggi 

10 menit 
pertama 

10 menit 
kedua 

10 menit 
Ketiga 

 

CO 

Pagi 6 6 2 6 

Siang 8 7 7 8 

Sore 11 9 9 11 

 

Titik             : Titik 5 (Persimpang Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan AP Pettarani) 

Hari/tanggal : Minggu, 28/11/2021 

 

Parameter 

 

Waktu 

Konsentrasi Co Setiap 10 Menit 
(Ppm) 

Nilai 
Tertinggi 

10 menit 
pertama 

10 menit 
kedua 

10 menit 
Ketiga 

 

CO 

Pagi 20 10 19 20 

Siang 7 5 5 7 

Sore 6 6 2 6 

 

Titik             : Titik 6 (Sekitar POS Polantas) 

Hari/tanggal : Minggu, 28/11/2021 

 

Parameter 

 

Waktu 

Konsentrasi Co Setiap 10 Menit 
(Ppm) 

Nilai 
Tertinggi 

10 menit 
Pertama 

10 menit 
kedua 

10 menit 
Ketiga 

 

CO 

Pagi 2 0 2 2 

Siang 2 0 0 2 

Sore 0 0 0 0 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

Proses pengukuran konsentrasi CO di Persimpangan Jalan AP. Pettarani-Jalan 
Sultan Alauddin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses pengukuran konsentrasi CO di MAN 2 Makassar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Proses pengukuran konsentrasi CO di Jalan Boulevard dan Jalan AP Pettarani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses pengukuran konsentrasi CO di Depan Kantor POS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Proses pengukuran konsentrasi CO di Persimpang Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan 
AP Pettarani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses pengukuran konsentrasi CO di depan POS Polantas 
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