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ABSTRAK 

 

Nama  : Uswatun Hasanah 

NIM  : 70200117050 

Judul  : Pengelolaan Limbah B3 Covid-19 Tingkat Rumah Tangga di 

    Kota Makassar 

 

Pandemi Covid-19 yang terjadi secara global meningkatkan jumlah limbah 
domestik dan limbah medis secara drastis. Persoalan limbah medis ini pun menjadi 
masalah baru disamping Covid-19 itu sendiri dikarenakan limbah tersebut berpotensi 
menjadi limbah infeksius yang dapat menularkan virus Covid-19 jika tidak ditangani 
dengan benar. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
pengelolaan limbah B3 Covid-19 tingkat rumah tangga di Kota Makassar. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh rumah tangga di Kota Makassar dengan 
total sampel sebanyak 466 responden dengan teknik stratified random sampling. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masker dan tisu adalah limbah infeksius 
yang paling banyak dihasilkan setiap harinya oleh rumah tangga di Kota Makassar 
dibandingkan dengan limbah sarung tangan, sapu tangan, kain sekali pakai, dan APD. 
Selanjutnya pengelolaan limbah B3 Covid-19 (pemilahan, desinfeksi, pewadahan, 
pelabelan, dan pengumpulan) oleh rumah tangga di Kota Makassar termasuk dalam 
kategori kurang baik dengan persentase sebesar 97% dan 3% yang masuk dalam 
kategori baik. Oleh karena itu peneliti merekomendasikan agar tidak hanya masyarakat 
yang memperbaiki cara pengelolaan limbah B3 Covid-19 namun juga harus diimbangi 
dengan sarana dan prasarana yang memadai dari pemerintah serta pemberian informasi 
yang massif terkait pengelolaan limbah B3 Covid-19 di rumah tangga agar tidak terjadi 
penularan virus covid-19 melalui limbah infeksius. 

Kata kunci: Limbah infeksius, limbah B3 Covid-19, pengelolaan limbah
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hingga saat ini bumi merupakan satu-satunya planet yang dihuni oleh 

manusia dan makhluk hidup lainnya. Bumi telah diciptakan oleh dengan sangat 

sempurna berikut unsur penyusun yang ada didalamnya. Semua diciptakan menjaga 

sebuah ekosistem dengan sangat seimbang. Hingga manusia sendiri yang merusak 

keseimbangan tersebut. Padahal sejatinya lingkungan hidup yang kita tinggali saat ini 

bukan semata milik generasi saat ini, tetapi semua ini hanya titipan bagi kita untuk 

generasi yang akan datang (Fadli, 2020). Selaras dengan tugas manusia sebagai 

khalifah dimuka bumi yang tertera dalam QS. Al-Baqarah/2:30. 

ا اتَجَْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ  ىِٕكَةِ ِان يِْ جَاعِلٌ فىِ الْْرَْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالوُْْٓ
ا  فِيْهَ وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَل ٰۤ

سُ لَكَ ۗ قَالَ اِن يِْْٓ اعَْلَمُ مَا لَْ تعَْلمَُوْنَ وَيَ  ءََۚ وَنَحْنُ نسَُب ِحُ بِحَمْدِكَ وَنقَُد ِ مَاٰۤ ٣٠ –سْفِكُ الد ِ  

Terjemahnya: 

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak 
menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan 
orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih 
memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui 
apa yang tidak kamu ketahui.” 

Munculnya wabah penyakit coronavirus disease (Covid-19) telah menarik 

perhatian global sejak Desember 2019. Wabah sindrom penyakit pernapasan 

disebabkan oleh virus coronavirus 2 (SARS-CoV-2) pertama kali terjadi di Wuhan, 

Provinsi Hubei, Cina. Hingga awal Agustus 2021, sebanyak 198.947.660 orang di 

seluruh dunia telah terinfeksi virus Covid-19, 4.239.148 orang meninggal dunia, dan 

179.566.318 orang yang sembuh (Worldometer, 2021). Pandemi Covid-19 yang terjadi 
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saat ini merupakan salah satu dampak dari terganggunya ekosistem. Gencarnya alih 

fungsi lahan yang dilakukan manusia mengakibatkan satwa kehilangan habitatnya di 

alam sehingga membuat mereka harus mencari tempat tinggal yang akhirnya harus 

berdekatan dengan manusia. Fenomena ini mengakibatkan timbulnya konflik antara 

satwa liar dan manusia juga dapat memicu menularnya penyakit zoonosis dari satwa 

liar ke manusia maupun sebaliknya (reverse zoonosis). Menurut Lim (dalam Rifa et al., 

2020) hal tersebut ditegaskan di situs web World Health Organization (WHO) bahwa 

kehidupan manusia dan satwa liar yang hidup berdampingan dan saling ketergantungan 

bisa memicu penularan penyakit zoonosis. Penyakit ini dapat menular melalui melalui 

makanan, lingkungan, air, maupun kontak langsung. 

Pandemi Covid-19 telah banyak mengubah segi kehidupan manusia, baik 

dari segi ekonomi, agama, kesehatan, bahkan politik dari suatu negara. Selain 

berdampak pada cara hidup masyarakat, pandemi Covid-19 juga berdampak pada 

lingkungan. Sejak awal tahun 2020, desinfektan dalam jumlah besar telah diterapkan 

di jalan, tempat umum, dan area perumahan untuk membasmi virus Covid-19. 

Disinfektan ini dapat membunuh spesies menguntungkan yang tidak ditargetkan dan 

menciptakan ketidakseimbangan ekologis. Banyak desinfektan dan antiseptik, seperti 

sabun tangan yang mengandung persentase tinggi dari pestisida pengganggu hormon 

Triclosan (TSC - Triclosan diubah menjadi dioksin, senyawa yang sangat beracun 

ketika terkena sinar matahari) yang secara alami kemudian akan masuk ke dalam air 

(BDO Global, 2021). Produksi dan konsumsi bahan kimia sanitasi dan desinfektan 

dalam jangka waktu yang cukup lama menyebabkan peningkatan jumlah botol dan 

kemasan sanitasi/kebersihan yang sebagian besar terbuat dari plastik yang sulit terurai 

(Arab States UNDP, 2020). Jumlah limbah domestik dan medis yang meningkat secara 
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drastis adalah salah satu dampak negatif utama dari Covid-19. Limbah virus corona 

menjadi bentuk baru pencemaran global. Karantina, isolasi, dan menjaga jarak sosial 

yang diterapkan menyebabkan peningkatan yang sesuai dalam jumlah limbah padat 

rumah tangga (15-25%) dan peningkatan yang signifikan dalam produksi limbah medis 

di institusi kesehatan (dari 10 menjadi 20 kali) (BDO Global, 2021). Limbah medis 

merupakan potensi bahaya karena menggunakan bahan sekali pakai, seperti sarung 

tangan, masker wajah dan sepatu, terbuat dari bahan yang hampir tidak dapat terurai di 

alam. Jika tidak dibuang dengan benar, kita dapat menghadapi akumulasinya di 

lingkungan kita yang dapat lebih berbahaya bagi semua elemen lingkungan (Arab 

States UNDP, 2020). Hal ini tersirat sangat jelas dalam firman Allah dalam QS. Ar-

Rum/30:41  

مْ  ظَهَرَ الْفَسَادُ فىِ الْبرَ ِ وَالْبَحْرِ بمَِا كَسَبَتْ ايَْدِى النَّاسِ لِيذُِيْقهَُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلوُْا لعََلَّهُ 

( ٤١) - يرَْجِعُوْنَ   

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).”  

Sebagai bentuk pencegahan penularan Covid-19, pemerintah Indonesia 

mengambil tindakan dengan mewajibkan penggunaan masker sesuai dengan anjuran 

dari WHO (Amalia et al., 2020). WHO telah mengumumkan berbagai pedoman, 

termasuk sering mencuci tangan, menjaga jarak dan karantina, untuk mengurangi 

penyebaran dan risiko kesehatan yang terkait dengan Covid-19. Pemerintah juga 

mengeluarkan kebijakan agar tenaga medis dan masyarakat umum untuk menggunakan 

alat pelindung diri (APD) seperti masker bedah atau medis, masker wajah non-medis 
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(termasuk berbagai bentuk masker kain, katun atau tekstil lainnya yang dibuat sendiri 

atau komersial), pelindung wajah, celemek dan sarung tangan. 

Pandemi Covid-19 telah mengubah dinamika timbulan sampah global 

sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus menurut Bhakta (dalam Axmalia & 

Sinanto, 2021). Limbah medis adalah semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan 

medis dalam bentuk padat, cair, dan gas. Limbah medis padat yang terdiri dari limbah 

infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitoksis, 

limbah kimiawi, limbah radioaktif, limbah container bertekanan, dan limbah dengan 

kandungan logam berat tinggi (Kusumaningtiar et al., 2021). Sedangkan limbah 

infeksius dicirikan sebagai bahan yang diduga mengandung patogen (bakteri, virus, 

parasit atau jamur) dalam konsentrasi atau kuantitas yang cukup untuk menyebabkan 

penyakit pada pejamu yang rentan (Sangkham, 2020). Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan, coronavirus dapat bertahan di lingkungan setelah pengeringan selama 14 

hari, juga pada suhu 22-25° C dan kelembaban relatif 40-50% selama lima hari, 

kemudian akan mengalami penurunan daya hidup secara berangsur-angsur. Daya hidup 

coronavirus akan mengalami penurunan setelah 1 hari pada suhu 38° C dengan 

kelembaban relatif 80-90%. Virus ini juga dapat tetap hidup di permukaan benda yang 

berbeda pada kelembaban relatif 40% dan suhu 20° C, dan berkurang menjadi delapan 

jam pada kondisi kelembaban relatif 80% dan suhu 30° C. Dapat disimpulkan bahwa 

semakin rendah suhu dan kelembabannya, maka akan semakin mendukung daya hidup 

dari coronavirus (Pal et al., 2020). Dari penelitian tersebut, terbukti bahwa coronavirus 

dapat bertahan pada benda, terutama pada limbah infeksius dan berpotensi akan 

menginfeksi manusia sehingga penyebaran coronavirus dapat meningkat jika tidak 

diiringi dengan pengelolaan limbah yang memadai. Mengumpulkan dan membuang 
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limbah tersebut secara tepat, tidak berbahaya, juga efisien merupakan bagian dari usaha 

untuk melawan pandemi Covid-19 (Liang et al., 2021). Kewajiban penggunaan masker 

bagi seluruh masyarakat Indonesia tentu saja akan sejalan dengan tingginya limbah 

masker yang akan dihasilkan. 

Sebagai bentuk pencegahan penularan Covid-19, pemerintah Indonesia 

mengambil tindakan dengan mewajibkan penggunaan masker sesuai dengan anjuran 

dari WHO (Amalia et al., 2020). Hal ini dilakukan setelah sebelumnya penggunaan 

masker hanya diwajibkan bagi mereka yang sedang sakit ataupun telah terkonfirmasi 

Covid-19. Kewajiban penggunaan masker bagi seluruh masyarakat Indonesia tentu saja 

akan sejalan dengan tingginya limbah masker yang akan dihasilkan. Masker kesehatan 

kemudian menjadi kebutuhan konsumsi rumah tangga, hal ini menyebabkan 

bertambahnya kategori sampah rumah tangga yang dihasilkan setiap rumah tangga, di 

mana masker kesehatan termasuk dalam limbah infeksius atau yang biasa 

dikategorikan dalam limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) (Widyaningsih et al., 

2020). Dengan kebutuhan masker minimal 1 buah per hari, masyarakat Indonesia 

menghasilkan 159.214.791 masker setiap harinya dan menghasilkan 420,03 ton limbah 

per hari (Sangkham, 2020). Kota Makassar merupakan ibu kota provinsi Sulawesi 

Selatan memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.423.877 jiwa. Hingga awal agustus 

2021, provinsi Sulawesi Selatan tercatat memiliki kasus Covid-19 sebanyak 85.049, di 

mana Kota Makassar menyumbang hampir setengah dari total jumlah kasus dengan 

total 40.855 kasus konfirmasi Covid-19, 35.797 pasien sembuh, dan 748 pasien 

meninggal dunia. 

Meskipun akhir-akhir ini banyak bermunculan masker modifikasi seperti 

masker kain yang dapat dicuci dan digunakan berkali-kali, namun penggunaan masker 
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sekali pakai pun tidak sedikit. Sarung tangan sekali pakai pun banyak digunakan oleh 

masyarakat terutama mereka yang bekerja di bidang kesehatan. Persoalan limbah 

masker dan sarung tangan sekali pakai ini pun menjadi masalah baru disamping Covid-

19 itu sendiri dikarenakan limbah tersebut berpotensi menjadi limbah infeksius. 

Meskipun pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan pedoman pengelolaan limbah 

infeksius, namun kenyataan di lapangan bahwa masih sangat banyak masyarakat yang 

minim pengetahuan terkait cara pengelolaan limbah tersebut dalam skala rumah tangga 

(Amalia et al., 2020). 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

pengelolaan limbah B3 Covid-19 tingkat rumah tangga di Kota Makassar. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, permasalahan yang ingin saya 

teliti adalah Bagaimana Pengelolaan Limbah B3 Covid-19 tingkat rumah tangga di kota 

Makassar. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Limbah B3 Covid-

19 Tingkat Rumah Tangga Di Kota Makassar. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengidentifikasi timbulan limbah B3 Covid-19 yang dihasilkan rumah 

tangga di Kota Makassar. 
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b. Untuk memperoleh gambaran tentang tindakan masyarakat dalam melakukan 

pemilahan terhadap limbah B3 Covid-19 dan limbah domestik di Kota Makassar 

c. Untuk memperoleh gambaran tentang tindakan masyarakat dalam melakukan 

desinfeksi terhadap limbah B3 Covid-19 setelah digunakan di Kota Makassar 

d. Untuk memperoleh gambaran masyarakat dalam melakukan pewadahan pada 

limbah B3 Covid-19 di Kota Makassar. 

e. Untuk memperoleh gambaran masyarakat dalam melakukan pelabelan pada 

limbah B3 Covid-19 di Kota Makassar. 

f. Untuk memperoleh gambaran masyarakat dalam melakukan pengumpulan pada 

limbah B3 Covid-19 di Kota Makassar. 

D. Definisi Operasional 

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda-beda, maka perlu 

diberikan batasan-batasan pengertian pada beberapa istilah yang digunakan dalam 

judul penelitian ini. Maka batasan setiap variabel, yaitu: 

1. Agama 

Agama adalah keyakinan atau kepercayaan yang dianut oleh responden.  

Kriteria objektif 

Muslim  : Penganut agama Islam 

Non-Muslim  : Penganut agama selain agama Islam 
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2. Tingkat Pendapatan 

Tingkat kesejahteraan dapat didefinisikan seabagai kondisi agregat dari 

kepuasan individu-individu. Tingkat kesejahteraan dapat diukur dalam beberapa aspek. 

Dalam penelitian ini tingkat kesejahteraan diukur berdasarkan pendapatan masyarakat.  

Kriteria objektif 

Sejahtera : Jika responden mendapatkan upah sesuai atau diatas jumlah Upah  

Minimum Kota (UMK) Makassar tahun 2021, yaitu sebesar 

Rp.3.255.270 (Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, 2021). 

Pra Sejahtera : Jika responden tidak mendapatkan upah sesuai atau dibawah jumlah 

Upah Minimum Kota (UMK) Makassar tahun 2021, yaitu sebesar 

Rp.3.255.270 (Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, 2021). 

3. Akses Informasi 

Akses informasi yang dimaksud adalah platform atau media yang digunakan 

responden dalam menerima informasi terkait pengelolaan limbah infeksius Covid-19. 

Kriteria objektif 

Baik  : Jika responden pernah memperoleh informasi terkait pengelolaan  

limbah infeksius Covid-19 seperti web resmi WHO, Kementerian 

Kesehatan, social media, artikel daring, surat kabar, dan atau televisi. 

Kurang baik : Jika responden tidak pernah memperoleh informasi terkait  

  pengelolaan limbah infeksius Covid-19 melalui media apapun. 

4. Timbulan Limbah B3 Covid-19 

Timbulan limbah B3 Covid-19 rumah tangga yang dimaksud dalam 

penelitian ini yaitu jumlah limbah Covid-19 seperti limbah masker sekali pakai 

(disposable mask), masker kain sekali pakai, tissue, kaos tangan, sapu tangan, maupun 
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APD lainnya yang dihasilkan oleh seluruh anggota keluarga dalam rumah tangga per 

hari. 

5. Pemilahan 

Pemilahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan memisahkan 

antara limbah B3 Covid-19 dengan limbah domestik pada tempat sampah yang 

berbeda. 

Kriteria objektif: 

Baik  : Jika responden memperoleh skor ≥8 dari total skor kuesioner bagian  

     pemilahan 

Kurang : Jika responden memperoleh skor < 8 dari total skor kuesioner bagian  

  pemilahan 

6. Desinfeksi 

Desinfeksi yang dimaksud adalah tindakan merendam dalam larutan 

disinfektan/klorin/pemutih, ataupun menyemprot cairan desinfektan pada bagian luar 

kantung sampah. Untuk limbah masker kemudian dilakukan perubahan bentuk seperti 

dirusak talinya atau dirobek. Hal ini dilakukan untuk mencegah digunakan ulang 

(Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020). 

Kriteria objektif: 

Baik  : Jika responden memperoleh skor ≥ 6 dari total skor kuesioner bagian  

    desinfeksi 
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Kurang : Jika responden memperoleh skor < 6 dari total skor kuesioner bagian  

  desinfeksi 

7. Pewadahan 

Pewadahan adalah salah satu langkah pengelolaan limbah Covid-19 di 

rumah tangga. Sampah yang telah dipilah dimasukkan ke dalam wadah berupa 

kantongan terlebih dahulu. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021). 

Kriteria objektif: 

Baik  : Jika responden memasukkan sampah ke dalam kantongan terlebih  

dahulu dengan perolehan skor ≥ 8 dari total skor kuesioner bagian   

pewadahan.  

Kurang : Jika responden tidak memasukkan sampah ke dalam kantongan  

terlebih dahulu dengan perolehan skor < 8 dari total skor kuesioner 

bagian pewadahan.  

8. Pelabelan 

Pelabelan adalah salah satu langkah pengelolaan limbah Covid-19 di rumah 

tangga. Sampah yang telah dipilah dimasukkan ke dalam wadah berupa kantongan 

kemudian diberikan label infeksius yaitu tulisan “limbah infeksius” pada kertas/lebel 

yang ditempelkan di luar kantongan (Amalia et al., 2020). 

Kriteria objektif 

Baik  : Jika responden memberikan label infeksius ke wadah berupa  

kantongan dengan perolehan skor ≥ 2 dari total skor kuesioner bagian 

pelabelan. 
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Kurang baik : Jika responden tidak memberikan label infeksius ke wadah berupa  

kantongan dengan perolehan skor < 2 dari total skor kuesioner bagian 

pelabelan 

9. Pengumpulan 

Pengumpulan adalah salah satu langkah pengelolaan limbah Covid-19 di 

rumah tangga. Sampah yang telah dimasukkan ke dalam wadah berupa kantongan, 

kemudian di simpan di tempat sampah khusus yang berbeda dengan tempat sampah 

biasa (Kementrian Kesehatan, 2020). 

Baik  : Jika responden menyimpan sampah di tempat sampah khusus dengan  

  perolehan skor ≥ 6 dari total skor kuesioner bagian pengumpulan. 

Kurang baik : Jika responden tidak menyimpan sampah di tempat sampah khusus  

dengan perolehan skor < 6 dari total skor kuesioner bagian 

pengumpulan. 

10. Pengelolaan 

Pengelolaan limbah B3 Covid-19 adalah cara untuk mengolah benda atau 

limbah yang dihasilkan saat merawat pasien Covid-19 atau benda yang terpapar virus 

Covid-19. 

Kriteria objektif: 

Baik  : Jika responden melaksanakan langkah-langkah pengelolaan limbah  

Covid-19 di rumah tangga (pemilahan, disinfeksi, pewadahan, 

pelabelan, dan pengumpulan) dengan perolehan skor ≥ 30 dari total 

skor seluruh kuesioner. 
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Kurang : Jika responden melaksanakan langkah-langkah pengelolaan limbah  

Covid-19 di rumah tangga (pemilahan, disinfeksi, pewadahan, 

pelabelan, dan pengumpulan) dengan perolehan skor < 30 dari total 

skor seluruh kuesioner. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Instansi Kesehatan  

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi 

terkait bagaimana pengelolaan limbah dan jenis-jenis limbah B3 Covid-19 di tingkat 

rumah tangga sehingga instansi kesehatan dapat mengambil langkah yang tepat dalam 

penanganan limbah infeksius di masyarakat. 

2. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran dan informasi kepada 

pemerintah setempat, terutama agar pemerintah dapat mengambil peran dalam proses 

pengolahan limbah B3 Covid-19 dan penyediaan fasilitas pembuangan limbah 

infeksius bagi masyarakat. 

3. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran tentang 

cara pengelolaan, dan jenis-jenis limbah B3 Covid-19 agar dapat diterapkan oleh 

masyarakat di tingkat rumah tangga. 

 

 



13 

 

 

4. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya 

dalam melakukan kajian dan penelitian mengenai pengelolaan limbah B3 Covid-19 di 

tingkat rumah tangga. 
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F. Kajian Pustaka 

Tabel 1.1 Tabel Penelitian Sebelumnya 

No. 
Nama 

Peneliti/Tahun/ 
Judul Penelitian 

Karakteristik Penelitian Hasil 

Variabel Jenis Penelitian Sampel  

1. Yulia Hesti/ 
(2020)/ Jurnal 
Pro Justitia 

Upaya Penanganan Limbah 
B3 Dan Sampah Rumah 
Tangga Dalam Mengatasi 
Pandemi Corona Sesuai 
Dengan Surat Edaran 
No.Se.2/Menlhk/Pslb3/Plb.
3/3/2020 tentang 
Pengelolaan Limbah 
Infeksius (Limbah B3) Dan 
Sampah Rumah Tangga 
Dari Penanganan Corona 
Virus Disease (Covid-19) 

• Solusi 
mengatasi 
sampah B3 dan 
rumah tangga. 

• Upaya 
penanganan 
limbah B3 

Metode 
penelitian 
menggunakan 
pendekatan 
yuridis 
normative yaitu 
dilakukan 
melalui studi 
kepustakaan 
(library 
research) 
dengan 
mempelajari dan 
menelaah 
ketentuan-
ketentuan 
hukum yang 
berlaku, 
dokumen atau 
literature 
berkaitan 

 Dalam surat edaran 
disebutkan bahwa 
rumah sakit harus 
memperhatikan 
pembuangan dan 
pengelolaan sampah 
rumah tangga yang 
dihasilkan terutama 
dari penanganan pasien 
Covid-19. Limbah 
infeksius yang berasal 
dari fasyankes 
pengelolaannya 
dilakukan menyimpan 
limbah dalam wadah 
tertutup selama 48 jam, 
kemudian diangkut dan 
dimusnahkan. Untuk 
limbah domestik 
rumah tangga seperti 
sarung tangan, masker, 
maupun baju 
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permasalahan 
yang diteliti.  

 

pelindung diri, 
kemudian 
dikumpulkan, dikemas 
pada wadah tertutup, 
kemudian 
pengangkutan, 
dimusnahkan pada 
pengolahan limbah B3, 
kemudian masyarakat 
juga turut andil 
mengurangi jumlah 
limbah masker. 

2. Prihartanto 
(2020)/ Jurnal 
Alami 

Tinjauan Hasil-Hasil 
Penelitian Tentang 
Timbulan Limbah B3 Medis 
Dan Rumah Tangga Selama 
Bencana Pandemik Covid-
19 

• Timbulan 
limbah B3 
medis dan 
rumah tangga 

• Timbulan 
limbah medis 
sebelum dan 
saat pandemic 
Covid-19, 
pengelolaan 
dan 
penanganan 
timbulan 
limbah medis 
Covid-19, dan 
potensi 
penelitian. 

Penelitian ini 
dilakukan 
berdasarkan 
studi 

literatur yang 
berasal dari 
artikel, buku, 
laporan 
ataupun jurnal 
ilmiah terkait 
timbulan limbah 
medis B3 
sebelum dan 
pada saat terjadi 

 • Hasil penelitian 
menunjukkan  bahwa 
timbulan limbah 
medis B3 sebelum 
terjadi pandemik 
Covid-19 berbeda-
beda untuk setiap 
lokasi, yang 
bervariasi antara 
0,14-8 kg/tempat 
tidur/hari. Timbulan 
yang dihasilkan 
limbah medis di 
negara berkembang 
pun berbeda dengan 
negara maju. 
Timbulan limbah 
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pandemi Covid-
19. 

medis B3 Covid-19 
pada saat pandemik 
Covid19 juga 
bervariasi antara 
<0,5-4 kg/tempat 
tidur/hari. 

• Penanganan limbah 
medis B3 Covid-19 
terdiri dari beberapa 
tahapan yang 
masing-masing 
memiliki prosedur 
baku untuk 
penanganan Covid-
19. Untuk itu 
dibutuhkan strategi 
penanganan limbah 
medis B3, dimana 
strategi 
penanganannya 
berbeda antara 
negara berkembang 
dan negara maju. 

• Belum banyak 
penelitian di 
Indonesia yang 
mengkaji tentang 
efektivitas 
pengaplikasian 
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prosedur tersebut 
dalam penanganan 
limbah di rumah 
sakit maupun di 
permukiman selama 
bencana pandemik 
Covid-19 
berlangsung. 

 

3. Vina Amalia 
dkk (2020)/ 
Jurnal LP2M 

Penanganan Limbah 
Infeksius Rumah Tangga 
Pada Masa Wabah COVID-
19 

• Masa wabah 
Covid-19 

• Penanganan 
limbah infeksius 
rumah tangga 

Penelitian ini 
menggunakan 
pendekatan 
kualitatif, yaitu 
dengan 
mengumpulkan 
data dan  
informasi dari 
berbagai 
sumber, yaitu: 
Peraturan 
Perudangan, 
Jurnal, Buku, 
dan Protokol 
dari NGO. 

 Dalam menangani 
limbah infeksius 
rumah tangga bisa 
dilakukan dengan dua 
cara yaitu   diangkut 
menggunakan sarana 
khusus (jika 
pemerintah 
menyediakan fasilitas 
tersbut) lalu limbah 
diangkut dan diolah 
sesuai dengan prosedur 
penanganan limbah 
B3. Cara kedua yaitu 
diangkut tanpa 
menggunakan sarana 
khusus, melainkan 
menggunakan prosedur 
pengangkutan limbah 
domestik. Namun 
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limbah tersebut harus 
telah disimpan selama 
minimal 3 hari.  

4. N. 
Widyaningsih 
dkk (2020)/ 
Jurnal Abdimas 

Pengelolaan Sampah Kala 
Covid-19 

• Pengelolan 
sampah 

• Covid-19 

  • Akan lebih baik jika 
pengelolaan sampah 
dilakukan 
berdasarkan kearifan 
lokal masyarakat 
setempat. 

• Tahap membuat 
masyarakat itu 
mandiri secara 
pengertian bahwa 
segala sesuatu yang 
mereka konsumsi 
akan menjadi barang 
yang dapat mereka 
pakai kembali atau 
minimal akan 
kembali ke 
lingkungan). Tahap 
ini kita kenal sebagai 
penerapan konsep 3R 
(reduce, recycle, dan 
reuse). 

• Tahap dimana 
masyarakat dan 
semua pihak (baik 
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pemerintah dan 
swasta) telah mampu 
membangun sistem 
pengelolaan sampah 
pada rumah tangga 
yang terintegrasi. 
Sehingga sampah 
sudah hampir tidak 
ada di wilayah 
masing-masing 

5. Yangyang Liang 
dkk (2021) 

 

Repercussions Of Covid-19 
Pandemic on Solid Waste 
Generation And 
Management Strategies 

 

 Cross-sectional 
study 

 • Terjadi peningkatan 
timbulan limbah 
medis dengan 
signifikan dari 
awalnya 18% 
sebelum pandemi 
menjadi 425% yang 
disebabkan 
kebutuhan untuk 
menggunakan APD, 
namun tidak 
diimbangi dengan 
pengelolaan dan 
manajemen limbah 
medis di tingkat 
rumah tangga yang 
memadai 
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6. Sarawut 
Sangkham 
(2020)/ Elsevier 

Face mask and medical 
waste disposal during the 
novel Covid-19 pandemic 
in Asia 

• Masker wajah 
dan limbah 
medis 

• Pandemi 
Covid-19 di 
Asia 

Cross sectional 
study 

 • Ditemukan saat 
melakukan penelitian 
ini bahwa total 
limbah medis yang 
dihasilkan di Asia 
adalah sekitar 
16.659,48 ton/hari. 
Negara dengan 
sampah medis 
tertinggi adalah India 
(6.491,49 ton/hari). 

• Pembentukan tim 
pencegahan dan 
pengendalian infeksi 
khusus untuk 
membahas potensi 
masalah dan 
penanggulangannya. 
• Limbah medis habis 

pakai disimpan 
dalam tas Ziploc 
sebelum dibuang ke 
tempat sampah dan 
diangkut ke tempat 
pembuangan 
sementara atau akhir. 

• Limbah medis habis 
pakai dibungkus 
dalam wadah khusus 
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yang diberi label 
“waste for 

incineration” 

sehingga jelas akan 
diangkut dan 
dimusnahkan dalam 
insinerator. 

7. Temitope D. 
Timothy 
Oyedotun dkk 
(2020)/ Elsevier 

Municipal Waste 
Management In The Era Of 
Covid-19: Perceptions, 
Practices, And Potentials 
For Research In Developing 
Countries 

• Usia 
• Persepsi 

rumah tangga 

Kuantitatif 
dengan 
pendekatan 
deskriptif 

Total 489 
rumah 
tangga, 273 
dari Nigeria 
dan 216 dari 
Guyana 

• Mayoritas responden 
di kedua negara 
berusia di atas 28 
tahun. 

• Di Nigeria, sekitar 
60,8% rumah tangga 
menyatakan bahwa 
ada peningkatan 
jumlah sampah 
mereka saat COVID-
19 pandemi dimulai, 
sementara lebih dari 
39,2% percaya 
bahwa sampah 
mereka tidak 
bertambah akibat 
pandemi COVID-19. 
Demikian pula di 
Guyana, sekitar 
63,4% responden 
juga pernah 
menginformasikan 
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bahwa ada 
peningkatan sampah 
yang dihasilkan 
sebagai akibat dari 
pandemi. Namun, 
sekitar 36,6% tidak 
melihat adanya 
perubahan drastis 
dalam jumlah 
sampah yang 
dihasilkan selama 
pandemi. 

• Di Nigeria, sebanyak 
57,5% responden 
menunjukkan 
keberadaan APD 
di limbah padat 
akhir-akhir ini, 
sementara sekitar 
42,5% 
memperhatikan 
keberadaan APD di 
limbah padat rumah 
tangga akhir-akhir 
ini. Demikian pula, 
Di Guyana, lebih 
dari dua-per-tiga 
(63,4%) responden 
mengatakan bahwa 
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APD hadir dalam 
limbah padat mereka 
baru-baru ini dan 
sekitar (36,6%) 
mengklaim bahwa 
APD tidak terlihat 
dalam limbah 
mereka belakangan 
ini. Dengan 
perkiraan 
penggunaan harian 
339.790 APD di 
Guyana, 171.908.091 
di Nigeria dan 
total gabungan 
172.247.881 
penggunaan APD per 
hari untuk kedua 
negara, kemungkinan 
adanya APD yang 
dibuang dalam 
limbah padat di 2 
negara ini. 

• Di Nigeria, lebih dari 
92,3% responden 
setuju bahwa harus 
ada pengumpulan 
sampah khusus di 
tingkat rumah 
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tangga, sementara 
sekitar 7,7% tidak 
setuju. Demikian 
pula di Guyana, 
90,7% responden 
setuju bahwa strategi 
khusus sampah harus 
diterapkan ditingkat 
rumah tangga, 
sementara sekitar 
9,3% tidak setuju 
dengan sistem 
pengumpulan 
sampah khusus. 

• Di Nigeria, sebanyak 
88,3% responden 
setuju tentang 
pemisahan sampah 
ke dalam kantong 
atau tempat sampah 
yang berbeda, 
sementara sekitar 
11,7% responden 
tidak setuju dengan 
strategi pemisahan 
sampah ke dalam 
kantong/tempat 
sampah yang 
berbeda. Di Guyana, 
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sekitar 92,6% setuju 
tentang pemilahan 
sampah ke berbagai 
jenis kantong/ 
tempat sampah, 
sementara sekitar 
7,4% tidak setuju 
tentang pemilahan 
sampah ke tempat 
sampah yang 
berbeda. 
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Perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya 

yaitu pada metode penelitian, variabel penelitian, dan lokasi penelitian tersebut 

dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk mengetahui 

tindakan masyarakat terhadap cara pengelolaan limbah B3 Covid-19 tingkat rumah 

tangga dengan mengambil sumber referensi dari penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya. Oleh karena itu peneliti bermaksud melakukan penelitian terkait timbulan 

limbah B3 Covid-19 tingkat rumah tangga dan pengelolaan limbah B3 Covid-19 

tingkat rumah tangga di kota Makassar yang meliputi pemilahan, desinfeksi, 

pewadahan, pelabelan, dan pengumpulan.
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan tentang Covid-19 

1. Sejarah ditemukannya Covid-19 

Kasus pneumonia misterius telah dilaporkan terjadi di Tiongkok pada tahun 

2019 tepatnya pada tanggal 31 Desember menurut WHO (dalam Burhan et al., 2020). 

Pasien yang awalnya hanya berjumlah 44 orang, kemudian bertambah secara drastis 

menjadi ribuan pasien hanya dalam waktu 3 hari. Data awal yang ditemukan 

menunjukkan 66% pasien yang terpapar memiliki riwayat kontak atau terpajan dengan 

salah satu live market atau pasar seafood di Wuhan, Hubei, Tiongkok (Huang et al., 

2020). Setelah diteliti, sampel isolat dari pasien yang terinfeksi menunjukkan adanya 

infeksi dari coronavirus tipe baru yang selanjutnya disebut 2019 novel Coronavirus 

(2019-nCoV). Organisasi kesehatan dunia kemudian menamai penyakit tersebut 

dengan sebutan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang berasal dari virus Severe 

Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) tepat pada tanggal 11 

Februari 2020. Kurva jumlah kasus terus mengalami kenaikan, terlebih lagi penyebaran 

virus ini belum bisa dipastikan penularannya jika antara manusia ke manusia. Salah 

satu pasien yang dirawat kemudian dicurigai sebagai “super spreader” karena telah 

menginfeksi 15 orang petugas medis (Wang et al., 2019). Kejadian ini kemudian secara 

tidak langsung mengkonfirmasi transmisi virus manusia ke manusia. Hingga saat ini 

penelitian terus dilakukan guna mengetahui penyebab penyebaran virus yang sangat 

cepat (Burhan et al., 2020). 
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Kasus kematian akibat Covid-19 dominan terjadi pada manula dengan 

penyakit bawaan. Seorang lelaki berumur 61 tahun menjadi kasus kematian pertama 

dengan penyakit bawaan tumor intra abdomen dan terdapat kelainan pada organ 

hatinya. KLB yang disebabkan oleh coronavirus ternyata juga pernah terjadi 

sebelumnya, tepatnya pada tahun 2002. Penyakit SARS (Severe Acute Respiratory 

Syndrome) yang disebabkan oleh SARS-coronavirus (SARS-CoV) dengan jumlah 

kasus sebanyak ±8000 kasus dan mortalitas sebesar 10%. Kemudian pada tahun 2012 

muncul penyakit MERS (Middle East Respiratory Syndrome) yang disebabkan oleh 

MERS-Coronavirus (MERS-CoV) dengan jumlah kasus sekitar ±1000-an kasus dan 

mortalitas sekitar 40% (Burhan et al, 2020). 

1. Epidemiologi Covid-19 

SARS-CoV dan MERS CoV merupakan 2 dari 7 spesies CoV yang dapat 

menginfeksi manusia dan bisa menyebabkan penyakit yang cukup parah. Menurut Lu 

et al; Chen et al; dan Schwartz DA & Graham AL dalam (Pal et al., 2020) , virus ini 

dapat menyebabkan infeksi tidak hanya pada manusia tetapi juga hewan lain seperti 

burung, tikus, ayam, kelelawar, dll berkat kemampuan adaptasinya yang sangat 

memiliki cakupan yang luas dan mengakibatkan gangguan pada saluran pencernaan 

dan pernapasan. Kelelawar diduga sebagai host alami dari SARS-Cov-2 dikarenakan 

penemuan bahwa evolusi dari virus ini terjadi pada kelelawar. Virus ini kemudian 

bertransmisi menginfeksi manusia dengan cara mutasi evolusi melalui host perantara 

(Burhan et al., 2020). Mamalia peridomestik juga bisa menjadi host perantara, 

memfasilitasi rekombinasi, variasi genetik, dan mutasi (Pal et al., 2020). 
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2. Manifestasi Klinis 

SARS-CoV-2 diketahui memiliki masa inkubasi berkisar antara 2 hari 

hingga 2 minggu kemudian diiringi gejala seperti menggigil, demam tinggi (suhu 

>38°C) (Burhan et al., 2020), sesak nafas, batuk, diare, kelelahan atau myalgia, 

ekspektorasi, dan hemoptisis. Tingkat keparahan berbanding lurus dengan usia pasien. 

Tingkat keparahan pada anak kecil relative lebih ringan. Orang dengan usia lanjut 

sangat rentan terinfeksi SARS-CoV-2, dalam kasus yang lebih serius gagal jantung, 

gagal hati, dan gagal napas dapat terjadi pada pasien berusia lanjut menurut Xu et al 

(dalam Pal et al., 2020). Beberapa pasien bahkan memiliki prognosis baik dengan 

sebagian kecil dalam kondisi kritis bahkan meninggal (Burhan et al., 2020). Kematian 

bisa terjadi bahkan pada hari ke empat atau lebih dari 108 hari setelah gejala awal (Pal 

et al., 2020). 

B. Tinjauan Umum Limbah 

1. Pengertian Limbah 

Secara umum, limbah merupakan semua buangan berbentuk padat, cair, gas, 

maupun lumpur (sludge) yang berasal dari kegiatan manusia dan hewan yang kemudian 

dibuang setelah tidak digunakan lagi. Limbah tersebut terkadang masih bisa digunakan 

kembali menjadi bahan baku meskipun telah dibuang (Damanhuri & Padmi, 2010). 

Menurut, sampah adalah sisa dari kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam 

yang berbentuk padat. Sementara menurut definisi, limbah berarti (a) setiap materi 

yang dibuang, ditolak, ditinggalkan, tidak diinginkan atau kelebihan, baik atau tidak 

dimaksudkan untuk dijual atau untuk didaur ulang, diproses ulang, dipulihkan atau 

dimurnikan dengan cara terpisah; atau (b) apa pun yang dinyatakan oleh peraturan 



30 

 

 

(setelah berkonsultasi berdasarkan bagian 5A) atau oleh kebijakan perlindungan 

lingkungan menjadi limbah, apakah bernilai atau tidak.  

2. Jenis-Jenis Limbah 

Limbah dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu: 

a. Sumber 

Limbah terbagi menjadi limbah pertanian, limbah industri, limbah pertambangan, dan 

limbah kegiatan kota (masyarakat). 

b. Fasa/bentuk 

Bentuk limbah dibagi menjadi limbah cair, padat, dan berlumpur (sludge) 

c. Sifat Bahaya 

Limbah terbagi menjadi limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) dan limbah 

domestik (limbah hasil aktivitas primer manusia)  

Ada beberapa jenis sampah yang diatur dalam, diantaranya: 

a. Sampah rumah tangga adalah yang bersumber dari aktivitas rumah tangga, namun 

tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. 

b. Sampah sejenis sampah rumah tangga, yaitu sampah yang berasal dari Kawasan 

khusus, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, 

dan/atau fasilitas lainnya. 

c. Sampah spesifik, yang termasuk sampah spesifik yaitu sampah yang mengandung 

limbah bahan B3, sampah yang timbul secara tidak periodik, sampah yang timbul 

akibat bencana, puing bangunan, dan/atau sampah yang belum dapat diolah secara 

teknologi. 

Bersumber dari National Audit Office of Estonia, limbah terbagi menjadi: 
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a. Limbah pertambangan, seperti batu bekas, tailing, air tambang, bahan kimia, dan 

sebagainya. 

b. Limbah pertanian dan kehutanan, seperti pestisida dan pupuk usang, bahan 

organik, plastik dan wadah, pupuk, limbah penyembelihan, dan sebagainya. 

c. Limbah industri, seperti bahan tekstil, plastik, bahan kimia, abu, limbah nuklir, 

dan sebagainya. 

d. Limbah rumah tangga, komersial dan badan pemerintah. Contoh dari limbah ini 

diantaranya limbah padat kota, alat elektronik, limbah medis, ban, dan sebagainya. 

e. Limbah pembongkaran konstruksi, seperti beton (cor), plastik, kayu, logam, kaca, 

dan sebagainya. 

f. Pengolahan air limbah, diantaranya limbah lumpur, limbah padat, bahan kimia, 

dan sebagainya.  

Terdapat dua kategori limbah utama yang dapat ditetapkan berdasarkan 

undang-undang dan instrumen kebijakan yang berbeda, yaitu limbah tidak berbahaya 

atau limbah padat dan limbah berbahaya (B3). Klasifikasi seperti itu juga digunakan 

dalam Konvensi Basel. Limbah B3 biasanya diatur di tingkat nasional, sedangkan non 

B3 diatur di tingkat regional atau lokal (kota). 

a. Limbah tidak berbahaya atau limbah padat adalah semua limbah yang tidak 

diklasifikasikan sebagai berbahaya seperti kertas, plastik, kaca, kaleng logam dan 

minuman, sampah organik, dan sebagainya. Meskipun tidak berbahaya, limbah 

padat dapat berdampak serius pada lingkungan dan kesehatan jika tidak 

dikumpulkan dan tidak ditangani. Sebagian besar limbah padat secara teoritis 

dapat digunakan kembali atau didaur ulang, pengumpulan berdasarkan jenis 
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limbah (pengumpulan limbah selektif) sebagai prasyarat untuk penggunaan 

kembali dan daur ulang adalah salah satu tantangan pengelolaan limbah terbesar. 

b. Limbah B3 adalah limbah yang telah diidentifikasi berpotensi menyebabkan 

kerusakan lingkungan dan kesehatan manusia sehingga memerlukan penanganan 

dan penanganan khusus yang terpisah. Karakteristik kimia dan fisik menentukan 

proses pengumpulan dan daur ulang yang tepat. Sifat mudah terbakar, korosif, 

toksisitas, eko toksisitas, dan mudah meledak adalah karakteristik utama limbah 

berbahaya. Limbah cair, gas, dan bubuk memerlukan penanganan khusus secara 

default untuk menghindari penyebaran limbah. Umumnya, pengumpulan dan 

penanganan terpisah dilakukan untuk menghindari kontak dengan limbah tidak 

berbahaya. Perlakuan kimia, pembakaran atau pengolahan suhu tinggi, 

penyimpanan yang aman, pemulihan dan daur ulang adalah cara yang dapat 

dilakukan untuk pengolahan limbah berbahaya. Sebagian besar limbah berbahaya 

berasal dari produksi industri. Limbah ini memiliki beberapa jenis khusus, 

diantaranya: 

1. Limbah elektronik berasal dari peralatan listrik dan elektronik seperti telepon, 

komputer, dan peralatan rumah tangga yang sudah habis masa pakainya. 

Limbah elektronik umumnya diklasifikasikan sebagai berbahaya karena 

mengandung komponen beracun (misalnya PCB dan berbagai logam). 

2. Limbah medis, biasanya terdiri dari obat-obatan, farmasi, bahan kimia, perban, 

cairan tubuh, peralatan medis bekas, dan bagian tubuh. Limbah medis dapat 

bersifat infeksius, beracun, radioaktif, atau mengandung bakteri dan 

mikroorganisme berbahaya (termasuk yang resisten terhadap obat). 
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3. Limbah radioaktif mengandung bahan radioaktif. Pengelolaan limbah 

radioaktif sangat berbeda dengan pengelolaan limbah lainnya 

Dalam klausul 49 jadwal 1 Undang-Undang Operasi Perlindungan 

Lingkungan 1997 (Undang-Undang POEO), limbah diklasifikasikan menjadi limbah 

khusus (special waste), limbah cair (liquid waste), limbah berbahaya (hazardous 

waste), limbah padat terbatas (restricted solid waste), limbah padat umum yang dapat 

membusuk (putrescible general solid waste), dan limbah padat umum yang tidak dapat 

membusuk (non-putrescible general solid waste). 

C. Sistem Pengelolaan Sampah 

Menurut Damanhuri (2010), sistem pengelolaan sampah mencakup 

beberapa tahap, yaitu: 

1. Pewadahan, yaitu menampung sampah sementara disumbernya. 

2. Pengumpulan, yaitu sampah dikumpulkan dari tiap sumber kemudian diangkut 

ke TPS maupun TPA. 

3. Pemindahan, sampah yang telah dikumpulkan kemudian dipindahkan kedalam 

alat pengangkut untuk kemudian dibawa ke TPA. 

4. Pengangkutan, proses pemindahan sampah dari sumber maupun area 

pemindahan menuju ke TPA 

5. Pengolahan, merupakan cara untuk mengubah bentuk atau mengurangi volume 

sampah agar menjadi lebih berguna. Biasanya dilakukan dengan cara 

pengomposan, penghancuran, pengomposan, pengeringan, pembakaran dalam 

insinerator, daur ulang, pengolahan lindi, dan pemanfaatan gas metan.  
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Sehubungan dengan terjadinya kasus pandemi global Covid-19 yang terjadi 

selama satu tahun terakhir, Dalam surat edaran ini dimuat tata cara penanganan limbah 

infeksius Covid-19, yaitu: 

1. Limbah infeksius dari fasyankes (fasilitas pelayanan kesehatan) 

a. Limbah infeksius disimpan dalam wadah tertutup maksimal selama 48 jam. 

b. Pemusnahan dan/atau pengangkutan pada pengolahan limbah B3: 

1) Menggunakan insinerator dengan suhu 800°C; atau 

2) Menggunakan autoclave yang dilengkapi dengan pencacah. 

c. Hasil dari cacahan autoclave maupun residu hasil dari pembakaran kemudian 

diberikan label limbah B3 dan simbol “beracun”. Setelah itu ditempatkan di tempat 

penyimpanan sementara limbah B3 lalu kemudian diserahkan kepada pengelola 

limbah B3. 

2. Limbah infeksius dari ODP yang berasal dari rumah tangga 

a. Limbah infeksius rumah tangga yang berupa masker, sarung tangan, dan baju 

pelindung diri dikumpulkan; 

b. Limbah dikemas tersendiri dengan wadah tertutup; 

c. Diangkut lalu kemudian dimusnahkan pada proses pengolahan limbah B3; 

d. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait pengelolaan limbah infeksius 

rumah tangga, yaitu: 
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1) Limbah APD yaitu berupa baju pelindung diri, masker, dan sarung tangan 

dikemas terpisah dalam wadah tertutup yang kemudian dilabeli “limbah 

infeksius” 

2) Petugas yang bertanggung jawab harus mengambil limbah dari setiap sumber 

kemudian mengangkutnya menuju tempat pengumpulan kemudian diserahkan 

ke pengolah limbah B3. 

3. Pengelolaan sampah sejenis rumah tangga dan sampah rumah tangga 

a. Semua petugas yang bertugas membersihkan ataupun mengangkut sampah harus 

memakai APD, terutama sarung tangan, masker, dan sepatu pengaman yang harus 

disterilisasi setiap hari. 

b. Masyarakat diharapkan agar menggunakan reusable mask yang dapat dicuci dan 

digunakan berulang kali agar mengurangi timbulan limbah masker. 

c. Masyarakat diharapkan agar memotong, menggunting, atau merobek masker 

sekali pakai tersebut kemudian dikemas dengan rapi sebelum dibuang ke tempat 

sampah agar terhindar dari penyalahgunaan. 

a. Pemerintah daerah diharapkan menyiapkan tempat sampah/drop box khusus 

masker di tempat umum. 

Pengelolaan sampah infeksius atau limbah Covid-19 merupakan salah satu 

hal yang harus diperhatikan mengingat penyebaran virus Covid-19 pun dapat terjadi 

bahkan dari benda atau limbah dari perawatan pasien Covid-19 atau benda yang terkena 

virus tersebut.  Hal ini menjadi penting karena hal ini sama saja seperti menjaga orang 

lain agar tidak tertular Covid-19 secara tidak langsung. Tanpa pengelolaan limbah yang 
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baik, maka kemungkinan banyaknya orang yang terinfeksi akan semakin tinggi. Dalam 

hadist riwayat Ibnu Majah no. 2340 dan 2341 Rasulullah SAW bersabda: 

عَنْ أبَيِ سَعِيْدٍ سَعَدْ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنََّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عليه  

 وسلَّمَ قَالَ : لَْ ضَرَارَ وَلَْ ضِرَارَ 
Artinya:  

Dari Abu Sa’id, Sa’ad bin Sinan al-Khudri RA, sesungguhnya Rasulullah SAW 
bersabda: "Tidak boleh melakukan perbuatan yang bisa membahayakan diri sendiri dan 
membahayakan orang lain." 

Manusia dan lingkungan merupakan dua kelompok yang saling 

mempengaruhi. Meskipun manusia mempengaruhi lingkungan secara aktif dan 

lingkungan mempengaruhi manusia secara pasif. Karena pentingnya peran lingkungan 

dalam menjaga keseimbangan bumi, manusia perlu terus menjaga kebersihan dan 

pengelolaan secara berkelanjutan untuk menjaga lingkungan tetap sehat dan stabil. 

Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari diri sendiri dan dari hal kecil. 

Seperti membuang sampah pada tempatnya, selalu menerapkan pola hidup bersih dan 

sehat (PHBS), menjaga kebersihan diri dan lingkungan rumah. Segala yang 

diperintahkan Allah SWT pasti memiliki makna dan manfaat dibaliknya. Namun 

timbulnya masalah lingkungan akhir-akhir ini menjadi bukti bahwa manusia belum 

sepenuhnya bisa menjaga lingkungan. Perilaku menyimpang dan tidak bertanggung 

jawab memicu berbagai masalah lingkungan yang timbul di berbagai belahan dunia. 

Hal sepele seperti membuang sampah tidak pada tempatnya ternyata bisa memicu 

masalah lain yang lebih besar, pencemaran air, pencemaran tanah, dan lainnya. Islam 

telah mengajarkan manusia untuk bertanggung jawab terhadap bumi sebagai tempat 

tinggal yang dianugerahkan kepadanya, seiring dengan tugas manusia sebagai khalifah 

dimuka bumi di mana manusia harus senantiasa berperilaku bijaksana dalam menjaga 

bumi beserta isinya. Allah SWT telah berfirman dalam QS. Al-Qashash/28:77 

https://republika.co.id/tag/rasulullah
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 ُ خِرَةَ وَلَْ تنَْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاحَْسِنْ كَمَآْ احَْسَنَ اللّٰه ُ الدَّارَ الْْ  ىكَ اللّٰه ت    وَابْتغَِ فِيْمَآْ ا 

َ لَْ   ٧٧ -يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ  اِلَيْكَ وَلَْ تبَْغِ الْفَسَادَ فىِ الْْرَْضِ ۗاِنَّ اللّٰه  
Terjemahnya: 

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan 
Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat 
baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan 
janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang 
yang berbuat kerusakan.” 

Sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin, Islam tidak hanya untuk manusia 

tetapi juga untuk seluruh alam. Kesehatan merupakan kondisi saat kita jauh atau 

terbebas dari suatu penyakit. Kesehatan manusia dapat dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan karena lingkungan sebagai tempat tinggal manusia sehari-hari. Kondisi 

kesehatan manusia dapat dilihat dari bagaimana kondisi lingkungannya, jika 

lingkungannya baik maka baik pula kondisi kesehatannya, namun jika buruk kondisi 

lingkungannya maka buruk pula kondisi kesehatannya.  Dalam Al-Qur’an dan hadist 

telah banyak disebutkan bagaimana cara untuk menjaga lingkungan. Islam sangat 

menjaga kebersihan lingkungan karena hal ini sangat berpengaruh terhadap 

keselamatan manusia yang ada disekitarnya. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, 

maka itu berarti kita telah menjaga diri sendiri dan juga menjaga orang yang ada 

disekitar lingkungan tersebut.    
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D. Kerangka Teori 

 

 

 

Sumber Kerangka Teori dimodifikasi dari (Amalia et al., 2020; Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia, n.d.; SNI 19-2453-2002, 2002) 

Gambar 2.1 Kerangka Teori 
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E. Kerangka Konsep 

 

Gambar 2.2 Kerangka Konsep
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang didasari pada asumsi, 

kemudian ditentukan variabel, dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan 

metode-metode penelitian yang valid. 

2. Lokasi penelitian  

Penelitian ini dilakukan di kota Makassar, provinsi Sulawesi Selatan dan 

dilaksanakan pada bulan September-Oktober 2021. 

B. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh penduduk Kota Makassar yang mengisi kuesioner dan 

berpartisipasi dalam penelitian ini dengan jumlah sebanyak 358.054 rumah tangga. 

2. Sampel  

Sampel pada penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus 

sampel Slovin: 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁 (𝑑2)
 

Keterangan: 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 
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d = Batas presisi yang diharapkan (5%) 

Sampel rumah tangga yang akan diteliti: 

𝑛 =
358.054

1 + 358.054 (5%2)
 

𝑛 =
358.054

896,135
 

𝑛 = 399,55 

Jadi sampel minimal adalah 399,55 atau dibulatkan menjadi 400 rumah tangga. 

Tabel 3.1 Jumlah Rumah Tangga Kota Makassar  

No.  Kecamatan  Rumah Tangga  

1.  Mariso  13.753 

2.  Mamajang  14.610 

3.  Tamalate  49.425 

4.  Rappocini  39.477 

5.  Makassar 19.234 

6.  Ujung pandang  6.393 

7.  Wajo 6.746  

8.  Bontoala  12.518  

9.  Ujung tanah  10.664 

10. Tallo 30.930 

11. Panakkukang 38.147 

12. Manggala 31.392 

13. Biringkanaya 49.059 

14. Tamalanrea 35.706 

 Jumlah Rumah Tangga  358.054  

(Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 2020) 
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Berdasarkan tabel diatas, maka pengambilan sampel menggunakan 

Stratified Random Sampling sebagai berikut: 

 

Mariso  = 
13.753

358.054 
 x 400 ≈ 15 

Mamajang = 
14.610

358.054 
 x 400 ≈ 16 

Tamalate  = 
49.425

358.054 
 x 400 ≈ 55 

Rappocini =  
39.477

358.054 
 x 400 ≈ 44 

Makassar = 
19.234

358.054 
 x 400 ≈ 21 

Ujung Pandang= 
6.393

358.054 
 x 400 ≈ 7 

Wajo  = 
6.746

358.054 
 x 400 ≈ 7 

Bontoala = 
12.518

358.054 
 x 400 ≈ 14 

Ujung tanah = 
10.664

358.054 
 x 400 ≈ 12 

Tallo  = 
30.930

358.054 
 x 400 ≈ 35 

Panakkukang = 
38.147

358.054 
 x 400 ≈ 43 

Manggala = 
31.392

358.054 
 x 400 ≈ 35 

Biringkanaya = 
49.059

358.054 
 x 400 ≈ 55 

Tamalanrea = 
35.706

358.054 
 x 400 ≈ 40 
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3. Teknik Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel menggunakan teknik Stratified Random Sampling 

dimana pengambilan sampel dilakukan dengan memperhatikan suatu tingkatan 

elemen (strata) pada suatu populasi. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan mencakup pengumpulan data primer 

dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer merupakan hasil dari kuesioner online melalui google form 

yang diisi langsung oleh responden untuk memperoleh informasi dari responden 

terkait perilaku responden dalam mengelola limbah B3 Covid-19 di rumah tangga. 

Kuesioner disusun sendiri oleh peneliti mengacu kepada tata cara pengelolaan 

limbah B3 Covid-19 di tingkat rumah tangga. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari buku, literatur, catatan, artikel maupun 

tulisan ilmiah dari internet yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang 

dilakukan sebagai pendukung hasil penelitian. 

D. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuesioner online (google 

form) yang di dalamnya berisi sejumlah pertanyaan untuk mendapatkan informasi 

dari responden. 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data   

Menurut Notoatmodjo (dalam Eka, 2019) pengolahan data mencakup 

beberapa langkah yang yaitu: 



44 

 

 

a. Editing  

Data yang telah dikumpulkan dari kuesioner perlu disunting untuk mengecek 

kebenaran maupun kelengkapan data. 

b. Coding  

Setelah proses editing, data yang berbentuk huruf kemudian diubah menjadi bentuk 

angka/bilangan yang disebut proses pengkodean / coding.  

c. Entry   

Entry data yaitu memasukkan data yang telah dikode kedalam program komputer 

untuk kemudian dianalisis. 

d. Cleaning  

Cleaning yaitu mengecek kembali data yang telah dimasukkan. Pengecekan 

dilakukan untuk melihat adanya kemungkinan terjadi kesalahan coding, maupun 

ketidaklengkapan data untuk kemudian dikoreksi. 

2. Analisis Data 

Proses analisis data yang digunakan adalah analisis univariat 

menggunakan sistem komputerisasi SPSS versi 25 dengan derajat kepercayaan 95% 

(α= 0,05). Analisis univariat digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik pada 

distribusi frekuensi dan presentase yang disajikan dalam tabel. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kota Makassar (Makassar: Mangkasar, Macassar, dari tahun 1971 - 1999 

secara resmi dinamai sebagai Ujung pandang atau Ujung Pandang) adalah kota 

madya sekaligus ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kota madya ini adalah kota 

terbesar dengan koordinat 5°8′S 119°25′E di pesisir barat daya pulau Sulawesi 

berhadapan dengan Selat Makassar. Kota Makassar adalah salah satu kota 

metropolitan di Indonesia, dan merupakan kota terbesar keempat di Indonesia 

sekaligus terbesar di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Kota Makassar menjadi 

pusat pelayanan di KTI juga berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat 

kegiatan pemerintahan, pusat kegiatan industri, simpul jasa angkutan barang dan 

penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat pelayanan pendidikan dan 

kesehatan (Provinsi Sulawesi Selatan, n.d.).  

Secara astronomis, kota Makassar terletak antara 119⁰24’17’38” bujur 

timur dan 5⁰8’6’19” lintang selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, kota 

Makassar memiliki batas-batas: Utara – Kabupaten Maros; Selatan – Kabupaten 

Gowa; Barat – Selat Makassar; Timur - Kabupaten Maros. Kota Makassar 

merupakan dataran rendah dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 m diatas 

permukaan laut. Luas wilayah kota Makassar tercatat seluas 175,77 km2 yang 

meliputi 15 kecamatan, yaitu kecamatan Mariso, Mamajang, Tamalate, Rappocini, 

Makassar, Ujung Pandang, Wajo, Bontoala, Ujung Tanah, Kep. Sangkarrang, Tallo, 

Panakkukang, Manggala, Biringkanaya, dan Tamalanrea. Pada tahun 2020, jumlah 

kelurahan di kota Makassar tercatat memiliki 153 kelurahan. Masing-masing 

kecamatan memiliki luas daratan sebesar: Mariso (1,82 km2), Mamajang (2,25 
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km2), Tamalate (20,21 km2), Rappocini (9,23 km2), Makassar (2,52 km2), Ujung 

Pandang (2,63 km2), Wajo (1,99 km2), Bontoala (2,10 km2), Ujung Tanah (4,40 

km2), Tallo (5,83 km2), Panakkukang (17,05 km2), Manggala (24,12 km2), 

Biringkanaya (48,22 km2), serta Tamalanrea (31,84 km2), dan Kep. Sangkarrang 

(1,54 km2) (BPS Kota Makassar, 2021). 

2. Karakteristik Responden 

a. Jenis Kelamin 
Tabel 4.1 

Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin 
Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

Laki-laki 102 21,9 
Perempuan 364 78,1 

Total 466 100 

Sumber: Data primer 2021 

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa dari total 466 responden, terdapat 

102 responden (21,9%) yang berjenis kelamin laki-laki dan 364 (78,1%) yang 

berjenis kelamin perempuan. 

b. Umur 

Tabel 4.2 
Distribusi responden berdasarkan umur 

Umur Frekuensi Persentase (%) 
17-24 358 76,8 
25-36 77 16,5 
37-48 25 5,4 
49-61 6 1,3 
Total 466 100 

Sumber: Data primer 2021 

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa dari total 466 responden, terdapat 

358 responden (76,8%) yang memiliki rentang usia 17-24 tahun, 77 responden 

(16,5%) yang memiliki rentang usia 25-36 tahun, 25 responden (5,4%) yang 
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memiliki rentang usia 37-48 tahun, dan 6 responden (1,3%) yang memiliki 

rentang usia 49-61 tahun. 

c. Tingkat Pendidikan 

Tabel 4.3 
Distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan 

Umur Frekuensi Persentase (%) 
SD 4 0,9 

SMP 195 41,8 
SMA Sederajat 256 54,9 

Perguruan Tinggi 11 2,4 
Total 466 100 

Sumber: Data primer 2021 

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa dari total 466 responden, terdapat 

4 responden (0,9%) yang memiliki tingkat pendidikan hingga SD, 195 

responden (41,8%) yang memiliki tingkat pendidikan hingga SMP, 256 

responden (54,9%) yang memiliki tingkat pendidikan hingga SMA Sederajat, 

dan 11 responden (2,4%) yang memiliki tingkat pendidikan hingga perguruan 

tinggi. 

d. Tingkat Kesejahteraan 

Tabel 4.4 
Distribusi responden berdasarkan tingkat kesejahteraan 

Tingkat Kesejahteraan Frekuensi Persentase (%) 
Pra Sejahtera 298 63,9 

Sejahtera 168 36,1 
Total 466 100 

Sumber: Data primer 2021 

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa dari total 466 responden, terdapat 

298 responden (63,9%) yang masuk dalam kategori pra sejahtera dan 168 

responden (36,1%) yang masuk dalam kategori sejahtera. 
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e. Akses Informasi 

Tabel 4.5 
Distribusi responden berdasarkan akses informasi 

Akses Informasi Frekuensi Persentase (%) 
Baik 401 86,1 

Kurang baik 65 13,9 
Total 466 100 

Sumber: Data primer 2021 

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa dari total 466 responden, terdapat 

401 responden (86,1%) yang mendapatkan akses informasi dengan baik dan 65 

responden (13,9%) yang mendapatkan informasi kurang baik terkait 

pengelolaan limbah padat Covid-19. 

f. Agama 

Tabel 4.6 
Distribusi responden berdasarkan agama 

Agama Frekuensi Persentase (%) 
Muslim 401 86,1 

Non-muslim 65 13,9 
Total 466 100 

Sumber: Data primer 2021 

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa dari total 466 responden, terdapat 

401 responden (86,1%) yang beragama muslim dan 65 responden (13,9%) yang 

beragama non-muslim. 

3. Jumlah Limbah Padat Covid-19 yang Dihasilkan Rumah Tangga 
Tabel 4.7 

Jumlah limbah padat Covid-19 yang dihasilkan rumah tangga per hari 
 

Limbah Rumah Tangga Frekuensi Persentase (%) 

Sarung Tangan   
Tidak pakai 384 82,4 

1-3 51 11 
>3 31 6,6 
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Limbah Rumah Tangga Frekuensi Persentase (%) 

Masker   
0-4 240 51,5 
5-10 214 45,9 
>10 12 2,6 
Tisu   
0-10 390 83,7 

11-30 68 14,6 
>30 8 1,7 

Sapu Tangan   
0-2 443 95,1 
3-5 21 4,5 
>5 2 0,4 

 
Kain Sekali Pakai 

  

Tidak pakai 423 90,8 
1-3 30 6,4 
>3 13 2,8 

APD (hazmat)   
Tidak pakai 447 95,9 

1-4 12 2,6 
>4 7 1,5 

Sumber: Data Primer 2021  

4. Pengelolaan Limbah Padat Covid-19 

a. Pemilahan 

Tabel 4.8 
Distribusi frekuensi responden berdasarkan  

tindakan dalam memilah limbah B3 Covid-19 
Tindakan Frekuensi Persentase (%) 

Kurang baik 442 94,8 
Baik 24 5,2 
Total 466 100 

Sumber: Data primer 2021 

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa sebagian besar tindakan 

pemilahan limbah B3 Covid-19 kurang baik sebanyak 442 responden dengan 

persentase 94,8% dan tindakan baik sebanyak 24 responden dengan persentase 

5,2%. 
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b. Desinfeksi 
Tabel 4.9 

Distribusi frekuensi responden berdasarkan 
tindakan desinfeksi limbah B3 Covid-19 

Tindakan Frekuensi Persentase (%) 
Kurang baik 308 66,1 

Baik 158 33,9 
Total 466 100 

Sumber: Data primer 2021 

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa sebagian besar tindakan 

desinfeksi limbah B3 Covid-19 kurang baik sebanyak 308 responden dengan 

persentase 66,1% dan tindakan baik sebanyak 158 responden dengan persentase 

33,9%. 

c. Pewadahan 

Tabel 4.10 
Distribusi frekuensi responden berdasarkan 
tindakan pewadahan limbah B3 Covid-19 

Tindakan Frekuensi Persentase (%) 
Kurang baik 302 64,8 

Baik 164 35,2 
Total 466 100 

Sumber: Data primer 2021 

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa sebagian besar tindakan 

pewadahan limbah B3 Covid-19 kurang baik sebanyak 302 responden dengan 

persentase 64,8% dan tindakan baik sebanyak 164 responden dengan persentase 

35,2%. 

d. Pelabelan 

Tabel 4.11 
Distribusi frekuensi responden berdasarkan 

tindakan pelabelan limbah B3 Covid-19 
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Tindakan Frekuensi Persentase (%) 
Kurang baik 402 86,3 

Baik 64 13,7 
Total 466 100 

Sumber: Data primer 2021 

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa sebagian besar tindakan 

pelabelan limbah B3 Covid-19 kurang baik sebanyak 402 responden dengan 

persentase 86,3% dan tindakan baik sebanyak 64 responden dengan persentase 

13,7%. 

e. Pengumpulan 

Tabel 4.12 
Distribusi frekuensi responden berdasarkan 
tindakan pengumpulan limbah B3 Covid-19 

Tindakan Frekuensi Persentase (%) 
Kurang baik 382 82 

Baik 84 18 
Total 466 100 

Sumber: Data primer 2021 

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa sebagian besar tindakan 

pengumpulan limbah B3 Covid-19 kurang baik sebanyak 382 responden dengan 

persentase 82% dan tindakan baik sebanyak 84 responden dengan persentase 

18%. 

f. Pengelolaan 

Tabel 4.13 
Distribusi frekuensi responden berdasarkan 
tindakan pengelolaan limbah B3 Covid-19 

Tindakan Frekuensi Persentase (%) 
Kurang 452 97 

Baik 14 3 
Total 466 100 

Sumber: Data primer 2021 
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Berdasarkan tabel 4.13 dapat disimpulkan bahwa dari 466 hanya 14 

responden (3%) yang mengelola limbah B3 Covid-19 dengan baik dan 452 

responden (97%) kurang baik dalam mengelola limbah B3 Covid-19. 

5. Analisis Bivariat 

a. Jenis Kelamin 

Tabel 4.14 
Crosstab karakteristik jenis kelamin dengan variabel pengelolaan 

limbah padat Covid-19 tingkat rumah tangga 

Jenis 
Kelamin 

Pemilahan Desinfeksi Pewadahan Pelabelan Pengumpulan 

Baik 
Kurang 

Baik 
Baik 

Kurang 
baik 

Baik 
Kurang 

baik 
Baik 

Kurang 
baik 

Baik 
Kurang 

baik 
Laki-Laki 4 98 30 72 36 66 25 77 15 87 
Perempuan 20 344 128 236 128 236 39 235 69 295 

Total 466 466 466 466 466 

Sumber: Data primer 2021 

 Berdasarkan tabel 4.14, pada proses pemilahan terdapat 4 laki-laki yang 

melakukan pemilahan dengan baik dan 98 yang melakukan dengan kurang baik, 20 

perempuan yang melakukan pemilahan dengan baik dan 344 yang melakukan 

dengan kurang baik. Pada proses desinfeksi terdapat 30 laki-laki yang melakukan 

pemilahan dengan baik dan 72 yang melakukan dengan kurang baik, 128 

perempuan yang melakukan pemilahan dengan baik dan 236 yang melakukan 

dengan kurang baik. Pada proses pewadahan terdapat 36 laki-laki yang melakukan 

pemilahan dengan baik dan 66 yang melakukan dengan kurang baik, 128 

perempuan yang melakukan pemilahan dengan baik dan 236 yang melakukan 

dengan kurang baik. Pada proses pelabelan terdapat 25 laki-laki yang melakukan 

pemilahan dengan baik dan 77 yang melakukan dengan kurang baik, 29 perempuan 

yang melakukan pemilahan dengan baik dan 35 yang melakukan dengan kurang 

baik. Pada proses pengumpulan terdapat 15 laki-laki yang melakukan pemilahan 
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dengan baik dan 87 yang melakukan dengan kurang baik, 69 perempuan yang 

melakukan pemilahan dengan baik dan 295 yang melakukan dengan kurang baik 

b. Umur 

Tabel 4.15 
Crosstab karakteristik umur dengan variabel pengelolaan limbah padat 

Covid-19 tingkat rumah tangga 

Umur 
Pemilahan Desinfeksi Pewadahan Pelabelan Pengumpulan 

Baik 
Kurang 

Baik 
Baik 

Kurang 
baik 

Baik 
Kurang 

baik 
Baik 

Kurang 
baik 

Baik 
Kurang 

baik 
17-24 11 347 119 239 122 236 33 325 52 306 
25-36 9 68 27 50 28 49 18 59 24 53 
37-48 4 21 9 16 13 12 10 15 7 18 
49-61 0 6 3 3 1 5 3 3 1 5 
Total 466 466 466 466 466 

Sumber: Data primer 2021 

 Berdasarkan tabel 4.15, tindakan pengelolaan limbah (pemilahan, 

desinfeksi, pewadahan, pelabelan, dan pengumpulan) lebih banyak dilakukan oleh 

masyarakat pada rentang usia 17-24 tahun. Pada proses pemilahan terdapat 11 

responden yang melakukan pemilahan dengan baik dan 347 yang melakukan 

dengan kurang baik, pada proses desinfeksi terdapat 119 responden yang 

melakukan desinfeksi dengan baik dan 239 yang melakukan dengan kurang baik, 

pada proses pewadahan terdapat 122 responden yang melakukan pewadahan 

dengan baik dan 236 yang melakukan dengan kurang baik, pada proses pelabelan 

terdapat 33 responden yang melakukan pelabelan dengan baik dan 325 yang 

melakukan dengan kurang baik, pada proses pengumpulan terdapat 52 responden 

yang melakukan pengumpulan dengan baik dan 306 yang melakukan dengan 

kurang baik. 
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c. Tingkat Pendidikan 

Tabel 4.16 
Crosstab karakteristik tingkat pendidikan dengan variabel pengelolaan 

limbah padat Covid-19 tingkat rumah tangga 

Tingkat 
Pendidikan 

Pemilahan Desinfeksi Pewadahan Pelabelan Pengumpulan 

Baik 
Kurang 

Baik 
Baik 

Kurang 
baik 

Baik 
Kurang 

baik 
Baik 

Kurang 
baik 

Baik 
Kurang 

baik 
SD 1 3 2 2 2 2 3 1 2 2 

SMP 16 179 69 126 64 131 39 156 34 161 
SMA/Sederajat 7 249 81 175 95 161 22 234 47 209 

Perguruan 
Tinggi 

0 11 6 5 3 8 0 11 1 10 

Total 466 466 466 466 466 
Sumber: Data primer 2021 

 Berdasarkan tabel 4.16, tindakan pengelolaan limbah (pemilahan, 

desinfeksi, pewadahan, pelabelan, dan pengumpulan) lebih banyak dilakukan oleh 

masyarakat dengan pendidikan terakhir SMA/Sederajat. Pada proses pemilahan 

terdapat 7 responden yang melakukan pemilahan dengan baik dan 249 yang 

melakukan dengan kurang baik, pada proses desinfeksi terdapat 81 responden yang 

melakukan desinfeksi dengan baik dan 175 yang melakukan dengan kurang baik, 

pada proses pewadahan terdapat 95 responden yang melakukan pewadahan dengan 

baik dan 161 yang melakukan dengan kurang baik, pada proses pelabelan terdapat 

22 responden yang melakukan pelabelan dengan baik dan 234 yang melakukan 

dengan kurang baik, pada proses pengumpulan terdapat 47 responden yang 

melakukan pengumpulan dengan baik dan 209 yang melakukan dengan kurang 

baik. 

d. Tingkat Kesejahteraan 
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Tabel 4.17 
Crosstab karakteristik tingkat kesejahteraan dengan variabel 

pengelolaan limbah padat Covid-19 tingkat rumah tangga 
Tingkat 

Kesejahter
aan 

Pemilahan Desinfeksi Pewadahan Pelabelan Pengumpulan 

Baik 
Kurang 

Baik 
Baik 

Kurang 
baik 

Baik 
Kurang 

baik 
Baik 

Kurang 
baik 

Baik 
Kurang 

baik 
Sejahtera 8 160 59 109 71 97 21 147 31 137 

Pra 
Sejahtera 

16 
282 

99 
199 93 205 43 255 53 245 

Total 466 466 466 466 466 
Sumber: Data primer 2021 

 Berdasarkan tabel 4.17, pada proses pemilahan terdapat 60 responden 

dengan status sejahtera melakukan pemilahan dengan baik dan 160 melakukan 

dengan kurang baik, terdapat 16 responden dengan status pra sejahtera melakukan 

pemilahan dengan baik dan 282 melakukan dengan kurang baik. Pada proses 

pemilahan terdapat 59 responden dengan status sejahtera melakukan desinfeksi 

dengan baik dan 109 melakukan dengan kurang baik, terdapat 99 responden dengan 

status pra sejahtera melakukan desinfeksi dengan baik dan 199 melakukan dengan 

kurang baik. Pada proses pewadahan terdapat 71 responden dengan status sejahtera 

melakukan pewadahan dengan baik dan 97 melakukan dengan kurang baik, terdapat 

21 responden dengan status pra sejahtera melakukan pewadahan dengan baik dan 

147 melakukan dengan kurang baik. Pada proses pelabelan terdapat 21 responden 

dengan status sejahtera melakukan pelabelan dengan baik dan 147 melakukan 

dengan kurang baik, terdapat 43 responden dengan status pra sejahtera melakukan 

pelabelan dengan baik dan 255 melakukan dengan kurang baik. Pada proses 

pengumpulan terdapat 31 responden dengan status sejahtera melakukan 

pengumpulan dengan baik dan 137 melakukan dengan kurang baik, terdapat 53 

responden dengan status pra sejahtera melakukan pengumpulan dengan baik dan 

245 melakukan dengan kurang baik. 
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e. Agama 

Tabel 4.18 
Crosstab karakteristik agama dengan variabel pengelolaan limbah 

padat Covid-19 tingkat rumah tangga 

Agama 
Pemilahan Desinfeksi Pewadahan Pelabelan Pengumpulan 

Baik 
Kurang 

Baik 
Baik 

Kurang 
baik 

Baik 
Kurang 

baik 
Baik 

Kurang 
baik 

Baik 
Kurang 

baik 
Muslim 22 379 123 278 136 265 60 341 71 330 

Non 
Muslim 

2 63 35 30 28 37 2 61 13 25 

Total 466 466 466 466 466 
Sumber: Data primer 2021 

 Berdasarkan tabel 4.18, pada proses pemilahan terdapat 22 masyarakat 

muslim yang melakukan pemilahan dengan baik dan 379 yang melakukan dengan 

kurang baik, 2 masyarakat non muslim yang melakukan pemilahan dengan baik dan 

63 yang melakukan dengan kurang baik, pada proses desinfeksi terdapat 123 

masyarakat muslim yang melakukan desinfeksi dengan baik dan 278 yang 

melakukan dengan kurang baik, 35 masyarakat non muslim yang melakukan 

desinfeksi dengan baik dan 30 yang melakukan dengan kurang baik, pada proses 

pewadahan terdapat 22 masyarakat muslim yang melakukan pewadahan dengan 

baik dan 379 yang melakukan dengan kurang baik, 2 masyarakat non muslim yang 

melakukan pewadahan dengan baik dan 63 yang melakukan dengan kurang baik, 

pada proses pelabelan terdapat 60 masyarakat muslim yang melakukan pelabelan 

dengan baik dan 341 yang melakukan dengan kurang baik, 2 masyarakat non 

muslim yang melakukan pelabelan dengan baik dan 61 yang melakukan dengan 

kurang baik, pada proses pengumpulan terdapat 71 masyarakat muslim yang 

melakukan pengumpulan dengan baik dan 330 yang melakukan dengan kurang 
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baik, 13 masyarakat non muslim yang melakukan pengumpulan dengan baik dan 

25 yang melakukan dengan kurang baik. 

f. Akses Informasi 

Tabel 4.19 
Crosstab karakteristik akses informasi dengan variabel pengelolaan 

limbah padat Covid-19 tingkat rumah tangga 

Akses 
Informasi 

Pemilahan Desinfeksi Pewadahan Pelabelan Pengumpulan 

Baik 
Kurang 

Baik 
Baik 

Kurang 
baik 

Baik 
Kurang 

baik 
Baik 

Kurang 
baik 

Baik 
Kurang 

baik 
Baik 24 380 142 262 151 253 60 344 79 325 

Kurang 
baik 

0 62 16 46 13 49 4 58 5 57 

Total 466 466 466 466 466 
Sumber: Data primer 2021 

 Berdasarkan tabel 4.19, pada proses pemilahan terdapat 24 responden 

dengan akses informasi baik melakukan pemilahan dengan baik dan 380 melakukan 

dengan kurang baik, terdapat 62 masyarakat dengan akses informasi kurang baik 

melakukan pemilahan dengan kurang baik. Pada proses desinfeksi terdapat 142 

responden dengan akses informasi baik melakukan desinfeksi dengan baik dan 262 

melakukan dengan kurang baik, terdapat 16 responden dengan akses informasi 

kurang baik melakukan desinfeksi dengan baik dan 46 melakukan dengan kurang 

baik. Pada proses pewadahan terdapat 151 responden dengan akses informasi baik 

melakukan desinfeksi dengan baik dan 253 melakukan dengan kurang baik, 

terdapat 13 responden dengan akses informasi kurang baik melakukan pewadahan 

dengan baik dan 49 melakukan dengan kurang baik. Pada proses pelabelan terdapat 

60 responden dengan akses informasi baik melakukan pelabelan dengan baik dan 

344 melakukan dengan kurang baik, terdapat 4 responden dengan akses informasi 

kurang baik melakukan pelabelan dengan baik dan 58 melakukan dengan kurang 

baik. Pada proses pengumpulan terdapat 79 responden dengan akses informasi baik 
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melakukan pengumpulan dengan baik dan 325 melakukan dengan kurang baik, 

terdapat 5 responden dengan akses informasi kurang baik melakukan pengumpulan 

dengan baik dan 57 melakukan dengan kurang baik. 

B. Pembahasan 

1. Timbulan Limbah Padat Covid-19 

Selama masa pandemi, terjadi perubahan drastis pada sifat sampah yang dihasilkan. 

APD, masker, pembersih tangan sekarang menjadi bagian dari kehidupan sehari-

hari, dan limbah yang dihasilkan darinya telah menambah beban yang sangat besar 

ke sistem pengolahan limbah. Hal ini dapat menjadi ancaman bagi masyarakat 

dibidang kesehatan masyarakat maupun kesehatan lingkungan. Limbah Covid-19 

bersifat infeksius sehingga memiliki potensi untuk mengkontaminasi dan menjadi 

sumber transmisi baru. Petugas pengangkut menjadi yang paling tinggi risikonya 

jika limbah tersebut tidak dikelola dengan maksimal (Mailina & Zakianis, 2021). 

Kegagalan dalam mengelola limbah yang dihasilkan dari fasilitas kesehatan dan 

rumah tangga dengan baik dapat meningkatkan transmisi sekunder penyebaran 

Covid-19 (WHO, 2020). Timbulnya sampah juga dipengaruhi oleh lockdown dan 

Work From Home oleh sebagian besar penduduk untuk menghindari penularan 

penyakit (Tripathi et al., 2020). Menurut Prata et al. (2020) sebuah studi 

sebelumnya memperkirakan sekitar 129 miliar masker diperlukan untuk respons 

Covid-19 setiap bulan, dan permintaan global akan sarung tangan mencapai 65 

miliar per bulan. Jika dilihat dari jumlah penduduk dan persentase penduduk 

perkotaan, jumlah masker yang digunakan setiap hari di dunia diperkirakan 

mencapai lebih dari 7 miliar dikarenakan penyebaran virus Covid-19 yang sangat 

cepat (Hantoko et al., 2021). Wilayah Asia memiliki jumlah pengguna masker 

harian tertinggi, terhitung 54% dari total konsumsi masker harian secara global. Hal 
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ini karena kawasan Asia memiliki populasi terbesar di dunia dan semakin banyak 

negara di Asia yang mewajibkan penggunaan masker bagi warganya (Hantoko et 

al., 2021).  

Banyaknya timbulan sampah yang muncul akibat pandemi Covid-19 dan 

mempengaruhi ekosistem jelas merupakan bukti dari rusaknya alam akibat dari 

perbuatan manusia yang tidak dapat mengolah limbah dengan baik. Allah 

menciptakan bumi dan seisinya agar dapat dimanfaatkan dan dimakmurkan oleh 

manusia, Allah tidak menyenangi perbuatan yang merusak, kebatilan ataupun 

tindakan merusak lingkungan yang tidak sesuai dengan tujuan penciptaannya oleh 

Allah Swt. Ketika manusia melakukan hal yang menyimpang dan merusak 

lingkungan baik secara sengaja maupun tidak sengaja, maka sejatinya mereka telah 

merusak aspek-aspek kehidupan yang justru membawa kerugian kepada dirinya 

sendiri. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Mulk/67:3 

تٍ  و  وُتٍۗ فَارْجِعِ الْبَصَرََۙ الَّذِيْ خَلقََ سَبْعَ سَم 
نِ مِنْ تفَ  حْم  ى فِيْ خَلْقِ الرَّ طِبَاقًاۗ مَا ترَ 

ى مِنْ فطُُوْرٍ    ٣ -هَلْ ترَ 

Terjemahnya: 

“Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat 
sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pengasih. Maka 
lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?” 

Manusia merupakan makhluk dengan derajat kedudukan paling tinggi diantara 

makhluk lain, memiliki tanggung jawab untuk menghargai semua hak makhluk 

hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai tujuan penciptaannya. Allah menciptakan 

hamparan bumi ini untuk manusia agar manusia dapat memperhatikan alam secara 

terus-menerus dan memperoleh manfaat dan kemudahan dalam hidupnya. Manusia 

memiliki wewenang untuk mengatur segala yang ada di bumi, baik hewan, 

tumbuhan, air, tanah, udara, dan ekosistem lainnya. Namun dalam beberapa 

manusia timbul perasaan lebih baik dari makhluk lain sehingga cenderung 
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melakukan perusakan dan eksploitasi terhadap ciptaan Allah yang lain. Hal ini pun 

telah diperingatkan Allah SWT dalam QS. Ar-Rum/30:41 

ظَهَرَ الْفَسَادُ فىِ الْبرَ ِ وَالْبَحْرِ بمَِا كَسَبَتْ ايَْدِى النَّاسِ لِيذُِيْقهَُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلوُْا  

 ٤١  -لعََلَّهُمْ يرَْجِعوُْنَ 

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).” 

Al-Fasad (kerusakan) yang terjadi baik di darat maupun di laut menurut 

M. Quraish Shihab adalah segala bentuk pelanggaran atas sistem atau hukum yang 

dibuat oleh Allah.  Hancurnya flora dan fauna, banyaknya sampah di mana-mana, 

tercemarnya laut, dan terjadinya bencana alam merupakan bentuk yang terjadi 

akibat adanya campur tangan manusia, bukan semata kehendak Allah SWT. 

Kota Makassar termasuk dalam klasifikasi kota besar dengan jumlah 

penduduk lebih dari 1.000.000, itu berarti volume limbah yang dihasilkan sekitar 

2,75 – 3,25 L/orang/hari atau 0,70-0,80 kg/orang/hari. Dari hasil penelitian ini 

didapatkan bahwa pemakaian masker rumah tangga paling banyak adalah 0-4 buah 

per hari, pemakaian tisu paling banyak adalah 0-10 lembar per hari, dan sapu tangan 

0-2 buah per hari. Jika 1.168.258 penduduk Kota Makassar menghasilkan limbah 

tersebut setiap hari, maka lebih dari 3 juta limbah infeksius dapat dihasilkan setiap 

harinya. Sebuah studi mengatakan karena penimbunan sarung tangan, gaun 

pelindung, masker, dan pakaian serta peralatan pelindung lainnya, menimbulkan 

keadaan darurat limbah karena produksi limbah yang tidak biasa baik dari rumah 

tangga maupun fasilitas kesehatan (Ma et al., 2020). Penelitian yang dilakukan di 

Maroko juga menunjukkan bahwa lebih dari 70% orang menggunakan masker 

sekali, dua kali, atau lebih dari dua kali sehari. Namun mengenai penggunaan 

sarung tangan untuk melindungi dari Covid-19 menunjukkan bahwa hanya 3% 
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yang memakai sarung tangan. Dari data tersebut dapat diperkirakan jumlah masker 

wajah yang dihasilkan dan dibuang setiap hari akan menjadi sekitar 16.537.438, 

setara dengan 140.568 kg masker wajah yang dapat dibuang setiap hari di 

lingkungan yang berbeda oleh orang-orang yang tinggal di Maroko (Mejjad et al., 

2021). 

Beberapa kota di dunia mengalami dampak pandemi Covid-19 terhadap 

peningkatan timbulan sampah. Di Kota Wuhan, tempat Covid-19 pertama kali 

dilaporkan, limbah medis meningkat drastis dari 40 ton/hari menjadi sekitar 240 

ton/hari, melebihi kapasitas pengolahan limbah medis 49 ton/hari menurut Tang 

(dalam Hantoko et al., 2021). Di Malaysia, limbah klinis meningkat 30% pada 

Maret 2020 (Agamuthu & Barasarathi, 2021). Penelitian yang dilakukan di 

Kheniffra City, Maroko, menemukan peningkatan sampah rumah tangga sebesar 

3,8% (Ouhsine et al., 2020). Pada penelitian yang dilakukan di Kota Padang terkait 

pengukuran timbulan sampah selama masa pandemi Covid-19, diketahui rumah 

tangga kelas HI (high income) menghasilkan timbulan sampah rata-rata 2,7 kg/hari. 

Untuk kelompok MI (middle income) 1,76 kg/hari, dan untuk kelompok LI (low 

income) 1,39 kg/hari. Rumah tangga kelas HI menghasilkan jumlah sampah 

tertinggi selama pandemi Covid-19 (Ruslinda et al., 2020). Banyaknya limbah 

Covid-19 yang timbul selama pandemi mengharuskan adanya pengelolaan limbah 

medis mulai dari tingkat rumah tangga hingga fasyankes.  

Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

selama pandemi Covid-19, jumlah limbah medis di Indonesia mengalami 

peningkatan sebesar 30% hingga 50% pada tahun 2020. Jumlah limbah dari 34 

provinsi jika dikalkulasikan per Oktober 2020 telah mencapai 1.662,75 ton 

(Romadhon & Majiid, 2021). Menurut data sejak bulan Maret 2020 hingga Juni 
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2021 18.460 ton limbah medis kategori (B3) telah dihasilkan selama pandemi 

Covid-19 di Indonesia. 

Tingginya jumlah limbah medis yang dihasilkan sejalan dengan dengan 

kurang terstrukturnya pengelolaan limbah tersebut oleh pemerintah. Hal ini tidak 

menutup kemungkinan akan menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang 

masif jika tidak ditanggulangi dan dikelola dengan baik. Pemilahan limbah medis 

yang konsisten dan menyeluruh sangat diperlukan agar limbah dapat diolah dan 

disterilkan sehingga tidak mencemari lingkungan. Tercatat sebanyak 2,8 juta 

masker sekali pakai dihasilkan tiap menitnya oleh penduduk dunia menjadikan 

masker sebagai penyumbang limbah medis terbesar (Romadhon & Majiid, 2021).  

Di Nepal, persepsi masyarakat terhadap sistem pengelolaan sampah rumah tangga 

yang ada saat ini tidak memuaskan disebabkan berbagai faktor seperti keamanan 

dan kebersihan yang lemah untuk pengumpul limbah, kurangnya kesadaran dan 

program kampanye dari pemerintah, dan gangguan dalam pengumpulan sampah 

(Acharya et al., 2021).  

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa jumlah sampah rumah 

tangga meningkat selama pandemi ini karena masker medis, tisu, dan sarung 

tangan. Pada gilirannya, penggunaan masker dan sarung tangan yang berlebihan ini 

telah meningkatkan jumlah sampah rumah tangga. Karena kurangnya sumber daya 

seperti staf, pengumpulan sampah semacam itu dari pintu ke pintu merupakan 

masalah utama yang menantang. Pemilahan sampah di sumbernya karena alasan 

para pemulung mencampur semua sampah yang telah dipilah dalam satu dumping 

truck yang sama. Selain itu, responden dari kota-kota besar menjawab bahwa 

pemilahan sampah di tempat sampah terpisah sulit dilakukan karena terbatasnya 

ruang yang tersedia di rumah mereka (Acharya et al., 2021). Karena praktik 
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pengelolaan limbah yang berbeda, negara berkembang menghadapi risiko 

kontaminasi yang lebih tinggi melalui limbah dan air limbah daripada negara maju. 

Karena negara maju memiliki metode yang lebih ramah lingkungan dan aman untuk 

mengelola sampah. Sebaliknya, di negara berkembang sampah kebanyakan 

dibuang ke tempat pembuangan sampah yang tidak aman dan tempat pembuangan 

sampah sering dikunjungi oleh pemulung tanpa alat pengaman. Ini dapat 

menyebarkan virus dan membuat pelacakan kontak menjadi rumit (Sharma et al., 

2020) seperti yang terjadi di Indonesia. 

2. Pengelolaan Limbah Padat Covid-19 pada Rumah Tangga 

Menurut Mihai (2020) pengelolaan limbah medis yang tidak tepat 

berpotensi membuat pasien, petugas kesehatan, maupun pengelola limbah 

mengalami infeksi, cedera, konsekuensi toksik, dan terpapar polusi udara. 

Penanganan sampah yang tidak berkelanjutan di banyak negara berkembang 

membuat mereka lebih rentan terhadap kemungkinan penyebaran virus corona 

melalui praktik pengelolaan sampah (Daryabeigi & Vaezi, 2020). Pengelolaan 

limbah medis di Indonesia sendiri telah diatur dalam Surat Edaran Nomor 

SE.3/MENLHK/PSLB.3/3.2021 mengenai Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah 

dari Penanganan Coronavirus Disease-19 (Covid-19). Dalam surat edaran tersebut 

dijelaskan beberapa tahapan untuk mengelola limbah medis untuk mencegah 

kontaminasi dan risiko terjadinya transmisi virus (Maalouf & Maalouf, 2021). 

Tahapan-tahapan yang dapat dilakukan terkait pengelolaan limbah medis di tingkat 

rumah tangga adalah dengan melakukan proses desinfeksi atau mensterilkan limbah 

medis menggunakan cairan desinfektan seperti klorin, mengubah bentuk masker 

dengan cara menggunting atau merobek masker, mensterilkan face shield dan 

sarung tangan terlebih dahulu sebelum dibuang (Rume & Islam, 2020). Proses 
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pembuangan diawali dengan memisahkan limbah medis yang bersifat infeksius 

dengan limbah rumah tangga lainnya, setelah itu  dikemas dan diletakkan ditempat 

terpisah (Mailina & Zakianis, 2021).  

a. Pemilahan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemilahan limbah B3 Covid-19, 

persentase tindakan kurang baik sebesar 94,8% sedangkan tindakan baik 

sebesar 5,2%. Hal ini menandakan kurangnya rumah tangga yang memilah 

limbah B3 Covid-19 dan limbah rumah tangga. Hasil penelitian yang dilakukan 

di dua kota (Khenifra dan Tighassaline) di Maroko menunjukkan bahwa hampir 

semua responden membuang APD bekas pakainya di tempat sampah yang sama 

dengan sampah rumah tangga (Ouhsine et al., 2020). Penelitian yang dilakukan 

di Kota Surabaya juga menunjukkan hal yang sama, sebesar 83,6% dari 220 

responden yang mempunyai pengetahuan dan kesadaran yang baik namun tidak 

menerapkan pemilahan sampah medis dan non medis meskipun. Penerapan 

pengelolaan sampah di Kota Surabaya (pemilahan sampah organik dan 

anorganik, pemilahan sampah medis dan non medis, juga penerapan 3R) masih 

tergolong rendah dan perlu untuk ditingkatkan (Juwono & Diyanah, 2021). 

Kurangnya program pemisahan limbah yang efektif telah di Kota Tehran telah 

meningkatkan timbulan limbah infeksius dan biaya pengolahan terkait 

dibandingkan dengan banyak negara berkembang lainnya (Daryabeigi & Vaezi, 

2020). 

Di negara maju, aturan dan penerapan pemilahan sampah dipraktikkan 

secara ketat dan luas. Namun, berbagai penelitian di negara berkembang di Asia 

telah melaporkan bahwa ada kurangnya praktik yang tepat dalam pemisahan 

dan penerapan standar, yang memungkinkannya bervariasi dari satu tempat ke 
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tempat lain (Khan et al., 2019). Kemenkes RI telah membuat pedoman terkait 

pengelolaan limbah pada masa pandemi Covid-19. Limbah padat domestik 

dalam hal ini sampah rumah tangga harus disediakan tiga tempat sampah 

berbeda yaitu untuk sampah non-organik, sampah organik, dan sampah medis 

seperti sarung tangan sekali pakai, masker medis sekali pakai, dan sampah lain 

yang bersifat infeksius. Pemilahan sampah bukan semata menjadi tanggung 

jawab pengelola sampah, tetapi tanggung jawab memilah sampah sampah 

sangat diperlukan terutama pada tingkat rumah tangga. Pemilahan sampah yang 

baik akan meningkatkan jumlah daur ulang sehingga akan mengurangi jumlah 

sampah yang berakhir di TPA maupun di lingkungan. Pemisahan sampah medis 

yang dihasilkan rumah tangga harus dipisahkan dengan sampah domestik agar 

terhindar dari kontaminasi terutama pada masa pandemi Covid-19. 

Kontaminasi dapat terjadi dalam wadah pembuangan sampah dalam rumah 

(Juwono & Diyanah, 2021).  

b. Desinfeksi 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai desinfeksi limbah Covid-19, 

persentase tindakan desinfeksi kurang baik sebesar 66,1% sedangkan tindakan 

baik sebesar 33,9%. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ameridya 

et al (2021) di daerah Jabodetabek, sebanyak 73% responden jarang dan tidak 

pernah melakukan desinfeksi masker. Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

(Ruslinda et al., 2020) diketahui bahwa pengetahuan masyarakat tentang bahaya 

limbah masker masih minim. Kondisi ini dibuktikan dengan tingginya 

persentase responden disetiap kelompok rumah tangga yang langsung 

membuang sampah masker tanpa memotongnya terlebih dahulu dan 

mencampurnya dengan sampah lain.  
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Limbah infeksius Covid-19 yang dihasilkan masyarakat terutama rumah 

tangga harus dipisahkan dengan sampah rumah tangga agar terhindar dari 

kontaminasi yang kemungkinan terjadi pada tempat penampungan sampah 

dalam rumah. Limbah infeksius kemudian dibuang menggunakan plastik 

pembungkus ganda kemudian bagian luarnya disemprotkan desinfektan yang 

mengandung klorin sebelum dimasukkan ke dalam wadah penampungan 

sementara. Berdasarkan Surat Edaran Nomor SE.3/MENLHK/PSLB.3/3.2021 

mengenai Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah dari Penanganan Coronavirus 

Disease-19 (Covid-19) dijelaskan bahwa masker hanya bisa digunakan satu 

kali, atau gunakan masker yang bisa dicuci setelah dipakai, hal ini bertujuan 

agar masker yang dipakai terjaga kebersihannya. Hal ini juga dapat mengurangi 

jumlah limbah yang dihasilkan dan meminimalisir daur ulang masker bekas 

oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab (Hesti, 2020).  

Dimasa awal pandemi, masker dan alat kesehatan lainnya mengalami 

kelangkaan dikarenakan masyarakat mengalami panic buying, yaitu dengan 

membeli seluruh kebutuhan dalam jumlah besar sehingga persediaan barang 

menjadi menipis dan membuat harga barang tersebut menjadi lebih tinggi dari 

biasanya. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk meraup 

keuntungan dengan mengolah masker sekali pakai untuk kemudian digunakan 

kembali. Pada saat proses daur ulang ini, faktor higienitas bisa saja tidak 

diperhatikan. Masker bekas yang tidak dibersihkan dengan baik menggunakan 

antiseptic maupun desinfektan bisa menjadi media penularan virus, tidak hanya 

konsumen yang berisiko terkontaminasi namun produsen juga memiliki risiko 

untuk terinfeksi lebih besar (Rianti, 2020). 

c. Pewadahan 
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Berdasarkan penelitian mengenai pewadahan limbah B3 Covid-19, 

persentase tindakan kurang baik sebesar 64,8% sedangkan tindakan baik 

sebesar 35,2%. Pada penelitian yang dilakukan di Nigeria dan Guyana, 

sebanyak lebih dari 80% masyarakat di Nigeria dan lebih dari 50% masyarakat 

di Guyana tidak melakukan daur ulang maupun memisahkan limbah di rumah 

tangga mereka (Oyedotun et al., 2020). Pada saat membuang limbah infeksius 

tidak boleh tercampur dengan limbah rumah tangga lain agar tidak terjadi 

kontaminasi dengan limbah domestik, oleh karena itu perlu dilakukan 

pewadahan untuk memisahkan limbah infeksius dengan limbah domestik. 

Dalam lingkup rumah tangga, pewadahan bisa dilakukan dengan menggunakan 

tempat sampah yang berbeda, atau bisa menggunakan kantong sampah, namun 

untuk limbah infeksius sebaiknya menggunakan kantong sampah atau trash bag 

agar setelah terisi bisa langsung diikat untuk mengurangi kemungkinan terburai 

atau mengkontaminasi benda disekitarnya.  

Pewadahan bisa dilakukan dengan dua cara yaitu pewadahan tunggal dan 

pewahan terpisah. Sebaiknya menggunakan tempat sampah atau kantong 

sampah yang berwarna kuning untuk limbah infeksius, jika terlalu tipis gunakan 

rangkap dua dan tutup dengan rapat. Maksimal dua hari sekali atau jika telah 

terisi sebanyak tiga per empatnya, kantong sampah berisi limbah infeksius 

kemudian diikat lalu disemprot bagian luarnya menggunakan desinfektan 

sebelum dibuang atau diserahkan ke petugas pengangkut sampah (Kementerian 

Kesehatan RI, 2020). Sampah yang dihasilkan di rumah selama karantina, 

selama perawatan anggota keluarga yang sakit, atau selama masa pemulihan 

harus dikemas dalam tas yang kuat dan ditutup sepenuhnya sebelum 

pembuangan dan pengumpulan akhir oleh layanan sampah kota. Jika layanan 

tersebut tidak tersedia, sebagai tindakan sementara, sampah dapat dikubur atau 
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pembakaran terkendali dapat dilakukan hingga tindakan yang berkelanjutan dan 

ramah lingkungan. Tisu atau bahan lain yang digunakan saat bersin atau batuk 

harus segera dibuang ke tempat sampah. Setelah pembuangan tersebut, 

kebersihan tangan yang benar harus dilakukan (WHO, 2020).  

d. Pelabelan 

Berdasarkan penelitian mengenai pelabelan limbah B3 Covid-19, 

persentase tindakan kurang baik sebesar 86,3% dan tindakan baik sebesar 

13,7%. Kurangnya tempat untuk membuang sampah rumah tangga, ditambah 

dengan adanya limbah dari APD membuat permasalahan ini terkadang sulit 

untuk diselesaikan. Dalam upaya pengelolaan limbah terkait Covid-19, 

pemerintah menganjurkan untuk membungkus limbah infeksius dengan rapi 

dan diberi label limbah infeksius. Hal ini dilakukan agar dapat terpilah sebelum 

dimasukkan ke dalam sumber penumpukan sampah, guna terhindar dari 

penularan Covid-19 (Hesti, 2020).  

Disarankan agar limbah medis terkait Covid-19 dikemas dengan kantong 

limbah medis berlapis ganda dan diberi label “infeksi Covid-19” (Peng et al., 

2020). Permukaan tas harus didekontaminasi dengan menyemprotkan 

disinfektan yang mengandung klorin sebelum memasukkannya ke dalam wadah 

medis (Wang et al., 2020). Limbah yang dihasilkan dari rumah yang terinfeksi 

harus dikemas dua lapis dan disegel sebelum menyimpannya di tempat sampah. 

e. Pengumpulan 

Berdasarkan penelitian mengenai pengumpulan limbah B3 Covid-19, 

persentase tindakan kurang baik sebesar 82% dan tindakan baik sebanyak 84 

responden dengan persentase 18%. Menurut penelitian yang dilakukan 
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Nowakowski et al. (2020) di Polandia, 42% responden memilih untuk 

mengumpulkan limbah APD, masker penutup wajah, dan sarung tangan 

bersama dengan sampah rumah tangga yang tercampur. Hanya 29% responden 

yang mengumpulkan limbah mereka pada tempat yang berbeda.  

Limbah infeksius merupakan limbah yang mengandung virus atau 

patogen berbahaya sehingga harus segera dipisahkan dari limbah umum, 

dikemas dan kemudian disimpan. Waktu penyimpanan sementara limbah medis 

terkait Covid-19 di rumah sakit tidak boleh melebihi 24-48 jam (Peng et al., 

2020) sedangkan sampah yang terkait dengan Covid-19 yang dihasilkan oleh 

masyarakat harus menjalani pemilahan karantina wajib di rumah dan pihak 

berwenang harus menunggu 72 jam sebelum pengumpulan. Bagian anorganik 

dari sebagian besar limbah padat perkotaan di negara maju dan berkembang 

terutama terdiri dari plastik, karet, logam, dan kaca. Hal ini menunjukkan bahwa 

bahan limbah yang dihasilkan dari rumah tangga dan fasilitas karantina dengan 

pasien yang terinfeksi atau diduga mungkin mengandung jejak Covid-19 dan 

dapat menjadi sumber infeksi bagi orang di luar fasilitas (Nghiem et al., 2020). 

Jika tidak ada mekanisme pengumpulan sampah khusus untuk masker yang 

digunakan di rumah tangga dan dihasilkan di tempat umum, maka sampah harus 

dikemas ganda dan dibuang dengan mengikuti strategi pengelolaan sampah 

umum selama wabah Covid-19 dengan meningkatkan frekuensi pengumpulan 

menjadi pembakaran atau tempat pembuangan sampah yang aman (Sangkham, 

2020).  

Dari serangkaian tindakan pemilahan, desinfeksi, pewadahan, pelabelan, 

hingga pengumpulan, didapatkan bahwa pengelolaan limbah B3 Covid-19 oleh 

rumah tangga di kota Makassar menunjukkan persentase kurang baik sebesar 97% 
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dan 3% baik. Hal ini menunjukkan bahwa masih sangat banyak masyarakat yang 

belum melakukan pengelolaan limbah B3 Covid-19 dengan baik dan maksimal. 

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat Dr. Ir. Prima Mayaningtyas, 

M.Si ada lima kendala  yang dihadapi terkait penanganan limbah medis Covid-19 

dari rumah tangga. Kelima kendala itu adalah kurangnya edukasi kepada 

masyarakat, belum adanya tata kelola, sulitnya pemilihan limbah, kurangnya 

koordinasi, dan banyak limbah yang terlepas ke lingkungan (Ansori, 2021). Dalam 

rangka menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar, diperlukan 

pengelolaan sampah yang baik dan tepat, terlebih lagi di masa pandemi dan adaptasi 

kebiasaan baru. Meningkatnya volume sampah rumah tangga organik, non organik, 

serta ditambah dengan peningkatan sampah medis rumah tangga di masa pandemi 

ini memerlukan perhatian lebih untuk pengelolaan secara tepat. Masalah ini bisa 

timbul disebabkan beberapa faktor yang melatarbelakangi, antara lain akses dan 

ketersediaan informasi mengenai tata cara pengelolaan limbah medis di tingkat 

rumah tangga yang kurang maksimal, rendahnya kesadaran dan pengetahuan 

masyarakat untuk melakukan pengelolaan limbah medis yang dihasilkan rumah 

tangga (Ameridya et al., 2021). Keterbatasan sarana dan prasarana yang dibutuhkan 

untuk melakukan pengelolaan limbah medis rumah tangga merupakan salah satu 

hal yang harus dibenahi agar strategi pengelolaan limbah medis rumah tangga 

berjalan dengan maksimal (Kodir et al., 2021).  

Kemunculan wabah Covid-19 yang tiba-tiba secara global membuat 

negara di dunia harus siap dengan segala kemungkinan dan akibat yang ditimbulkan 

dari pandemi tersebut. Termasuk bersiap dalam menangani lonjakan limbah Covid-

19. Meskipun pemerintah telah melakukan beberapa tindakan terkait, namun masih 

ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian yaitu: 
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a. Masih bergantung pada insinerator. Hal ini dikarenakan banyak insinerator 

pada Rumah Sakit di Indonesia yang belum mencapai kriteria pembakaran 

dengan suhu optimal (850-1.200 ℃) dan juga belum dilengkapi dengan 

pengendali pencemaran udara yang memadai. 

b. Fasilitas pengelolaan limbah medis yang belum tersebar merata di seluruh 

Indonesia, baik fasilitas dari fasyankes maupun pihak swasta. Sebagian besar 

terpusat di pulau Jawa dan tidak ada sama sekali di daerah Papua dan Maluku. 

c. Sulitnya perizinan bagi investor di bidang jasa pengolah dan pengangkutan 

limbah medis. 

d. Perlunya pengembangan skema pembiayaan untuk membantu pengelolaan 

limbah medis bagi fasyankes terutama dimasa sulit seperti sekarang. Jika 

pengelolaan limbah medis pada fasyankes menjadi terabaikan dikarenakan 

kurangnya anggaran, maka infeksius tersebut akan berpotensi untuk bocor ke 

lingkungan dan membahayakan manusia. 

Pengelolaan sampah yang baik dan tepat akan mengurangi sumber 

bakteri dan virus penyebab penyakit. Menurut penelitian yang dilakukan Harun 

(2017) didapatkan hasil yang sama terkait tingkat pengetahuan yang bagus, namun 

praktik yang kurang akibat kurangnya informasi terkait pengelolaan sampah yang 

baik, sehingga masyarakat hanya sekedar paham secara teori, namun tidak 

mengetahui cara penerapannya. Faktor penting lain yang dapat mempengaruhi 

tindakan masyarakat dalam penerapan pengelolaan sampah yang baik adalah 

kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Sama halnya dengan informasi, 

apabila sarana dan prasarana penunjang penerapan pengelolaan sampah tidak 

tersedia di lingkungan rumah masing-masing, masyarakat menjadi tidak bisa 

melaksanakan penerapan pengelolaan sampah meskipun mempunyai kemauan 

untuk melakukannya. 
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Dalam hal mengelola limbah rumah tangga, sesungguhnya segala sesuatu 

akan kembali kepada individu masing-masing. Mengelola limbah Covid-19 dengan 

baik tentu saja akan membawa manfaat bagi diri sendiri juga orang lain, namun 

tidak mengelola limbah tersebut dengan baik juga dapat membawa mudharat baik 

bagi diri sendiri maupun orang lain. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Isra’/17:7 

وَاِنْ  اسََأتْمُْ  فَلهََا   …ا   ۗ  اِنْ  احَْسَنْتمُْ  احَْسَنْتمُْ  لِِنَْفسُِكُمْ  

Terjemahnya: 

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan 
jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri.” 

Dalam suatu hadist juga disebutkan 

ِ رضي الله عنه أنََّ رَسُولَ اللهِ صلى  عنْ أبَيِْ سَعِيْدٍ سَعْدِ بنِ مَالِكٍ بْنِ سِنَانٍ الخُدْرِي 

 الله عليه وسلم قَالَ: لَِ ضَرَ رَ وَلَِ ضِرَارَ 

Artinya 

“Dari Abu Said Sa’ad bin Malik bin Sinan Al Khudry radhiyallahu ‘anhu, bahwa 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Tidak boleh melakukan sesuatu 

yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain.” (HR Ibnu Majah) 

Menurut kedokteran, cara paling baik dalam menghindari penyakit terutama di 

masa pandemi Covid-19 adalah dengan menjaga kebersihan (Pulungan, 2020). 

Allah sangat mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Dalam ajaran Islam, 

aspek kebersihan merupakan aspek yang sangat diperhatikan. Kebersihan atau 

bersih secara bahasa berarti bebas dari kotoran. Bersih adalah kata yang digunakan 

untuk menyatakan keadaan fisik suatu benda, seperti lingkungan yang bersih, air 

yang bersih, rumah yang bersih dan lain sebagainya. Bersih juga terkadang 

digunakan untuk ungkapan sifat batiniah seperti jiwa yang suci. Kebersihan 

berkaitan erat dengan kesehatan. Oleh karena itu kebersihan dan kesehatan dapat 

terwujud dari individu dan masyarakat yang sehat secara rohani, jasmani, dan 

sosial, sehingga dapat menjalankan tugas dari Allah SWT untuk memakmurkan 

bumi. Kesehatan merupakan rahmat dan karunia Allah untuk manusia agar dapat 
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digunakan sebagai sarana dalam melakukan kegiatan baik individu, keluarga, 

masyarakat, maupun untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.  

Hidup yang bersih, sehat, dan nyaman dapat terwujud salah satunya dengan 

memiliki lingkungan yang bersih. Terwujudnya keseimbangan lingkungan dari 

kedua dalil diatas, tersirat bahwa bagaimana seorang muslim harus berhati-hati 

dalam melakukan sesuatu agar tidak membahayakan dirinya dan juga orang lain. 

Perilaku hidup bersih dan sehat dapat memberikan pengalaman belajar atau 

menciptakan suatu kondisi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat sehingga 

masyarakat dapat mengenali dan mengetahui masalah dalam tatanan rumah tangga 

sehingga dapat menerapkan tata cara hidup sehat dalam rangka memelihara, 

meningkatkan, dan menjaga kesehatan (Murti, 2016).  Segala perubahan besar 

selalu dapat dimulai dari unit terkecil. Sebelum dapat mengatasi lonjakan limbah 

infeksius yang terjadi baik di Indonesia maupun dunia, pengelolaan dan 

pengurangan limbah dapat dilakukan dimulai dari rumah kita masing-masing. 

Menerapkan perilaku memilah dan mengolah limbah rumah tangga terutama 

limbah infeksius di rumah merupakan tanggung jawab setiap anggota keluarga.  

Setiap anggota keluarga mulai dari ayah, ibu, dan anak maupun anggota keluarga 

lain memiliki tanggung jawab penuh atas limbah yang mereka hasilkan.  

3. Pengelolaan Limbah Padat Covid-19 di Negara-Negara Berkembang 

Di negara berkembang, sampah medis ditempatkan bersama dengan sampah 

non-medis, yang dapat menimbulkan risiko gangguan kesehatan yang tidak dapat 

dihindari. Sejumlah besar limbah medis telah dihasilkan dan dibuang ke lingkungan 

alam (Saadat et al., 2020) dan praktik pengelolaan limbah yang salah dapat 

meningkatkan risiko kontaminasi di negara berkembang (Nzediegwu & Chang, 

2020; Nzeadibe & Ejike-Alieji, 2020) atau di antara kaum miskin perkotaan yang 

tinggal di permukiman informal (Corburn et al., 2020) atau di antara ratusan juta 
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orang yang tidak memiliki fasilitas air dasar, sanitasi, dan pengelolaan sampah di 

pedesaan (Mihai, 2017).  

Penanganan yang salah dan ketidaktahuan telah menimbulkan berbagai 

masalah lingkungan; terutama di negara-negara berpenduduk padat, seperti Cina, 

India, Pakistan, dan Bangladesh. Negara-negara ini termasuk di antara banyak 

negara yang dilaporkan memiliki masalah pengelolaan limbah, terutama dengan 

limbah yang dihasilkan dari fasilitas kesehatan (Harhay et al., 2009). Negara-negara 

tersebut termasuk dalam kategori 'Negara Berkembang', dan hingga saat ini, 

berbagai penelitian telah melaporkan ketidakcukupan pengelolaan limbah di sektor 

kesehatan negara-negara tersebut (Farzadkia et al., 2009;Khan et al., 2019). 

Pada pengelolaan limbah medis di Bangladesh, diantara 645 rumah sakit 

umum dan 288 milik swasta, klinik dan tempat diagnostik, hanya segelintir fasilitas 

yang memiliki sistem pengolahan limbah di tempat termasuk pembakaran, 

penguburan, mesin autoklaf dan opsi pemisahan limbah dan sisa fasilitas 

pembuangan medis sampah di tempat sendiri atau limbah perkotaan dibuang 

bersama dengan sampah lainnya. Selanjutnya, limbah ini dikumpulkan dan dibuang 

di zona TPA, sebagian besar tetap terpapar ke lingkungan sekitar (Haque et al., 

2021). Untuk negara berpenduduk padat seperti India, menjadi masalah yang sangat 

menantang bagi pemerintah untuk menahan virus serta mengembangkan 

pengelolaan sampah yang tepat. Selama tujuh bulan terakhir (Juni hingga 

Desember), India menghasilkan lebih dari 33.000 ton sampah dan menghasilkan 

146 ton sampah Covid-19 setiap hari di seluruh negeri. India, memiliki 198 Pusat 

Pengolahan Limbah Biomedis bersama dengan sekitar 225 pusat kesehatan dengan 

fasilitas pengelolaan limbah yang berkembang dengan baik. Namun aritmatika 

sederhana mengungkapkan bahwa infrastruktur seperti itu sangat buruk untuk 

menangani limbah Covid-19 dalam jumlah besar. Oleh karena itu, kampanye 
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pembangunan beberapa insinerator bergerak dan kesadaran dalam pemilahan 

sampah adalah satu-satunya solusi dalam krisis ini (Ganguly & Chakraborty, 2021). 

Sistem pengelolaan sampah medis Covid-19 di Indonesia pada prinsipnya 

menghindari penyalahgunaan dari masyarakat, melakukan upaya pengurangan 

sampah medis melalui daur ulang atau penggunaan kembali, pemulihan, dan 

pengolahan terlebih dahulu sebelum penimbunan atau pemusnahan sampah. 

Tantangan dalam pengelolaan sampah muncul ketika terjadi peningkatan yang 

signifikan pada sampah medis, mengingat peningkatan pasien terinfeksi dan 

penggunaan alat kesehatan sekali pakai oleh rumah sakit dalam menangani kasus 

Covid-19 di Indonesia. Penumpukan sampah medis Covid-19 di tempat 

pembuangan sampah di fasilitas pelayanan kesehatan merupakan dampak dari 

terbatasnya pengolahan akhir sampah B3. Selain itu, peningkatan jumlah pasien 

terinfeksi Covid-19 juga menghasilkan sampah infeksius yang perlu disterilisasi 

sebelum mengolah sampah sebelum dimusnahkan. Proses pengelolaan yang baik 

dalam mengolah limbah medis Covid-19 sesuai prosedur mulai dari pengurangan 

jumlah limbah, sterilisasi hingga pemusnahan limbah melalui pembakaran 

menggunakan insinerator oleh perusahaan yang sudah memiliki izin tentunya dapat 

menjadi alternatif menghadapi tantangan dalam pengelolaan sampah medis Covid-

19 di Indonesia (Kodir et al., 2021). 

Salah satu masalah penting di negara berkembang di mana sebagian besar 

limbah dibuang di tempat pembuangan akhir atau tempat pembuangan sampah yang 

tidak sehat, aktivitas pemulung harus dikontrol secara ketat. Sampah yang tidak 

terpilah akan membutuhkan waktu lebih lama untuk pemilahan manual di tempat 

pembuangan sampah, sehingga pemulung lebih lama dan lebih luas terpapar 

sampah terkontaminasi. Oleh karena itu, peluang penularan patogen seperti virus 

Covid-19 akan lebih tinggi jika tidak terlindungi dengan baik (Hantoko et al., 2021). 



76 

 

 

Misalnya, di negara-negara berkembang di Asia seperti India, Bangladesh, 

Thailand, Indonesia, Myanmar dan Malaysia, landfill terus menjadi salah satu opsi 

pengelolaan limbah padat perkotaan yang paling umum (Kulkarni, 2020). Oleh 

karena itu, pengelolaan penggunaan masker dan limbah medis perlu dilakukan 

secara ketat seperti pemilahan, pemilahan, penyimpanan, pengumpulan, 

pengangkutan dan pembuangan akhir. Ini, pada gilirannya, harus mengurangi 

penyebaran Covid-19 di lingkungan dan dibeberapa negara (Sangkham, 2020). 

Menurut aturan lokal standar di negara-negara berkembang ini, limbah 

layanan kesehatan seharusnya dimasukkan ke dalam kantong atau wadah berkode 

warna dan berlabel. Masalah-masalah ini sebagian besar disebabkan oleh 

kurangnya dana, kesadaran, ketidaktahuan staf penanganan, dan sedikit karena 

kurangnya pemeliharaan catatan (Khan et al., 2019). Selanjutnya, kekurangan dan 

ketidaksesuaian dalam sistem pengelolaan sampah yang ada sebelum pandemi 

Covid-19 (Marco et al., 2020), seperti kekurangan staf, keterbatasan kapasitas 

fasilitas pengolahan dan pembuangan, kurangnya pengetahuan teknis dan sumber 

daya. Kondisi ekonomi dapat semakin memperburuk masalah kesehatan dan 

lingkungan, terutama di negara berkembang atau ekonomi berkembang, baik untuk 

perusahaan publik maupun swasta. Oleh karena itu merancang strategi untuk 

pengelolaan yang berkelanjutan, yang menjamin penanganan yang aman dan 

pembuangan limbah yang tepat, merupakan tantangan yang mendesak dan esensial 

untuk meminimalkan dampak yang mungkin terjadi (Almulhim et al., 2021).  

Dikarenakan landfill adalah pengelolaan yang mayoritas diadopsi oleh negara-

negara berkembang, sehingga proses pemilahan, desinfeksi, pewadahan, pelabelan, 

dan pengumpulan yang dilakukan oleh rumah tangga akan tercampur kembali jika 

telah masuk dalam proses pengangkutan menuju TPA jika tidak dibarengi dengan 

proses pengangkutan khusus limbah infeksius. Sehingga dibutuhkan sarana dan 
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prasarana yang memadai di tingkat regional maupun di tingkat terkecil seperti 

RT/RW sehingga masyarakat dapat melakukan pengelolaan limbah dengan baik.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan limbah B3 Covid-19 

di Kota Makassar, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Masker dan tisu adalah limbah infeksius yang paling banyak dihasilkan 

setiap harinya oleh rumah tangga di Kota Makassar dibandingkan dengan 

limbah sarung tangan, sapu tangan, kain sekali pakai, dan APD. 

2. Pengelolaan limbah B3 Covid-19 (pemilahan, desinfeksi, pewadahan, 

pelabelan, dan pengumpulan) oleh rumah tangga di Kota Makassar 

termasuk dalam kategori kurang baik dengan persentase sebesar 97% dan 

3% yang masuk dalam kategori baik. 

3. Pengelolaan limbah di negara-negara berkembang seperti India, 

Bangladesh, dan Indonesia sebagian besar menggunakan sistem landfill. 

Sedangkan untuk limbah infeksius akan diolah menggunakan prosedur 

pengelolaan limbah B3 yang ada namun belum cukup memadai untuk 

memenuhi kebutuhan pengelolaan limbah infeksius diseluruh negeri 

sehingga limbah ini dikumpulkan dan dibuang di zona TPA, sebagian 

besar tetap terpapar ke lingkungan sekitar.  

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan limbah B3 Covid-19 

di Kota Makassar, terdapat beberapa saran yang ditawarkan oleh peneliti: 
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1. Disarankan bagi masyarakat terutama dalam lingkup rumah tangga agar 

memperhatikan pengelolaan limbah di rumah masing-masing dan 

memperbanyak informasi terkait Covid-19 dan limbah yang dihasilkan. 

2. Bagi pemerintah diharapkan mampu melakukan sosialisasi secara massif 

kepada masyarakat terkait Covid-19 dan pengelolaan limbah infeksius, 

menetapkan regulasi terkait pengelolaan limbah infeksius Covid-19, dan 

pengadaan sarana dan prasarana pengolahan limbah infeksius Covid-19. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengambil lebih banyak 

responden agar lebih menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. 

Disarankan juga menggunakan kuesioner offline sehingga bisa bertemu 

langsung dengan responden dan dapat menjawab pertanyaan responden 

jikalau responden merasa bingung. 
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Lampiran 1 

Kuesioner Penelitian 

 

KUESIONER 

GAMBARAN TINDAKAN PENGELOLAAN LIMBAH 

B3 COVID-19 DI TINGKAT RUMAH TANGGA 

 

A. Kuesioner Penelitian 

1. Identitas Responden 

a) Nama : 

b) Umur : 

c) Jenis kelamin : 

d) Agama : 

e) Alamat : 

f) Pekerjaan : 

g) Pendidikan terakhir : 

h) Nama kepala keluarga : 

i) Penghasilan kepala keluarga : 

j) Jenis limbah Covid-19 yang terdapat di tempat tinggal anda. (boleh pilih lebih dari satu) 

1) Masker 

2) Sarung tangan 

3) Tissue 

4) Sapu tangan 

5) Kain sekali pakai 
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6) Baju pelindung diri (APD) 

k) Jumlah limbah Covid-19 yang dihasilkan oleh seluruh anggota keluarga 

1) Masker 

2) Sarung tangan 

3) Tissue 

4) Sapu tangan 

5) Kain sekali pakai 

6) Baju pelindung diri (APD) 

l) Akses Informasi Terkait Pengelolaan Limbah Covid-19  

1) Situs web Komunitas Kesehatan Dunia 

2) Situs web Kementrian Kesehatan 

3) Social media (Whatsapp, Line, Twitter, Instagram, dll) 

4) Artikel daring 

5) Surat Kabar 

6) Televisi 

7) Tidak pernah mendapat infromasi 
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2. Kuesioner 

No. Pertanyaan 
Tindakan yang Dilakukan 

Selalu Sering 
Kadang-
Kadang 

Tidak 
Pernah 

A. Pemilahan 

1. 
Sampah yang dihasilkan oleh 
rumah tangga dipisahkan 
berdasarkan jenis sampahnya 

    

2. 
Melakukan pemisahan sampah 
masker/sarung tangan plastik/tissue 
bekas pakai 

    

3. 

Sampah masker/sarung tangan 
plastik/tissue bekas pakai dan 
sampah rumah tangga sehari-hari 
ditempatkan dalam tempat yang 
sama 

    

4. 

Sampah masker/sarung tangan 
plastik/tissue bekas pakai dibuang 
terpisah dengan sampah rumah 
tangga sehari-hari 

    

B. Disinfeksi 

1. 

Melakukan disinfeksi (merendam 
sampah masker/sarung tangan 
plastik/tissue bekas dalam larutan 
disinfektan/klorin/pemutih) 
sebelum dibuang 

    

2. 
Sampah masker diubah bentuknya 
(dirobek/digunting) sebelum 
dibuang 

    

3. 

Menyemprotkan cairan disinfektan 
pada bagian luar kantong sampah 
sebelum dibuang ke tempat 
penampungan sampah 

    

C. Pewadahan 

1. 

Kantong sampah untuk sampah 
masker/sarung tangan plastik/tissue 
bekas  dan sampah rumah tangga 
sehari-hari ditempatkan dalam 
tempat yang sama 

    

2. 
Menggunakan tempat yang kedap 
udara dan tidak pecah 

    

3. 
Menekan sampah dalam tempat 
sampah untuk menambah ruang 
tambahan 
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4. 

Mengikat kantung sampah 
masker/sarung tangan plastik/tissue 
bekas dengan model leher angsa 
sebelum dibuang 

    

D. Pelabelan 

1. 

Kantong sampah masker/sarung 
tangan plastik/tissue bekas  
diberikan label yaitu tulisan 
“limbah infeksius” pada 

kertas/lebel yang ditempelkan di 
luar kantongan apabila berisi 
sampah masker/sarung tangan 
plastik/tissue bekas 

    

E. Pengumpulan 

1. 
Sampah masker/sarung tangan 
plastik/tissue bekas dikumpulkan 
dalam kantong plastik sekali pakai 

    

2. 
Sampah masker/sarung tangan 
plastik/tissue bekas segera dibuang 
ketika terisi sebanyak 3/4 bagian 

    

3. 
Kantong sampah masker/sarung 
tangan plastik/tissue bekas dibuang 
ketika telah terisi penuh 
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Lampiran 3 

Surat Permohonan Etik 
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Lampiran 4 

Kode Etik Penelitian 
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Lampiran 4 
Surat Izin Penelitian 
DPMPTSP 
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Surat izin dari bidang Kesatuan Bangsa dan Politik 
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Lampiran 6 
Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 
Kecamatan Manggala 
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Kecamatan Makassar 
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Kecamatan Biringkanaya 
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Kecamatan Mamajang 
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Kecamatan Mariso 
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Kecamatan Panakkukang 
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Kecamatan Rappocini 

 

 

 

  



 

xxv 

 

Kecamatan Tamalanrea 
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Kecamatan Ujung Pandang 

 

 

 

  



 

xxvii 

 

Kecamatan Ujung Tanah 
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Kecamatan Tallo 
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Kecamatan Tamalate 
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Kecamatan Wajo 
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Lampiran 7: Output SPSS 

A. Karakteristik Responden 
 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 102 21.9 21.9 21.9 

Perempuan 364 78.1 78.1 100.0 

Total 466 100.0 100.0  
 

Umur 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 17-24 358 76.8 76.8 76.8 

25-36 77 16.5 16.5 93.3 

37-48 25 5.4 5.4 98.7 

49-61 6 1.3 1.3 100.0 

Total 466 100.0 100.0  

 
Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SD 4 .9 .9 .9 

SMP 195 41.8 41.8 42.7 

SMA Sederajat 256 54.9 54.9 97.6 

Perguruan Tinggi 11 2.4 2.4 100.0 

Total 466 100.0 100.0  

 
Penghasilan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 - Rp. 3.255.270 298 63.9 63.9 63.9 

Lebih dari Rp. 3.255.270 168 36.1 36.1 100.0 

Total 466 100.0 100.0  
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Agama 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Non-muslim 65 13.9 13.9 13.9 

Muslim 401 86.1 86.1 100.0 

Total 466 100.0 100.0  

 

B. Analisis Bivariat 

1). Umur  
 

Pemilahan * Umur Crosstabulation 

 
Umur 

Total 17-24 25-36 37-48 49-61 

Pemilahan Kurang 

baik 

Count 347 68 21 6 442 

% of Total 74.5% 14.6% 4.5% 1.3% 94.8% 

Baik Count 11 9 4 0 24 

% of Total 2.4% 1.9% 0.9% 0.0% 5.2% 

Total Count 358 77 25 6 466 

% of Total 76.8% 16.5% 5.4% 1.3% 100.0% 

 
Desinfeksi * Umur Crosstabulation 

 
Umur 

Total 17-24 25-36 37-48 49-61 

Desinfeksi Kurang 

baik 

Count 239 50 16 3 308 

% of Total 51.3% 10.7% 3.4% 0.6% 66.1% 

Baik Count 119 27 9 3 158 

% of Total 25.5% 5.8% 1.9% 0.6% 33.9% 

Total Count 358 77 25 6 466 

% of Total 76.8% 16.5% 5.4% 1.3% 100.0% 

 
Pewadahan * Umur Crosstabulation 

 Umur Total 
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17-24 25-36 37-48 49-61 

Pewadahan Kurang 

baik 

Count 236 49 12 5 302 

% of Total 50.6% 10.5% 2.6% 1.1% 64.8% 

baik Count 122 28 13 1 164 

% of Total 26.2% 6.0% 2.8% 0.2% 35.2% 

Total Count 358 77 25 6 466 

% of Total 76.8% 16.5% 5.4% 1.3% 100.0% 

 
Pelabelan * Umur Crosstabulation 

 
Umur 

Total 17-24 25-36 37-48 49-61 

Pelabelan Kurang 

baik 

Count 325 59 15 3 402 

% of Total 69.7% 12.7% 3.2% 0.6% 86.3% 

Baik Count 33 18 10 3 64 

% of Total 7.1% 3.9% 2.1% 0.6% 13.7% 

Total Count 358 77 25 6 466 

% of Total 76.8% 16.5% 5.4% 1.3% 100.0% 

 
Pengumpulan * Umur Crosstabulation 

 
Umur 

Total 17-24 25-36 37-48 49-61 

Pengumpulan Kurang 

baik 

Count 306 53 18 5 382 

% of Total 65.7% 11.4% 3.9% 1.1% 82.0% 

Baik Count 52 24 7 1 84 

% of Total 11.2% 5.2% 1.5% 0.2% 18.0% 

Total Count 358 77 25 6 466 

% of Total 76.8% 16.5% 5.4% 1.3% 100.0% 

 

2).Jenis Kelamin 
 

Pemilahan * JenisKelamin Crosstabulation 

 
JenisKelamin 

Total Laki-laki Perempuan 

Pemilahan Kurang 

baik 

Count 98 344 442 

% of Total 21.0% 73.8% 94.8% 

Baik Count 4 20 24 
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% of Total 0.9% 4.3% 5.2% 

Total Count 102 364 466 

% of Total 21.9% 78.1% 100.0% 

 

 
Desinfeksi * JenisKelamin Crosstabulation 

 
JenisKelamin 

Total Laki-laki Perempuan 

Desinfeksi Kurang 

baik 

Count 72 236 308 

% of Total 15.5% 50.6% 66.1% 

Baik Count 30 128 158 

% of Total 6.4% 27.5% 33.9% 

Total Count 102 364 466 

% of Total 21.9% 78.1% 100.0% 

 
Pewadahan * JenisKelamin Crosstabulation 

 
JenisKelamin 

Total Laki-laki Perempuan 

Pewadahan Kurang 

baik 

Count 66 236 302 

% of Total 14.2% 50.6% 64.8% 

Baik Count 36 128 164 

% of Total 7.7% 27.5% 35.2% 

Total Count 102 364 466 

% of Total 21.9% 78.1% 100.0% 

 
Pelabelan * JenisKelamin Crosstabulation 

 
JenisKelamin 

Total Laki-laki Perempuan 

Pelabelan Kurang 

baik 

Count 77 325 402 

% of Total 16.5% 69.7% 86.3% 

Baik Count 25 39 64 

% of Total 5.4% 8.4% 13.7% 

Total Count 102 364 466 

% of Total 21.9% 78.1% 100.0% 

 
Pengumpulan * JenisKelamin Crosstabulation 
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JenisKelamin 

Total Laki-laki Perempuan 

Pengumpulan Kurang 

baik 

Count 87 295 382 

% of Total 18.7% 63.3% 82.0% 

Baik Count 15 69 84 

% of Total 3.2% 14.8% 18.0% 

Total Count 102 364 466 

% of Total 21.9% 78.1% 100.0% 

 

 

3).  Pendidikan 
 

Pemilahan * Pendidikan Crosstabulation 

 

Pendidikan 

Total SD SMP SMA Sederajat 

Perguruan 

Tinggi 

Pemilahan Kurang 

baik 

Count 3 179 249 11 442 

% of Total 0.6% 38.4% 53.4% 2.4% 94.8% 

Baik Count 1 16 7 0 24 

% of Total 0.2% 3.4% 1.5% 0.0% 5.2% 

Total Count 4 195 256 11 466 

% of Total 0.9% 41.8% 54.9% 2.4% 100.0% 

 

 
Desinfeksi * Pendidikan Crosstabulation 

 

Pendidikan 

Total SD SMP SMA Sederajat 

Perguruan 

Tinggi 

Desinfeksi Kurang 

baik 

Count 2 126 175 5 308 

% of Total 0.4% 27.0% 37.6% 1.1% 66.1% 

Baik Count 2 69 81 6 158 

% of Total 0.4% 14.8% 17.4% 1.3% 33.9% 

Total Count 4 195 256 11 466 

% of Total 0.9% 41.8% 54.9% 2.4% 100.0% 
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Pewadahan * Pendidikan Crosstabulation 

 

Pendidikan 

Total SD SMP SMA Sederajat 

Perguruan 

Tinggi 

Pewadahan Kurang 

baik 

Count 2 131 161 8 302 

% of Total 0.4% 28.1% 34.5% 1.7% 64.8% 

Baik Count 2 64 95 3 164 

% of Total 0.4% 13.7% 20.4% 0.6% 35.2% 

Total Count 4 195 256 11 466 

% of Total 0.9% 41.8% 54.9% 2.4% 100.0% 

 

 
Pelabelan * Pendidikan Crosstabulation 

 

Pendidikan 

Total SD SMP SMA Sederajat 

Perguruan 

Tinggi 

Pelabelan Kurang 

baik 

Count 1 156 234 11 402 

% of Total 0.2% 33.5% 50.2% 2.4% 86.3% 

Baik Count 3 39 22 0 64 

% of Total 0.6% 8.4% 4.7% 0.0% 13.7% 

Total Count 4 195 256 11 466 

% of Total 0.9% 41.8% 54.9% 2.4% 100.0% 

 

 
Pengumpulan * Pendidikan Crosstabulation 

 

Pendidikan 

Total SD SMP SMA Sederajat 

Perguruan 

Tinggi 

Pengumpulan Kurang 

baik 

Count 2 161 209 10 382 

% of Total 0.4% 34.5% 44.8% 2.1% 82.0% 

Baik Count 2 34 47 1 84 

% of Total 0.4% 7.3% 10.1% 0.2% 18.0% 

Total Count 4 195 256 11 466 

% of Total 0.9% 41.8% 54.9% 2.4% 100.0% 

 

4). Tingkat Kesejahteraan 



 

xxxvii 

 

 
Pemilahan * Tingkat Kesejahteraan Crosstabulation 

 
Pendapatan 

Total Pra Sejahtera Sejahtera 

Pemilahan Kurang 

baik 

Count 282 160 442 

% of Total 60.5% 34.3% 94.8% 

Baik Count 16 8 24 

% of Total 3.4% 1.7% 5.2% 

Total Count 298 168 466 

% of Total 63.9% 36.1% 100.0% 

 
Desinfeksi * Tingkat Kesejahteraan Crosstabulation 

 
Pendapatan 

Total Pra Sejahtera Sejahtera 

Desinfeksi Kurang 

baik 

Count 199 109 308 

% of Total 42.7% 23.4% 66.1% 

Baik Count 99 59 158 

% of Total 21.2% 12.7% 33.9% 

Total Count 298 168 466 

% of Total 63.9% 36.1% 100.0% 

 
Pewadahan * Tingkat Kesejahteraan Crosstabulation 

 
Pendapatan 

Total Pra Sejahtera Sejahtera 

Pewadahan Kurang 

baik 

Count 205 97 302 

% of Total 44.0% 20.8% 64.8% 

Baik Count 93 71 164 

% of Total 20.0% 15.2% 35.2% 

Total Count 298 168 466 

% of Total 63.9% 36.1% 100.0% 

 
Pelabelan * Tingkat Kesejahteraan Crosstabulation 

 
Pendapatan 

Total Pra Sejahtera Sejahtera 

Pelabelan Kurang 

baik 

Count 255 147 402 

% of Total 54.7% 31.5% 86.3% 

Baik Count 43 21 64 
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% of Total 9.2% 4.5% 13.7% 

Total Count 298 168 466 

% of Total 63.9% 36.1% 100.0% 

 
Pengumpulan * Pendapatan Crosstabulation 

 
Pendapatan 

Total Pra Sejahtera Sejahtera 

Pengumpulan Kurang 

baik 

Count 245 137 382 

% of Total 52.6% 29.4% 82.0% 

Baik Count 53 31 84 

% of Total 11.4% 6.7% 18.0% 

Total Count 298 168 466 

% of Total 63.9% 36.1% 100.0% 

 

5). Agama 
 

Pemilahan * Agama Crosstabulation 

 
Agama 

Total Non-muslim Muslim 

Pemilahan Kurang 

baik 

Count 63 379 442 

% of Total 13.5% 81.3% 94.8% 

Baik Count 2 22 24 

% of Total 0.4% 4.7% 5.2% 

Total Count 65 401 466 

% of Total 13.9% 86.1% 100.0% 

 
Desinfeksi * Agama Crosstabulation 

 
Agama 

Total Non-muslim Muslim 

Desinfeksi Kurang 

baik 

Count 30 278 308 

% of Total 6.4% 59.7% 66.1% 

Baik Count 35 123 158 

% of Total 7.5% 26.4% 33.9% 

Total Count 65 401 466 

% of Total 13.9% 86.1% 100.0% 
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Pewadahan * Agama Crosstabulation 

 
Agama 

Total Non-muslim Muslim 

Pewadahan Kurang 

baik 

Count 37 265 302 

% of Total 7.9% 56.9% 64.8% 

Baik Count 28 136 164 

% of Total 6.0% 29.2% 35.2% 

Total Count 65 401 466 

% of Total 13.9% 86.1% 100.0% 

 
Pelabelan * Agama Crosstabulation 

 
Agama 

Total Non-muslim Muslim 

Pelabelan Kurang 

baik 

Count 61 341 402 

% of Total 13.1% 73.2% 86.3% 

Baik Count 4 60 64 

% of Total 0.9% 12.9% 13.7% 

Total Count 65 401 466 

% of Total 13.9% 86.1% 100.0% 

 
Pengumpulan * Agama Crosstabulation 

 
Agama 

Total Non-muslim Muslim 

Pengumpulan Kurang 

baik 

Count 52 330 382 

% of Total 11.2% 70.8% 82.0% 

Baik Count 13 71 84 

% of Total 2.8% 15.2% 18.0% 

Total Count 65 401 466 

% of Total 13.9% 86.1% 100.0% 

 

6). Akses Informasi 
 

Pemilahan * AksesInformasi Crosstabulation 

 
AksesInformasi 

Total Kurang baik Baik 

Pemilahan Kurang 

baik 

Count 62 380 442 

% of Total 13.3% 81.5% 94.8% 



 

xl 

 

Baik Count 0 24 24 

% of Total 0.0% 5.2% 5.2% 

Total Count 62 404 466 

% of Total 13.3% 86.7% 100.0% 

 
Desinfeksi * AksesInformasi Crosstabulation 

 
AksesInformasi 

Total Kurang baik Baik 

Desinfeksi Kurang 

baik 

Count 46 262 308 

% of Total 9.9% 56.2% 66.1% 

Baik Count 16 142 158 

% of Total 3.4% 30.5% 33.9% 

Total Count 62 404 466 

% of Total 13.3% 86.7% 100.0% 

 
Pewadahan * AksesInformasi Crosstabulation 

 
AksesInformasi 

Total Kurang baik Baik 

Pewadahan Kurang 

baik 

Count 49 253 302 

% of Total 10.5% 54.3% 64.8% 

Baik Count 13 151 164 

% of Total 2.8% 32.4% 35.2% 

Total Count 62 404 466 

% of Total 13.3% 86.7% 100.0% 

 
Pelabelan * AksesInformasi Crosstabulation 

 
AksesInformasi 

Total Kurang baik Baik 

Pelabelan Kurang 

baik 

Count 58 344 402 

% of Total 12.4% 73.8% 86.3% 

Baik Count 4 60 64 

% of Total 0.9% 12.9% 13.7% 

Total Count 62 404 466 

% of Total 13.3% 86.7% 100.0% 

 
Pengumpulan * AksesInformasi Crosstabulation 

 AksesInformasi Total 
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Kurang baik Baik 

Pengumpulan Kurang 

baik 

Count 57 325 382 

% of Total 12.2% 69.7% 82.0% 

Baik Count 5 79 84 

% of Total 1.1% 17.0% 18.0% 

Total Count 62 404 466 

% of Total 13.3% 86.7% 100.0% 
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Lampiran 8: 

Dokumentasi Penelitian 

 

Kuesioner online melalui google formulir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyebaran kuesioner melalui WhatsApp 
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