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ABSTRAK 
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Jurusan  : Teknik Informatika  

Judul                    : Sistem Analisa Kadar PPM Menggunakan Metode Holt Winter  

       Forecasting Pada Budidaya Udang Windu 

Pembimbing I  : Ir. A. Muhammad Syafar, S.T., M.T., IPM. 

Pembimbing II : Andi Muhammad Nur Hidayat, S.Kom., M.T. 

 

 

Budidaya udang windu merupakan usaha yang diminati oleh petambak karena 

memiliki nilai jual yang tinggi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, banyak 

petambak mengalami penurunan produksi dalam budidaya udang windu. Kualitas air 

yang optimal sangat penting dalam budidaya ini, karena dapat mempengaruhi 

pertumbuhan dan kesehatan udang yang dipelihara. Satuan umum yang digunakan 

untuk mengukur konsentrasi massa kimia dalam air adalah PPM (Parts Per Million) 

atau mg/l (milligram per liter). Namun, petambak sering menghadapi kesulitan dalam 

memantau kualitas air dengan efektif, terutama jika mereka tidak berada di lokasi 

tambak. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat 

memberikan informasi mengenai perubahan PPM pada budidaya udang windu. 

Sistem monitoring yang dikembangkan menggunakan komponen perangkat keras 

seperti probe TDS (Total Dissolved Solids), Analog TDS Sensor, dan Wemos D1 

Mini. Komponen-komponen tersebut bertindak sebagai penghubung antara sensor 

dan Server, yang mengirimkan data PPM ke Bot telegram melalui Server Flask. 

 

Metode Holt Winter Forecasting digunakan dalam penelitian ini untuk 

melakukan forecasting terhadap perubahan nilai PPM di masa yang akan datang. 

Dengan adanya sistem monitoring ini, diharapkan petambak dapat memantau kualitas 

air tambak secara lebih efektif, serta mendapatkan peringatan dini mengenai 

perubahan nilai PPM yang dapat berdampak pada budidaya udang windu. 

 

 

Kata Kunci : Udang Windu, PPM, Bot telegram, Holt Winter, Forecasting 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Udang windu, sebuah jenis udang asli Indonesia, sangat diminati oleh 

para petambak karena memiliki harga jual yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan jenis udang lainnya (Waode Munaeni et al., 2019). Selain itu, Udang 

windu mempunyai beberapa keunggulan, seperti memiliki ukuran panen yang 

lebih besar serta rasa yang manis dan gurih, serta kandungan gizi yang tinggi (Ir. 

Edison Saade, 2020). Udang windu juga menjadi komoditas utama dalam usaha 

budidaya di tambak, dalam usaha untuk memaksimalkan produksi, para 

petambak Indonesia gencar melakukan budidaya udang windu dengan pola 

tradisional, semi-intensif, maupun ekstensif sejak pertengahan tahun 1980-an 

hingga awal 1990-an (Supono S, 2019). Seiring dengan perkembangan yang 

pesat tersebut, Indonesia kini menjadi salah satu produsen utama udang dunia 

melalui usaha budidaya tambak. Tujuan dari budidaya ini adalah untuk 

menghasilkan udang yang berkualitas dan unggul (Nurhidayah, 2018).  

Berdasarkan pernyataan peneliti yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa 

udang windu merupakan jenis udang asli Indonesia yang sangat diminati karena 

memiliki keunggulan seperti ukuran panen yang besar, rasa yang lezat, dan 

kandungan gizi yang tinggi. Budidaya udang windu dilakukan dengan berbagai 

metode. Indonesia merupakan salah satu produsen utama udang dunia melalui 

usaha budidaya tambak (Dr. Muzahar, n.d.).  



2 

 

 

 

Di Indonesia, terdapat banyak daerah yang menjadi pusat budidaya udang 

windu, salah satunya adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). 

Kabupaten ini memiliki wilayah perairan yang luas, dengan perbandingan luas 

wilayah perairan terhadap daratan sekitar 1 banding 17 (Edwin Yulia Setyawan, 

2022). Hal ini berarti wilayah perairan Pangkep sekitar 17 kali lebih besar 

daripada wilayah daratannya. Terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Pangkep 

dikenal sebagai daerah yang subur untuk budidaya udang windu. Kabupaten ini 

memiliki luas perairan sekitar 264,15 km2 dan garis pantai sekitar 250 km (BPS 

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2018). Potensi perairan yang besar di 

Kabupaten Pangkep telah mendorong banyak petambak untuk melakukan usaha 

budidaya udang. Udang windu dan ikan bandeng merupakan komoditas utama 

yang dibudidayakan di daerah ini. Pengakuan udang windu sebagai komoditas 

unggulan di Pangkep juga telah meningkatkan perhatian pemerintah dalam 

pengembangan budidaya udang (Rusli et al., 2021). Pada tahun 2013, Sulawesi 

Selatan menempati peringkat ke-6 di Indonesia dalam produksi udang windu 

dengan jumlah 15.319,1 ton, terjadi penurunan produksi pada tahun 2019 

menjadi 10.370,2 ton di Sulawesi Selatan (Asbar, 2021).  

Meskipun usaha budidaya udang windu mengalami peningkatan, 

beberapa tahun terakhir ini banyak petambak yang mengalami penurunan 

produksi. Salah satu faktor penyebab penurunan produksi tersebut adalah 

menurunnya sistem kekebalan tubuh udang windu. Hal ini menyebabkan 
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munculnya berbagai penyakit yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kematian 

udang-udang tersebut (Umiyana, 2021). Usaha budidaya udang windu sangat 

penting karena para pembudidaya udang harus menanggung risiko yang tinggi, 

seperti modal usaha yang besar yang meliputi lahan, benih, pakan, pengendalian 

hama dan penyakit, hingga biaya panen.  

Risiko utama yang dihadapi oleh pembudidaya udang windu adalah 

penyakit yang muncul pada tahap usia tebar benur hingga mencapai usia sekitar 

45 hari. Pada tahap ini, udang windu menjadi rentan terhadap infeksi bakteri, 

virus, dan parasit yang dapat mengancam kelangsungan hidup populasi udang. 

Kondisi perairan yang tidak bersih dan pengelolaan tambak yang kurang optimal 

menjadi faktor pemicu timbulnya penyakit tersebut. Salah satu penyakit yang 

sering terjadi pada udang windu adalah WSSV (White Spot Syndrome Virus), 

yang menyebabkan gejala bintik-bintik putih pada tubuh udang dan dapat 

menyebabkan kematian massal. 

Orang-orang yang bekerja untuk memberi nafkah kepada keluarga mereka 

dianggap sebagai mujahid atau pejuang di jalan Allah. Selain itu, semua rezeki 

telah dijamin oleh Allah. Setiap makhluk diberi naluri dan kemampuan untuk 

mencari rezeki sesuai dengan fitrahnya. Allah berfirman dalam QS. Hud/11: 6. 

ۗ    كُلٌّ فِِْ   وَ مَا مِنْ دَابَّۤةٍ فِِ الَْْرْضِ اِلَّْ عَلَى اللّّٰهِ رزِْقُ هَا وَيَ عْلَمُ مُسْتَ قَرَّهَا وَمُسْتَ وْدَعَهَا 
 كِتّٰبٍ مُّبِيٍْ 

  



4 

 

 

 

Terjemahnya : 

Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah-lah 

yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang 

itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang 

nyata (Lauh mahfuzh). (Kementerian Agama RI Al-Qur’an Dan 

Terjemahannya, 2022). 

Berdasarkan tafsiran Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir  yang 

menjelaskan “Allah swt telah menegaskan bahwa Dia-lah yang memberikan 

rezeki kepada seluruh makhluk-Nya, termasuk hewan-hewan yang hidup di 

bumi, baik yang kecil maupun besar, yang hidup di darat maupun di laut. Allah 

juga mengetahui di mana tempat tinggal binatang tersebut serta di mana tempat 

mereka kembali, yaitu tempat perlindungan dan tempat mereka berkumpul. 

Dengan demikian, Allah mengetahui perjalanan dan tempat tinggal binatang di 

bumi hingga tempat perlindungan mereka, yang disebut sebagai tempat 

penyimpanannya”. (Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir, 2022). 

Menurut ayat di atas, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengatur 

kehidupan dan kematian semua makhluk-Nya, termasuk memberikan jaminan 

rezeki. Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga memiliki pengetahuan tentang tempat 

kediaman dan penyimpanan-Nya. Semua hal ini telah tertulis dalam Kitab yang 

nyata, yaitu Lauh Mahfuzh. Penelitian ini memiliki keterkaitan yang erat dengan 

ayat tersebut, yang menjelaskan tentang jaminan rezeki yang diberikan oleh 

Allah swt. Selain itu, ayat tersebut juga menggambarkan bahwa binatang-

binatang diberi naluri dan kemampuan untuk mencari rezeki sesuai dengan 

kodrat mereka. Semua aspek ini diatur dengan hikmat dan kebijaksanaan oleh 
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Allah, sehingga tercipta keselarasan dalam lingkungan. Tanpa pengaturan yang 

demikian, kemungkinan terjadi perkembangbiakan yang berlebihan pada 

binatang tertentu yang dapat mengancam kelangsungan hidup spesies lain atau 

terjadinya kematian yang berlebihan yang dapat mengganggu keseimbangan 

ekosistem. 

Dalam usaha budidaya tambak, kualitas air sangatlah penting dalam 

mempengaruhi pertumbuhan dan kesehatan udang yang dipelihara. Perubahan 

kualitas air, baik yang kecil maupun besar, dapat menjadi faktor kunci dalam 

keberhasilan budidaya karena kualitas air merupakan syarat mutlak dalam 

pemeliharaan organisme budidaya  (Panca Wahyuni et al., 2020). Salah satu 

aspek penting dalam mengukur kualitas air adalah Total Dissolved Solids (TDS) 

yang mengacu pada jumlah total zat terlarut dalam air. TDS berfungsi sebagai 

indikator untuk mengetahui jumlah partikel atau zat yang terdapat dalam air, baik 

organik maupun non-organik. Istilah "zat terlarut" mengacu pada partikel padat 

dengan ukuran kurang dari 1 nanometer yang larut dalam air. Konsentrasi TDS 

umumnya diukur dalam satuan ppm (Part per Million) atau miligram per liter 

(mg/L), yang menunjukkan jumlah gram suatu zat yang terlarut dalam satu liter 

cairan. Nilai TDS mencerminkan konsentrasi garam dan mineral dalam air. 

Dalam air, terdapat beberapa zat atau partikel padat terlarut yang dapat 

ditemukan, antara lain natrium (garam), kalsium, magnesium, kalium, karbonat, 

nitrat, bikarbonat, klorida, dan sulfat. (Daud, 2019).  
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Beberapa zat terlarut tersebut memiliki manfaat dalam pertumbuhan dan 

perkembangan udang windu misalnya, kalsium dan magnesium dalam air 

membantu pembentukan cangkang yang kuat dan pertumbuhan yang sehat pada 

udang windu, namun jika konsentrasi TDS terlalu tinggi, hal ini dapat 

mengganggu keseimbangan osmotik dalam tubuh udang windu dan 

menyebabkan stres, gangguan pertumbuhan, bahkan kematian jika tidak 

ditangani dengan baik. Oleh karena itu, pemantauan rutin konsentrasi TDS 

menjadi penting dalam menjaga kualitas air tambak agar tetap optimal dan 

mendukung kesehatan udang windu yang baik. Kadar Total Dissolved Solids 

(TDS) dalam budidaya udang windu memiliki kadar yang dianggap ideal yang 

bervariasi tergantung pada fase pertumbuhan udang dan metode budidaya yang 

digunakan. Kadar TDS yang optimal dapat berbeda pada setiap tahap 

pertumbuhan udang dan tergantung pada teknik budidaya yang digunakan. Pada 

tahap tebar benur hingga usia 45 hari, kadar PPM yang disarankan berkisar 

antara 200 hingga 500 PPM. Pada usia 60 hari, kadar PPM yang diinginkan 

meningkat menjadi berkisar antara 500 hingga 1500 PPM. Sedangkan pada usia 

90 hari, kadar PPM yang diinginkan berkisar antara 800 hingga 1500 PPM. 

Perubahan kadar PPM ini penting untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan 

menciptakan kondisi lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan dan kesehatan 

udang windu pada setiap fase perkembangannya. Kontrol dan pemantauan rutin 

kadar TDS diperlukan untuk memastikan kualitas air yang sesuai dengan 

kebutuhan udang windu pada setiap tahap pertumbuhannya. 
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Dalam upaya meningkatkan efektivitas pemantauan kualitas air, para 

pembudidaya udang perlu mencari solusi yang lebih efisien. Saat ini, 

pembudidaya harus mengunjungi tambak setiap hari untuk mengukur TDS air 

secara manual, hal ini memakan waktu dan tidak efisien. Untuk mengatasi 

masalah ini, peneliti menawarkan solusi berupa sistem monitoring pengukuran 

TDS yang tidak memerlukan pengukuran manual. Sistem ini akan 

memungkinkan pembudidaya untuk memantau kualitas air tanpa harus hadir 

secara fisik di lokasi tambak setiap hari. Selain itu, solusi ini juga akan 

dilengkapi dengan fitur peramalan TDS. Dengan menggunakan data historis dan 

teknik peramalan yang tepat, sistem akan dapat memberikan perkiraan nilai TDS 

di masa depan. Fitur peramalan ini akan memberikan pembudidaya kemampuan 

untuk melakukan antisipasi dini terhadap perubahan kualitas air yang mungkin 

terjadi. Dengan demikian, mereka dapat mengambil langkah-langkah pencegahan 

atau perbaikan yang tepat waktu untuk menjaga kualitas air dan kesehatan udang 

windu mereka. 

Sebagai makhluk yang sama-sama diciptakan oleh Allah, manusia seharusnya 

bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal 

makhluk lain, terutama di laut. Manusia dan hewan sebenarnya memiliki 

kedudukan yang setara sebagai ciptaan Allah. Allah berfirman dalam QS. Al-

An’am/6: 38. 
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رُ بَِِنَاحَيْهِ اِلَّْ وَ  رٍ يَّطِي ْ مَا فَ رَّطْنَا فِِ ۗ  امَُمٌ امَْثاَلُكُمْ  ۗ  مَا مِنْ دَابَّۤةٍ فِِ الَْْرْضِ وَلَْ طّٰىِٕۤ

مْ يُْ  شََررُوْ َ الْكِتّٰبِ مِنْ شَيْءٍ ثَُُّ اِلّٰٰ رَبِّهِ   

Terjemahnya : 

Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung 

yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti 

kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian 

kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. (Kementerian Agama RI Al-

Qur’an Dan Terjemahannya, 2022) 

Menurut penafsiran al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi, tidak ada 

binatang/makhluk. yang berjalan di muka bumi dan burung yang terbang di udara 

dengan kedua sayapnya, kecuali umat-umat seperti kamu, dalam penciptaan, 

rezeki, dan pergerakan mereka. Tidak ada yang kami tinggalkan di dalam 

Alkitab, yaitu loh mahfuz, sebagai tambahan apa pun, yang berarti bahwa kami 

tidak mencatatnya. Kemudian mereka akan dikumpulkan kepada Tuhan, dan 

Tuhan akan memutuskan hukum-Nya di antara mereka. Ia akan menghukum 

orang kuat yang berlaku sewenang-wenang terhadap yang lemah, setelah Ia 

berbicara kepada mereka semua, "Jadilah kamu semua seperti tanah."(Jalaluddin 

al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi, 2022). 

Pada penelitian ini sangat terkait dengan ayat di atas meski pada 

hakikatnya manusia jauh lebih unggul daripada hewan, namun di akhirat nanti 

keduanya akan dikumpulkan bersama oleh Allah dalam suatu keadaan. Apakah 
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dalam posisi sejajar atau tidak, kita tidak pernah tahu.  Membicarakan hubungan 

kesetaraan antara manusia dengan hewan, manusia memiliki tanggung jawab 

alamiah untuk melindungi dan melestarikan semua yang ada di dunia ini, karena 

semuanya diciptakan untuk keberadaan manusia.  

Penelitian memanfaatkan metode Holt winter dalam forecasting untuk 

memprediksi kejadian di masa depan. Metode ini menggunakan data masa lalu 

yang dianalisis secara matematis untuk melakukan forecasting bertujuan untuk 

memberikan notifikasi awal kepada pengelola jika terjadi perubahan kualitas air. 

Dengan adanya sistem monitoring dan fitur peramalan TDS, para pembudidaya 

udang windu dapat mengoptimalkan pemantauan kualitas air secara efisien. 

Mereka tidak perlu melakukan pengukuran manual yang rutin, melainkan dapat 

fokus pada tindakan yang diperlukan berdasarkan informasi yang disediakan oleh 

sistem. Hal ini memberikan manfaat signifikan dalam menjaga kualitas air, 

meningkatkan pertumbuhan udang windu, dan meningkatkan efisiensi 

operasional tambak. 

B. Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

dapat diambil suatu pokok perumusan masalah sebagai berikut :   

1. Bagaimana merancang sistem monitoring kadar Part per Million (PPM) pada 

tambak udang windu? 

2. Bagaimana melakukan forecasting pada parameter Total Dissolved Solid 

(TDS)? 
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3. Bagaimana mengevaluasi sistem forecasting menggunakan algoritma Holt 

winter pada data Total Dissolved Solid (TDS)? 

C. Fokus Penelitian  

Dalam penulisan tugas akhir ini, penting untuk memahami pembahasan 

secara terfokus agar permasalahan tidak menjadi terlalu luas. Fokus penelitian ini 

mencakup: 

1. Objek penelitian ini adalah pengukuran part per million (PPM) pada tambak 

udang windu mulai dari tahap tebar benur hingga usia 45 hari. Periode ini 

memiliki signifikansi penting karena merupakan fase awal kehidupan udang 

yang kritis, memiliki dampak pada kelangsungan hidup, pertumbuhan, hasil 

produksi udang, dan juga menjadi masa yang rentan terhadap penyakit. 

2. Sistem ini melakukan analisa kualitas air pada kolam udang windu 

menggunakan forecasting berdasarkan parameter penentu PPM. 

3. Dengan menggunakan metode peramalan holt winter, pola trend dan musiman 

dari data runtun waktu dapat diatasi. Metode ini memungkinkan peramalan 

data yang pada umumnya tidak stabil dapat dilakukan, termasuk dalam 

konteks peramalan kualitas air tambak. Tujuan dari peramalan ini adalah 

untuk memberikan notifikasi terkait perubahan kualitas air yang akan terjadi 

di tambak pada masa mendatang. 

4. Target dapat forecasting tingkat PPM pada tambak udang windu, adapun  

target pengguna yaitu pemilik budidaya udang windu dan juga pengelola 

udang itu sendiri.   
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Dalam rangka memudahkan pemahaman dan mencapai kesamaan 

persepsi antara penulis dan pembaca, disajikan deskripsi yang sesuai dengan 

fokus variabel dalam penelitian ini. 

1. Sistem ini mengukur kadar air pada tambak udang windu, parameter penentu 

ialah part per million (PPM) dengan tingkat total dissolved solid (TDS) dan 

hasil pengukuran yang disajikan. 

2. Dengan adanya sistem monitoring ini dapat dengan mudah mengetahui kadar 

part per million (PPM) pada tambak udang windu. Metode yang digunakan 

merupakan konsep forecasting holt winter. 

3. Berdasarkan hasil total dissolved solid (TDS) yang diukur akan memudahkan 

kita untuk meminimalisir penyakit secara dini yang timbul akibat kadar PPM 

yang berlebihan. 

D. Kajian Pustaka  

 Terdapat beberapa penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh 

peneliti lain dan diketahui memiliki perbedaan yang telah diidentifikasi, salah 

satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Hady Prasetya Hamid, 2022) 

yang berjudul “Penentuan Konsumsi Oksigen Dan Pakan Larva Bandeng 

Berbasis Edge Computing Menggunakan Metode Ses (Single Exponential 

Smoothing)” Dalam penelitian ini, saya melakukan kolaborasi dengan seorang 

mahasiswa pascasarjana dari Universitas Hasanuddin yang sedang melakukan 

penelitian, penelitian sebelumnya mempunyai kesamaan pada penelitian ini 

dengan memanfaatkan forecasting namun terdapat perbedaan pada objek yang 



12 

 

 

 

digunakan yaitu ikan bandeng, metode yang digunakan single exponential 

smoothing dan sensor yang lebih komplek. Sedangkan pada penelitian ini 

memanfaatkan holt winter sebagai metode dan hanya mengukur sensor kadar 

PPM pada budidaya udang windu. 

Selanjutnya, terdapat penelitian lain yang hampir serupa dengan 

penelitian ini, yaitu dari. (Melangi et al., 2022) yang berjudul “Sistem 

Monitoring Informasi Kualitas dan Kekeruhan Air Tambak Berbasis Internet Of 

Things”. Dalam penelitian ini, dibahas mengenai pemantauan kualitas air dan 

tingkat kekeruhan air tambak menggunakan suatu alat kualitas air dan kekeruhan 

air. Namun, terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya. Penelitian sebelumnya berfokus pada sistem pemantauan kualitas 

air dan tingkat kekeruhan air secara umum, sedangkan penelitian saya berkaitan 

dengan sistem pemantauan kualitas air tambak yang bertujuan untuk memberikan 

notifikasi tentang perubahan kualitas air di tambak pada masa mendatang. 

Penelitian lain yang hampir serupa dengan penelitian ini berasal dari. 

(Faruq & Hirawan, 2019) yang berjudul “Sistem Monitoring Kualitas Air Pada 

Tambak Udang Vaname di Kecamatan Tirtayasa Berbasis Internet Of Things”. 

Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana proses menguji sistem yang 

membantu pemilik dalam melakukan monitoring kualitas air yaitu pH air, 

salinitas air, suhu air dan tinggi air. Perbedaan dengan penelitian kali ini terletak 

pada monitoring yang dilakukan mengukur kadar PPM yang terkandung di 
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dalam air tambak selain itu metode dan algoritma yang digunakan dimana pada 

penelitian ini menggunakan metode holt winter forecasting. 

Penelitian selanjutnya yang juga hampir sama yaitu dari (Ika Satriani et 

al., 2019) dengan judul “Monitoring Penyakit WSSV Pada Budidaya Udang 

Windu di Tambak Tradisional Kota Tarakan” pada penelitian ini melakukan 

monitoring untuk mengetahui perkembangan penyakit WSSV, perbedaan dengan 

penelitian ini terletak pada algoritma yang digunakan, selain itu penelitian ini 

berfokus penyakit WSSV saja sedangkan penelitian ini akan meminimalisir 

penyakit secara dini yang timbul akibat kadar PPM yang berlebihan. 

Peneliti lain juga membahas tentang penelitian yang hampir sama yaitu 

dari (Septian Pratama et al., 2019) “SIMKARTU (Sistem Monitoring Kualitas 

Air Tambak Udang Berbasis Arduino dan SMS Gateway)” Pada penelitian ini 

membahas tentang bagaimana memantau (monitoring) nilai parameter pH air 

pada tambak udang menggunakan arduino dengan memanfaatkan media 

komunikasi sms gateway. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada 

monitoring dari kadar PPM dengan memanfaatkan metode forecasting pada 

kualitas air tambak yang bertujuan memberi memberikan notifikasi akan 

terjadinya perubahan kualitas air pada tambak di masa mendatang. 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan utama yaitu merancang sistem yang dapat 

monitoring kadar part per million (PPM) pada tambak udang windu. Melakukan 

forecasting pada parameter total dissolved solids (TDS) pada tambak udang 
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windu. Mengevaluasi kinerja sistem forecasting menggunakan algoritma holt 

winter pada data Total Dissolved Solids (TDS) guna menentukan ketepatan 

forecasting agar dapat dilakukan tindakan pencegahan dini yang timbul akibat 

kadar ppm yang berlebihan. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Kegunaan bagi dunia akademik   

Sebagai referensi penelitian-penelitian berikutnya dalam proses 

monitoring kadar TDS pada tambak udang windu serta penggunaan metode 

forecasting holt winter untuk menghadapi pola trend dan musiman (seasonal) 

pada data runtun waktu, sehingga data yang biasanya tidak stabil menjadi bisa 

diprediksi. untuk budidaya lainnya pada penelitian berikutnya.  

2. Kegunaan bagi pengguna  

Sebagai media bantu bagi masyarakat, khususnya para pemilik budidaya 

udang windu, ini memberikan kemampuan untuk memantau kualitas air secara 

terus-menerus tanpa perlu melakukannya secara manual. Dengan menggunakan 

smartphone, pemilik dapat memonitor kondisi air dari jarak jauh tanpa harus 

pergi ke lokasi tambak untuk melakukan pemeriksaan. Selain itu, sistem ini juga 

membantu menjaga tingkat kelangsungan hidup dan pertumbuhan udang windu 

dengan menggunakan parameter minimum untuk membandingkan kualitas air di 

tambak dengan standar kualitas yang baik untuk budidaya udang windu. Dengan 

demikian, sistem ini akan memberikan notifikasi awal sebelumnya kepada 

pengelola jika kualitas air di tambak udang mengalami perubahan. 

3. Kegunaan bagi penulis   

Penelitian ini juga memiliki kegunaan bagi penulis dalam 

mengembangkan wawasan keilmuan dan meningkatkan pemahaman tentang 

struktur dan sistem kerja terkait topik yang diteliti. Dengan melakukan penelitian 
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ini, penulis dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang monitoring 

kadar TDS, penggunaan metode forecasting, serta pola trend dan musiman dalam 

data runtun waktu. Hal ini membantu penulis dalam memperkaya keterampilan 

penelitian dan memperluas wawasan dalam bidang terkait, serta dapat menjadi 

dasar untuk penelitian-penelitian lanjutan di masa depan.
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Integrasi Keilmuan 

Budidaya udang windu merupakan usaha manusia dalam memanfaatkan 

dan mengelola sumber daya alam yang diberikan oleh Allah. Dengan 

pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, manusia membudidayakan udang 

windu melalui metode budidaya seperti pola tradisional, semi-intensif, dan 

ekstensif. Dalam proses budidaya ini, petambak sering menghadapi tantangan, 

salah satunya adalah kegagalan panen yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor, 

seperti penurunan sistem kekebalan udang yang berpotensi menyebabkan 

penyakit dan kematian. Meskipun menghadapi hal ini, para petambak tetap gigih 

dalam mencari nafkah bagi keluarga mereka dan dianggap sebagai mujahid atau 

pejuang di jalan Allah. Mereka yakin bahwa rezeki mereka telah dijamin oleh 

Allah. Allah memberikan naluri dan kemampuan kepada setiap makhluk untuk 

mencari rezeki sesuai dengan fitrahnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah 

dalam Surah Hud ayat 6 yang mengungkapkan bahwa segala rezeki telah diatur 

oleh Allah dan setiap makhluk diberi kemampuan untuk mencari rezeki sesuai 

dengan kodratnya. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah Hud Ayat  6 : 

كُلٌّ فِِْ    ۗ  مَا مِنْ دَابَّۤةٍ فِِ الَْْرْضِ اِلَّْ عَلَى اللّّٰهِ رزِْقُ هَا وَيَ عْلَمُ مُسْتَ قَرَّهَا وَمُسْتَ وْدَعَهَا و  

 كِتّٰبٍ مُّبِيٍْ 
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Terjemahnya : 

Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah-lah 

yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang 

itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang 

nyata (Lauh mahfuzh). (Kementerian Agama RI Al-Qur’an Dan 

Terjemahannya, 2022). 

Berdasarkan tafsiran Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir  yang 

menjelaskan “Allah swt telah menegaskan bahwa Dia-lah yang memberikan rezeki 

kepada seluruh makhluk-Nya, termasuk hewan-hewan yang hidup di bumi, baik 

yang kecil maupun besar, yang hidup di darat maupun di laut. Allah juga 

mengetahui di mana tempat tinggal binatang tersebut serta di mana tempat mereka 

kembali, yaitu tempat perlindungan dan tempat mereka berkumpul. Dengan 

demikian, Allah mengetahui perjalanan dan tempat tinggal binatang di bumi 

hingga tempat perlindungan mereka, yang disebut sebagai tempat 

penyimpanannya” (Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir, 2022). 

Dalam ayat tersebut, dijelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala 

memiliki kendali penuh atas kehidupan dan kematian makhluk-Nya. Hal ini 

mencakup juga jaminan atas rezeki yang diberikan-Nya. Allah Subhanahu Wa 

Ta'ala mengetahui dengan pasti tempat kediaman dan tempat penyimpanan segala 

sesuatu. Semua ini tercatat dengan jelas dalam Kitab Lauh Mahfuzh yang 

merupakan catatan takdir-Nya. Penelitian ini memiliki kaitan erat dengan ayat di 

atas yang menegaskan tentang jaminan rezeki yang diberikan oleh Allah swt. Ayat 

ini juga menekankan bahwa setiap binatang diberi naluri dan kemampuan untuk 
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mencari rezekinya sesuai dengan fitrah keberadaannya. Semua ini diatur oleh 

Allah dengan kebijaksanaan dan hikmah-Nya, sehingga terdapat keserasian dalam 

alam semesta ini. Jika tidak diatur dengan cara ini, maka mungkin terjadi 

pertumbuhan populasi binatang yang terlalu cepat, mengancam kelangsungan 

hidup binatang lainnya, atau terjadi kematian massal yang mengganggu 

keseimbangan lingkungan. 

B. Udang Windu (Penaeus monodon) 

Udang windu (Penaeus monodon) dikenal dengan beberapa nama seperti 

udang pancet, jumbo tiger prawn, atau black tiger shrimp. Udang ini merupakan 

jenis udang asli Indonesia yang memiliki potensi untuk terus dikembangkan. 

Meskipun produksinya masih kalah dengan udang vannamei (Litopenaeus 

vannamei), udang windu memiliki peluang pasar yang terbuka sehingga 

membutuhkan dukungan pasokan induk dan benih yang berkelanjutan. Udang 

windu adalah salah satu komoditas unggulan di Asia yang memiliki karakteristik 

yang membedakannya dari jenis udang lainnya. Salah satu ciri khasnya adalah 

sifat euryhaline, yaitu mampu bertahan hidup di perairan dengan kadar garam 

antara 5-45%, namun kadar garam idealnya adalah 19-35% untuk 

pertumbuhannya. Selain itu, udang windu juga memiliki sifat eurythermal yang 

memungkinkannya untuk bertahan dalam perubahan suhu yang signifikan.  

Para petambak sangat tertarik dengan udang windu (Penaeus monodon) 

karena harganya yang tinggi. Pada tahun 2017, produksi udang secara keseluruhan 

meningkat sebesar 3,2 persen menjadi 43,03 ribu ton dibandingkan tahun 
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sebelumnya yang hanya mencapai 41,64 ton. Namun, produksi udang windu 

(Penaeus monodon) di Sulawesi Selatan pada tahun 2019 hanya mencapai 

10.370,2 ton, yang menempatkan provinsi tersebut di peringkat keenam di 

Indonesia dalam hal produksi udang. Pemerintah menargetkan peningkatan 

produksi udang pada tahun 2020 menjadi 12 ton (Husma et al., 2022). 

C. Part per Million (PPM) 

Satuan konsentrasi yang umum digunakan dalam analisis kimia adalah 

PPM (Part per Million) yang merujuk pada "bagian per sejuta bagian". PPM 

digunakan untuk mengukur kandungan suatu senyawa dalam larutan dengan 

menghitung rasio antara jumlah senyawa yang diinginkan dan jumlah total dalam 

larutan, yang kemudian dikalikan dengan satu juta. Misalnya, untuk mengukur 

kandungan garam dalam air laut digunakan satuan PPM. Oleh karena itu, rumus 

PPM dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

Gambar II. 1 Rumus PPM (Sumber : www.inovasibiologi.com) 

Satuan konsentrasi PPM bisa diingat lebih mudah sebagai mg/Kg. Dalam 

satuan ini, 1 Kg setara dengan 1.000.000 mg. Ketika mengukur konsentrasi suatu 

senyawa dalam larutan, satuan yang sering digunakan adalah mg/L dengan air 

sebagai pelarut karena densitas air 1 g/mL. Dalam hal ini, karena 1 liter air 

memiliki massa 1 Kg, maka satuan konsentrasi akan dikembalikan ke mg/Kg. 

  

http://www.inovasibiologi.com/
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D. Salinitas  

Salinitas merupakan pengukuran konsentrasi garam terlarut dalam cairan 

yang dinyatakan dalam gram per liter. Air payau memiliki salinitas yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan air tawar, namun angka salinitas air payau dapat 

bervariasi tergantung pada lokasi, dengan nilai umumnya sekitar 3.000 PPM. Air 

laut memiliki salinitas yang jauh lebih tinggi daripada air payau, yakni sekitar 

30.000 PPM. 

E. Potential Hydrogen (pH) 

Potential Hydrogen (pH) merupakan ukuran yang digunakan untuk 

menentukan tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan, berdasarkan 

konsentrasi ion hidrogen yang terlarut di dalamnya. Menjaga pH air dalam kisaran 

yang aman (7,8 hingga 8,5) sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kondisi 

fisiologis udang. Salah satu faktor yang mempengaruhi pH air adalah konsentrasi 

karbon dioksida (Wildan Gayuh Zulfikar, 2019). 

F. Alkalinitas  

Alkalinitas berperan sebagai pengatur tingkat keasaman yang dapat 

mencegah perubahan pH yang disebabkan oleh proses biologis atau penambahan 

zat asam atau basa ke dalam kolam. Semakin tinggi tingkat alkalinitas, semakin 

stabil pH nya, sehingga pH tidak mudah berubah. Rentang nilai yang 

direkomendasikan untuk alkalinitas adalah antara 100 hingga 200 PPM setelah 

benur ditebar, 120 hingga 150 PPM pada usia budidaya 45 hari, dan 150 hingga 



22 

 

 

 

200 PPM pada usia budidaya 90 hari. Nilai alkalinitas dihitung dengan 

menjumlahkan nilai karbonat dan bikarbonat yang terdapat dalam air tambak.  
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G. Total Dissolved Solid (TDS) 

TDS (Total Dissolved Solids) merupakan pengukuran jumlah zat padat 

yang terlarut dalam air, seperti mineral, garam, kation, anion, dan logam. Semakin 

tinggi nilai TDS, semakin banyak zat padat yang terkandung dalam air, dan 

semakin rendah kualitasnya. Oleh karena itu, nilai TDS dapat menjadi indikator 

kualitas air. Air di dalam tambak dapat terkontaminasi oleh partikel organik dan 

anorganik yang terlarut di dalamnya. Tingkat TDS yang tinggi pada air tambak 

dapat menyebabkan stres pada udang, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi 

pertumbuhan dan pernapasan mereka. 

H. Forecasting 

Forecasting adalah teknik yang digunakan untuk meramalkan kejadian-

kejadian yang kemungkinan akan terjadi di masa depan. Proses ini melibatkan 

analisis data masa lalu dengan menggunakan teknik tertentu. Data masa lalu 

dikumpulkan, dipelajari, dan dianalisis berdasarkan urutan waktu untuk membuat 

proyeksi tentang kejadian di masa depan. Dalam analisis data masa lalu, waktu 

menjadi titik fokus utama dalam memperkirakan kejadian di masa depan. (Encik 

Rosalina, 2016). 

Metode forecasting terdiri dari dua jenis yaitu kualitatif dan kuantitatif. 

Dalam penelitian ini, digunakan metode kuantitatif yang didasarkan pada data 

kuantitatif masa lalu untuk memprediksi masa depan. Dengan demikian, metode 

ini menggunakan nilai variabel dari masa lalu untuk meramalkan masa depan. 

Akurasi hasil forecasting sangat bergantung pada metode yang digunakan, karena 
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metode yang baik akan menghasilkan forecasting yang baik dengan tingkat 

kesalahan yang paling rendah. Untuk menggunakan metode kuantitatif, diperlukan 

data kuantitatif tentang keadaan di masa lalu. Asumsinya adalah bahwa pola data 

masa lalu akan berlanjut di masa yang akan datang. 

Metode holt winter adalah salah satu teknik yang termasuk dalam metode 

forecasting kuantitatif. Teknik ini merupakan pengembangan dari metode 

pemulusan eksponensial sederhana (simple exponential smoothing).  

I. Holt - Winter 

Penelitian ini menggunakan metode holt winter untuk meramalkan kualitas 

air tambak di masa depan dengan tujuan memberikan peringatan dini terkait 

perubahan kualitas air. Metode ini melakukan estimasi pada pola trend dan 

musiman dari data runtun waktu yang tidak stasioner, sehingga dapat mengatasi 

masalah tersebut dan memberikan prediksi dengan tingkat kesalahan yang rendah. 

Data yang tidak stasioner cenderung memiliki nilai rata-rata dan variasi yang 

berubah seiring waktu. 

Terdapat beberapa metode forecasting yang efektif untuk data tidak 

stasioner, salah satunya ialah metode holt winter. Metode ini menggunakan 

pendekatan multiplikatif untuk menangani variasi data musiman pada data runtun 

waktu yang fluktuatif. Nilai Ramalan untuk periode yang ditinjau 

pada akhir periode ke-t dari model ini adalah 
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dengan nilai pemulusan yang digunakan sebagai berikut: 

1. Pemulusan Keseluruhan (level) 

 

2. Pemulusan Kecenderungan (trend) 

 

3. Pemulusan Musiman (seasonal) 

 

dengan nilai estimasi faktor musiman, c adalah panjang 

musiman dan  

J. Root Mean Square Error (RMSE) 

Ketelitian atau akurasi merupakan tolok ukur kinerja yang penting dalam 

metode forecasting. Untuk mengukur ketelitian tersebut, digunakan kesalahan 

forecasting sebagai indikator. Semakin kecil kesalahan yang dihasilkan, maka 

semakin tinggi pula tingkat ketelitian forecasting. Seorang perencana pasti 

menginginkan hasil forecasting yang akurat atau mendekati realita. Penelitian ini 

menggunakan Root Mean Square Error sebagai metode untuk menghitung 

kesalahan forecasting. 



26 

 

 

 

Root Mean Square Error (RMSE) adalah suatu metode standar yang sering 

digunakan untuk mengukur kesalahan suatu model dalam melakukan prediksi data 

kuantitatif. Secara formal, RMSE didefinisikan sebagai berikut: 

 

Gambar II. 2 Rumus RMSE (Sumber : www.aindhae.com) 

Keterangan: 

RMSE ialah nilai Root Mean Square Error 

y  = Nilai pengamatan yang diperoleh dari observasi 

ŷ  = Nilai prediksi yang dihasilkan oleh model 

i  = Indeks atau urutan data dalam database 

n  = Jumlah total data yang ada dalam database 

Apabila nilai RMSE rendah, ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang 

dihasilkan oleh model peramalan hampir identik dengan nilai-nilai observasi 

aktual. RMSE mengukur sejauh mana perbedaan antara dua set nilai tersebut. 

Semakin kecil nilai RMSE, semakin dekat prediksi dengan nilai observasi yang 

sebenarnya. Oleh karena itu, semakin kecil nilai RMSE, semakin tinggi tingkat 

akurasi prediksi. Dalam konteks ini, RMSE digunakan sebagai indikator kesalahan 

prediksi, dimana semakin kecil nilai RMSE (mendekati nol), maka prediksi 

tersebut dianggap lebih akurat. 

 

 

http://www.aindhae.com/
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K. Wemos D1 Mini  

Wemos D1 Mini merupakan sebuah modul WiFi yang menggunakan 

teknologi ESP-8266. Modul ini memiliki sebuah chip yang terpasang di papan 

sirkuitnya, sehingga tidak memerlukan mikrokontroler tambahan untuk 

memproses data. Wemos D1 Mini juga dilengkapi dengan pin digital dan pin 

analog yang dapat digunakan untuk menghubungkan berbagai sensor atau 

aktuator. Modul ini dapat diprogram menggunakan IDE Arduino. (Reza Syahfriza, 

2022) Berikut adalah beberapa kelebihan Wemos D1 Mini: 

1. Wemos D1 Mini kompatibel dengan arduino, yang berarti dapat 

diprogram menggunakan Arduino IDE dengan sintaks program dan 

pustaka yang sama. 

2. Wemos D1 Mini memiliki pinout yang serupa dengan arduino uno. Ini 

membuatnya mudah untuk dihubungkan dengan perangkat keras arduino 

lainnya karena bentuk dan susunan pin yang mirip. 

3. Wemos D1 Mini dapat berfungsi secara mandiri tanpa perlu terhubung 

dengan mikrokontroler tambahan. Berbeda dengan modul WiFi lainnya 

yang masih memerlukan mikrokontroler sebagai pengontrol. 

4. Wemos D1 Mini mendukung bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti 

Python dan Lua, selain menggunakan Arduino IDE. Ini menjadi 

keuntungan bagi para programmer yang tidak terbiasa dengan 

penggunaan arduino. 
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Salah satu keunggulan Wemos D1 Mini dibandingkan dengan papan 

pengembangan berbasis ESP8266 lainnya adalah adanya modul perlindungan 

untuk mendukung penggunaan perangkat keras yang langsung dapat digunakan. 

 

Gambar II. 3 Wemos D1 Mini (Sumber www.pixabay.com) 

L. TDS Sensor/Meter 

Total Dissolved Solids (TDS) meter memiliki kemampuan untuk mengukur 

konsentrasi padatan terlarut dalam air, termasuk mineral, garam, dan logam. 

Ketika kandungan padatan terlarut dalam air meningkat, konduktivitas air juga 

meningkat, dan hal ini memungkinkan kita untuk menghitung jumlah total padatan 

terlarut dalam air dalam satuan PPM (mg/L). TDS meter sendiri merupakan 

sebuah sensor yang dapat dihubungkan dengan Arduino dan berfungsi untuk 

mengukur nilai TDS dalam air. TDS adalah ukuran konsentrasi total padatan 

terlarut dalam air. Semakin tinggi nilai TDS, semakin banyak padatan terlarut yang 

terdapat dalam air, yang mengakibatkan air menjadi keruh. Sebaliknya, semakin 

rendah nilai TDS, semakin sedikit padatan terlarut dalam air, yang membuat air 

menjadi lebih jernih. 

http://www.pixabay.com/
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Gambar II. 4 Dfrobot TDS Sensor (Sumber www.wiki.dfrobot.com) 

M. Software Arduino IDE 

Arduino IDE merupakan software yang berperan sebagai alat bantu dalam 

pembuatan sketch atau program pada board yang ingin di program dengan 

menggunakan arduino. Perangkat lunak ini digunakan untuk mengedit, membuat, 

mengupload program ke board yang ditentukan, serta melakukan pemrograman 

tertentu. Arduino IDE, yang menggunakan bahasa pemrograman Java, memiliki 

pustaka C/C++ (wiring) yang menyediakan kemudahan dalam mengoperasikan 

Input/Output. 

N. Jupyter  

Jupyter Notebook, juga dikenal sebagai Jupyter, merupakan 

pengembangan dari Ipython atau Interactive Python. Jupyter Notebook adalah 

sebuah aplikasi web yang berfungsi sebagai editor dan berjalan pada localhost 

komputer. Fungsi utama Jupyter Notebook meliputi penulisan kode Python, 

http://www.wiki.dfrobot.com/
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pembuatan persamaan matematika, visualisasi data, serta penggunaannya sebagai 

editor Markdown. (Pratama & Mirza, 2022) 

O. Flask 

Python Flask adalah suatu framework web yang ditulis dalam bahasa 

pemrograman Python. Framework ini memiliki struktur yang sederhana dan 

mudah dipelajari, sehingga sangat cocok untuk pengembangan aplikasi web dalam 

skala kecil. Flask memiliki kelebihan dalam hal kecepatan, fleksibilitas, dan 

kemampuan untuk disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan. Dengan 

menggunakan Flask, para pengembang dapat dengan mudah membuat aplikasi 

web, menghubungkannya dengan database, serta mengimplementasikan fitur-fitur 

seperti autentikasi, routing, dan rendering template. (Sholahuddin et al., 2023). 

P. Telegram 

Telegram merupakan sebuah aplikasi pesan online yang mendukung 

multimedia dengan fitur-fitur inti standar. Salah satu hal yang membedakan 

Telegram dari platform perpesanan lainnya adalah kemudahan dalam mengatur, 

memprogram, dan mengelola chatbot. Bot telegram dapat digunakan untuk 

berbagai tujuan dan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pengguna. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan lokasi Penelitian 

Dalam studi ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah pendekatan yang sistematis untuk 

memeriksa komponen-komponen dan fenomena serta mengukur hubungan antara 

variabel-variabel yang terlibat. Studi ini dilaksanakan di Desa Lekoboddong, 

Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi 

Sulawesi Selatan, yang merupakan lokasi usaha budidaya udang windu. Lokasi 

penelitian ini dipilih karena representatif dalam konteks studi dan memungkinkan 

pengumpulan data yang relevan terkait dengan parameter yang diteliti. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan analisis deret waktu adalah metode yang digunakan untuk 

menganalisis data yang dikumpulkan dalam urutan waktu yang teratur. 

Pendekatan ini berfokus pada identifikasi pola, tren, fluktuasi musiman, dan 

komponen lain yang dapat terlihat dalam data seiring waktu. Dalam konteks 

penelitian ini yang melibatkan pengumpulan data sensor TDS selama 60 hari, 

pendekatan analisis deret waktu sangat relevan dengan menggunakan pendekatan 

ini, dapat menganalisis data TDS secara kronologis untuk mengidentifikasi tren 

jangka panjang, fluktuasi musiman, dan pola lainnya yang mungkin ada dalam 

data tersebut. 
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Pendekatan analisis deret waktu juga mencakup berbagai metode dan 

teknik, salah satu metode populer dalam analisis deret waktu adalah metode holt 

winter, yang memungkinkan identifikasi dan pemodelan komponen tren, 

musiman, dan level dasar dalam data. Dengan menggunakan pendekatan analisis 

deret waktu, dapat mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang pola dan 

karakteristik data TDS historis yang dikumpulkan. Hal ini dapat membantu dalam 

pemodelan dan forecasting. 

C. Sumber data 

Dalam penelitian ini, data TDS diperoleh melalui observasi langsung di 

lokasi penelitian di Desa Lekoboddong, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten 

Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Data ini dikumpulkan 

selama 60 hari menggunakan perangkat sensor khusus yang dirancang dalam 

penelitian. Perangkat sensor tersebut terpasang di lokasi penelitian dan 

menghasilkan data TDS yang direkam dalam format tabular CSV. 

Tingkat aktivitas udang pada siang hari memiliki kaitan erat dengan 

kondisi tambak. Udang cenderung membenamkan diri pada lumpur atau 

menempel pada benda terbenam di air saat kondisi lingkungan tambak baik. Jika 

udang terlihat aktif bergerak di siang hari, itu menandakan adanya 

ketidaksesuaian dalam tambak. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan 

ketidaksesuaian tersebut antara lain jumlah makanan yang kurang, kadar garam 

yang tinggi, suhu yang tinggi, kadar oksigen yang rendah, atau adanya senyawa 

beracun dalam air (Ir. Edison Saade, 2020). 
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Tabel III. 1 Sampel Dataset  

Date Tds 

01/10/2022 06.00 1289 

01/10/2022 07.00 1284 

01/10/2022 08.00 1294 

01/10/2022 09.00 1299 

01/10/2022 10.00 1284 

01/10/2022 11.00 1294 

01/10/2022 12.00 1299 

01/10/2022 13.00 1289 

01/10/2022 14.00 1304 

01/10/2022 15.00 1284 

01/10/2022 16.00 1294 

01/10/2022 17.00 1294 

 

Data kadar TDS yang tercatat selama periode penelitian diambil sebagai 

data masa lalu untuk dilakukan forecasting. Pengukuran kadar TDS dilakukan 

secara berkala dari pagi hingga sore untuk memantau perubahan kualitas air. Data 

tersebut diolah dan disimpan dalam format CSV untuk kemudian digunakan 

dalam analisis dan pemodelan. 

D. Metode pengumpulan data 

Dalam tahap pengumpulan data, dilakukan pengambilan kadar TDS selama 

60 hari untuk memperoleh sampel data masa lalu. Berikut ini adalah tahap 

pengumpulan data yang dilakukan peneliti : 

1. Observasi 

Pengamatan dilakukan secara langsung di Desa Lekoboddong, Kecamatan 

Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, 
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yang merupakan lokasi penelitian. Melalui pengamatan ini, data terkait dengan 

penelitian yang dilakukan dapat diperoleh, termasuk informasi tentang budidaya 

udang windu dan kendala yang dihadapi oleh para pengelola usaha budidaya 

udang windu. Observasi awal dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 29 

September 2022. 

2. Wawancara 

Selain observasi, wawancara adalah salah satu metode yang digunakan 

untuk mengumpulkan informasi tentang budidaya udang windu. Metode ini 

melibatkan interaksi langsung antara peneliti sebagai pengumpul data dengan 

narasumber atau sumber data. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan 

wawancara dengan beberapa masyarakat yang memiliki peran sebagai 

narasumber dan memiliki pengalaman dalam mengelola usaha budidaya udang 

windu. 

E. Instrumen Penelitian 

1. Perangkat Keras 

a. 1 Buah Laptop Lenovo Ideapad 

1) Prosesor Intel Core i7-11370 (4C / 8T, 3.3 / 4.8GHz, 12 MB) 

2) Memory RAM 16 GB 

3) SSD 1TB 

b. 1 Buah Wemos D1 Mini NodeMcu 

c. 1 Buah Analog TDS Sensor 

d. 1 Buah Probe TDS 
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e. 1 USB Micro 

f. 1 Box Elektronik X4 

g. 2 Mini Breadboard 

h. 3 Kabel Jumper (Male to Male) 

2. Perangkat Lunak 

a. Sistem operasi windows 11 64 bit 

b. Arduino IDE 

c. Jupyter Notebook 

d. Visual Studio Code 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Proses pengelolaan data yang melibatkan teknik pengelolaan data seperti 

pengumpulan data (dataset) dan preprocessing data adalah langkah-langkah yang 

penting untuk mempersiapkan data sebelum dilakukan analisis dan pemodelan. 

Berikut ini penjelasan singkat tentang proses pengelolaan data yang terkait 

dengan kedua teknik tersebut: 

a. Pengumpulan Data (Dataset): Mengumpulkan data sensor TDS yang 

berisi data masa lalu (historis) yang akan digunakan untuk membuat 

forecasting. Pengumpulan data yang mencakup rentang waktu 60 hari ini 

penting untuk memastikan adanya data yang cukup untuk melakukan 

analisis dan pemodelan yang akurat. 
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b. Preprocessing Data: Melakukan preprocessing data seperti 

membersihkan data, mengisi nilai yang hilang, atau mengubah format 

data agar sesuai dengan persyaratan holt winter. 

2. Analisis Data 

Metode holt winter adalah salah satu teknik yang digunakan dalam 

analisis data untuk memodelkan dan meramalkan data dengan komponen tren 

dan musiman. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat mengidentifikasi tren 

jangka panjang, fluktuasi musiman, dan pola dalam data historis. Berikut adalah 

langkah-langkah analisis data yang terkait dengan metode holt winter: 

a. Pemodelan holt winter: Langkah ini melibatkan penerapan metode holt 

winter pada data historis untuk mengidentifikasi tren, komponen 

musiman, dan pola dalam data. Dalam tahap ini, kita menentukan apakah 

model yang cocok adalah model condong ke arah pendekatan additive 

atau multiplicative berdasarkan analisis faktor-faktor nilai. Setelah 

melakukan pemodelan awal dengan metode holt winter, model tersebut 

perlu disimpan untuk digunakan kembali pada data baru. 

b. Fine-tuning: Setelah melakukan pemodelan awal dengan metode holt 

winter, langkah selanjutnya adalah melakukan fine-tuning pada model. 

Fine-tuning melibatkan memperbarui model dengan data terbaru untuk 

meningkatkan akurasi peramalan. 
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c. Evaluasi Model: Mengukur kualitas dan kinerja model menggunakan 

metrik RMSE untuk memahami sejauh mana model dapat memprediksi 

dengan akurat. 
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G. Metode Perancangan Sistem 

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan 

model prototype. Model prototype adalah metode yang digunakan dalam 

pembuatan sistem yang melibatkan serangkaian tahapan yang terstruktur. Jika 

pada tahap akhir terdapat kekurangan atau sistem yang belum sempurna, maka 

sistem akan dievaluasi kembali dan proses pengulangan dimulai dari awal. 

Pada penelitian ini, terdapat dua metode perancangan sistem yang 

digunakan, yaitu desain sistem dan analisis sistem. Metode desain sistem 

digunakan untuk merancang struktur dan komponen-komponen sistem secara 

detail, sedangkan metode analisis sistem digunakan untuk menganalisis fungsi, 

kinerja, dan kebutuhan sistem dengan lebih mendalam. 

H. Teknik Pengujian Sistem 

Pengujian sistem dilakukan berdasarkan nilai Root Mean Square Error 

(RMSE) terhadap hasil forecasting yang dihasilkan pada pengolahan data nilai 

PPM. Serta melakukan pengujian akurasi sensor terhadap proses kalibrasi di 

semua sensor. Data dikumpulkan selama dua bulan untuk mengetahui keadaan 

PPM pada usaha budidaya dan melakukan evaluasi nilai RMSE yang diperoleh,  
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BAB IV 

ANALISIS PERANCANGAN SISTEM 

A. Perancangan Diagram Blok Sistem 

Pada tahap perancangan diagram blok sistem, dilakukan penerapan desain 

terinci dan identifikasi komponen-komponen sistem informasi yang akan 

dirancang secara detail. Untuk memberikan gambaran mengenai sistem yang akan 

dibuat, berikut ini disajikan diagram skenario sistem : 

 

Gambar IV. 1 Diagram Blok Sistem 

 Penjelasan Diagram : 

Gambar IV.1 merupakan visualisasi dari diagram blok sistem secara 

keseluruhan yang akan dilakukan dalam penelitian ini, Sistem ini memanfaatkan 

budidaya udang windu sebagai sumber data untuk mengukur nilai kadar PPM 
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dengan memanfaatkan probe TDS sensor sebagai sensor PPM. Setelah itu Analog 

TDS Sensor mengambil data lalu ditransmisi ke Wemos D1 Mini. Kemudian 

membuat model forecasting dari data real, data akan dikirim, Setelah itu data 

akan disimpan. Setelah data terkumpul dan dapat ditampilkan pada aplikasi 

Telegram, untuk melihat hasil forecasting dengan memanfaatkan smartphone 

sebagai platform monitoring. 

B. Perancangan Perangkat Keras  

Pada proses perancangan perangkat keras terdapat probe TDS sebagai 

Input melalui pembacaan sensor TDS, lalu pada proses analog TDS sensor dan 

wemos D1 mini untuk mengolah data kemudian output dari perangkat keras ini 

menggunakan smartphone sebagai output. 

 
Gambar IV. 2 Skema rangkaian perangkat keras 
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Perancangan perangkat keras pada sistem ini melibatkan beberapa 

komponen yang berperan dalam mengukur, memproses, dan mengirimkan 

data kualitas air. Berikut adalah penjelasan perancangan perangkat keras 

secara keseluruhan: 

1. Input: Probe TDS (Total Dissolved Solids) Komponen ini berfungsi untuk 

mengukur konsentrasi massa kimia dalam air tambak, untuk mendapatkan 

nilai TDS. 

2. Proses: 

a. Analog TDS Sensor: Berfungsi untuk mengukur nilai tersebut, nilai 

TDS yang diukur oleh Analog TDS sensor dikonversi ke dalam satuan 

PPM (Parts Per Million). 

b. Wemos D1 Mini: Wemos D1 Mini menerima data dari Analog TDS 

Sensor, lalu mengirimkan data tersebut ke server melalui koneksi Wifi. 

Server ini berperan sebagai pusat pengolahan data sebagai backend 

yang menerima data dari wemos D1 mini. Menyimpan dan 

mengolahan data lebih lanjut. 

3. Output: Aplikasi Telegram: Data PPM yang telah diproses oleh server flask 

dikirim ke aplikasi Telegram melalui bot yang telah dibuat sebelumnya. 

Pengguna dapat menerima notifikasi melalui smartphone mereka. Notifikasi 

ini berisi informasi tentang waktu, nilai PPM saat ini, dan estimasi nilai PPM 

di masa depan. 
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C. Perancangan Perangkat Lunak 

1. Use case Diagram 

Diagram use case merupakan suatu model UML yang digunakan untuk 

memvisualisasikan kebutuhan fungsional yang diinginkan dari suatu sistem. 

Fungsinya adalah menggambarkan interaksi antara pengguna sistem dengan 

sistem itu sendiri melalui narasi yang menggambarkan penggunaan sistem. 

 

Gambar IV. 3 Use case diagram 

a. Fungsi utama use case: Memahami kebutuhan pengguna, dapat 

menggambarkan fungsionalitas sistem serta menjelaskan alur kerja 
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pengguna, mengidentifikasi kebutuhan pengembangan dapat 

menyederhanakan kompleksitas sistem, mengkomunikasikan kebutuhan 

kepada pengembang dapat memandu pengembangan dan pengujian sistem 

b. Tujuan dari use case : Diagram adalah untuk memetakan kebutuhan 

sistem dan merepresentasikan interaksi antara pengguna dan sistem guna 

mengidentifikasi kebutuhan yang ada di luar sistem. 

2. Sequence Diagram  

Sequence Diagram adalah sebuah visualisasi yang digunakan untuk secara 

terperinci menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam 

sebuah sistem. Diagram urutan juga menampilkan pesan atau perintah yang 

dikirim beserta waktu pelaksanaannya. Objek-objek yang terlibat dalam proses 

operasi biasanya diurutkan dari kiri ke kanan pada diagram ini. 

Tujuan Sequence diagram :  

a. Memahami urutan kejadian yang menghasilkan output yang diinginkan. 

b. Mengilustrasikan langkah-langkah yang dilakukan dalam suatu aktivitas. 

c. Menampilkan secara rinci aliran data, termasuk data yang diterima dan 

dikirimkan, serta perilaku yang terjadi dalam suatu proses. 
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Gambar IV. 4 Sequence diagram 

3. Activity Diagram 

Activity diagram adalah sebuah representasi yang menggambarkan urutan 

langkah-langkah dalam suatu proses program yang sedang dirancang. Diagram ini 

mencakup bagaimana proses dimulai, keputusan yang dapat diambil, dan 

bagaimana sistem akan berakhir. Selain itu, diagram ini dapat digunakan untuk 

menggambarkan tampilan sistem yang diluncurkan. Activity diagram digunakan 
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untuk memvisualisasikan serangkaian kegiatan dan alur kontrol dalam suatu 

sistem. 

 

Gambar IV. 5 Activity diagram 

 

4. Flowchart 

Pada gambar IV.6 memberikan gambaran visual mengenai alur kerja dan 

interaksi antara komponen-komponen dalam sistem. Dengan adanya flowchart 
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ini, proses kerja sistem dapat dipahami dengan lebih jelas dan sistem dapat 

berjalan dengan lebih efisien.  

 

Gambar IV. 6 Flowchart 

Adapun penjelasan terkait bagian flowchart Sistem ini dimulai ketika 

pengguna membuka aplikasi Telegram (flow user). Pengguna akan menerima 
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pesan yang dikirim oleh bot yang berisi informasi terkait kualitas air tambak 

(flow bot telegram). Setelah menerima pesan tersebut, pengguna tidak melakukan 

tindakan tambahan dan alur pengguna selesai. 

Di sisi lain, pada flow device, perangkat melakukan pengukuran kualitas 

air di tambak. Setelah selesai mengukur, perangkat mengirim data hasil 

pengukuran ke server. Flow server bertugas untuk menerima data kualitas air 

yang dikirim oleh device, kemudian menganalisis data tersebut. Setelah proses 

analisis selesai, server akan mengirimkan hasil analisis kualitas air ke telegram.  

Pada flow bot telegram, bot menerima hasil analisis kualitas air dari server . 

Setelah menerima data tersebut, bot akan mengirim notifikasi kepada pengguna 

yang berisi informasi tentang kualitas air tambak. 

5. Perancangan Application development 

 

Gambar IV. 7 Perancangan Application development 

Berikut adalah penjelasan singkatnya :  

a. Reading Sensor: Menggunakan wemos D1 mini dan gravity sensor TDS 

untuk membaca data sensor. Data sensor dikirim dari wemos D1 mini ke 

server menggunakan metode POST melalui protokol HTTP. 

b. Server Flask: Server flask menerima permintaan POST, lalu memproses 

data yang diterima, dan menyimpan data tersebut. Kemudian model yang 



49 

 

 

 

telah dilatih sebelumnya dimuat ke server Flask. Data sensor baru yang 

diterima digunakan untuk memperbarui dan melakukan proses fine tuning 

pada model yang ada. Model tersebut kemudian dilatih ulang dengan 

menggunakan data sensor baru. Setelah proses selesai akan mengirimkan 

notifikasi melalui bot telegram menggunakan Token API dan user ID yang 

valid. 

c. Notifikasi Telegram: user yang menerima informasi terkait waktu 

sekarang, PPM sekarang dan hasil forecasting dengan interval waktu 1 

menit. User akan menerima notifikasi setiap 1 menit. Terdapat 3 jenis 

peringatan yaitu, ketika nilai PPM kurang dari 100 PPM, ketika nilai 

PPM mendekati ambang batas mulai dari 350 PPM, dan ketika nilai PPM 

mencapai 500 PPM yang melebihi ambang batas. 

D. Perancangan Interface 

Perancangan interface ini menggunakan perangkat keras smartphone yang 

akan menjalankan salah satu fitur dari Telegram, yaitu bot yang dapat digunakan 

untuk berinteraksi dengan pengguna melalui pesan. Dalam perancangan ini, bot 

telegram digunakan untuk mengirim notifikasi kepada pengguna mengenai 

informasi terkait waktu sekarang, PPM sekarang, dan hasil forecasting. Bot 

Telegram akan mengirimkan pesan notifikasi ke pengguna setiap interval waktu 1 

menit. 



50 

 

 

 

 

Gambar IV. 8 Perancangan Interface 
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BAB V 

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

A. Implementasi Sistem 

1. Hasil Perancangan Perangkat Keras 

Dibawah ini terdapat gambar hasil perancangan keseluruhan perangkat 

keras untuk sistem analisis kadar PPM menggunakan metode holt winter 

forecasting pada budidaya udang windu. 

 

Gambar V. 1 Perancangan Perangkat Keras 

Pada gambar sebelumnya ialah bentuk fisik perangkat keras yang 

digunakan pada perancangan sistem analisa kadar PPM menggunakan metode 
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holt winter forecasting pada budidaya udang windu. Rancangan perangkat keras 

secara keseluruhan ini mempunyai box dengan ukuran type X4 (12.5 cm x 8.5 cm 

x 5 cm) dengan komponen terdiri dari probe TDS, Analog TDS Sensor (board), 

Wemos D1 Mini, Jumper Wires, Micro USB dan powerbank. 

 
Gambar V. 2 Wemos D1 Mini 

Perangkat keras pada sistem Analisa kadar PPM menggunakan Wemos D1 

Mini berfungsi sebagai pengirim data dari sensor ke Server Flask, memiliki 

ukuran yang kecil sehingga mudah untuk diintegrasikan dengan sensor dan sistem 

yang diprogram menggunakan Arduino IDE. Dilengkapi dengan modul Wifi yang 

memungkinkan perangkat ini untuk terhubung ke jaringan Wifi dan 

berkomunikasi dengan Server Flask melalui protokol HTTP.  
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Gambar V. 3 Dfrobot: Gravity Analog TDS Sensor 

Perangkat keras selanjutnya pada sistem Analisa kadar PPM, Dfrobot 

Analog TDS Sensor adalah sensor yang dirancang khusus untuk mengukur 

kepadatan total dissolved solids dalam larutan, memiliki keakuratan yang tinggi 

dalam mengukur TDS dalam larutan. 

2. Hasil Perancangan Perangkat Lunak 

Bot Telegram adalah sebuah akun di platform Telegram yang dijalankan 

oleh perangkat lunak dan seringkali dilengkapi dengan fitur artificial intelligence. 

Bot tersebut dapat digunakan untuk mengirim notifikasi melalui pesan chat. 

Notifikasi ini dapat digunakan untuk memberitahu pengguna tentang informasi 

penting, perubahan status, atau update terkait dengan PPM (Parts Per Million) 

dalam budidaya udang windu. 
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Dengan menggunakan token API bot yang telah dibuat, konfigurasi dapat 

dilakukan ke Server Flask. Server Flask ini dapat digunakan untuk mengirim 

notifikasi terkait perubahan status PPM dalam budidaya udang windu. Selain itu, 

Server Flask juga dapat menampung model yang telah dibuat sebelumnya dan 

menerima data reading dari alat yang digunakan. 

Dengan adanya Server Flask, notifikasi yang dikirim tidak hanya sebatas 

notifikasi PPM saat ini, tetapi juga dapat membantu pembudidaya udang windu 

dengan memberikan hasil forecasting PPM melalui model yang telah dilatih 

sebelumnya dan dilakukan fine tune agar lebih akurat. 

 

Gambar V. 4 Interface Bot Telegram 
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Sistem ini memberikan informasi kepada pengguna terkait waktu saat ini, 

nilai PPM saat ini, dan hasil forecasting dengan interval waktu 1 menit. Pengguna 

akan menerima notifikasi setiap 1 menit. Sistem ini difokuskan pada analisis kadar 

PPM pada periode mulai dari tahap tebar benur hingga usia udang 45 hari. 

Rentang kadar PPM yang disarankan adalah antara 200 hingga 500 PPM. Sistem 

juga telah mengimplementasikan tiga jenis peringatan berdasarkan kategori PPM, 

yaitu rendah, mendekati batas, dan melebihi batas. Parameter nilai PPM untuk 

masing-masing kategori adalah kurang dari 100 PPM untuk rendah, mulai dari 

350 PPM untuk mendekati batas, dan mencapai 500 PPM untuk melebihi batas. 

Dengan adanya sistem ini, pengguna dapat menerima notifikasi peringatan secara 

tepat waktu terkait dengan tingkat PPM yang diamati dalam budidaya udang 

windu pada periode tersebut. 

B. Hasil Pengujian Sistem 

Pengujian sistem adalah tahap kritis dalam penelitian atau pengembangan 

teknologi yang bertujuan untuk menilai kinerja dan kesesuaian sebuah sistem 

dengan kebutuhan dan spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Fokus 

utamanya adalah memastikan bahwa sistem yang dikembangkan beroperasi 

dengan baik, bebas dari kesalahan atau bug yang dapat mengganggu 

fungsionalitasnya, dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 

Proses pengujian ini melibatkan percobaan yang bertujuan untuk 

mengidentifikasi tingkat ketidakakuratan yang mungkin terjadi pada tahap proses 

yang telah ada. Beberapa langkah pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini 
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meliputi pengujian hardware, pengujian sistem, pengujian algoritma, dan 

pengujian keseluruhan. Dengan melakukan pengujian secara komprehensif pada 

setiap aspek sistem, diharapkan hasilnya dapat memenuhi standar kualitas yang 

diinginkan dan memberikan kehandalan serta performa yang optimal. 

 

Gambar V. 5 Pengujian Sistem  
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1. Pengujian Hardware 

Pengujian pada perangkat keras atau hardware terdiri dari pengujian 

Reading Sensor dan konektivitas. 

a. Pengujian Reading Sensor 

Pada pengujian Reading Sensor akan ditampilkan hasil pengukuran 

konsentrasi zat terlarut (TDS) menggunakan sensor Dfrobot Analog TDS 

Sensor. Di bawah ini adalah hasil uji yang telah dilakukan pada perangkat 

Wemos D1 Mini: 

 

Gambar V. 6 Hasil Pengujian Reading Sensor 

Berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai 

sensor berhasil terdeteksi oleh Wemos D1 Mini. Selanjutnya, dilakukan 

pengujian akurasi perangkat dengan skenario membandingkan hasil bacaan 

perangkat yang digunakan oleh pembudidaya udang dengan hasil bacaan 

perangkat yang digunakan oleh sistem. Berikut ini memberikan gambaran 

mengenai pengujian akurasi sensor: 
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Gambar V. 7 Pengujian TDS Meter dan TDS Sensor 

Dari skenario pengujian diperoleh hasil reading error sebagai berikut : 

Tabel V. 1 Pengujian Reading Sensor 

Testing 

TDS 

Actual 

TDS 

Meter 

TDS 

Sensor 

Error 

Meter 

Error 

Sensor 

Average 

TDS 

Meter 

Average 

TDS 

Sensor 

Uji Coba 1 1382 1230 1274 152 108 1275 1292 

Uji Coba 2 1382 1230 1284 152 98 1293 1293 

Uji Coba 3 1382 1250 1288 132 94 1280 1294 

Uji Coba 4 1382 1250 1281 132 101 1282 1294 

Uji Coba 5 1382 1290 1301 92 81 1284 1295 

Uji Coba 6 1382 1294 1301 88 81 1283 1294 

Uji Coba 7 1382 1200 1291 182 91 1282 1294 

Uji Coba 8 1382 1299 1301 83 81 1289 1294 

Uji Coba 9 1382 1289 1291 93 91 1288 1294 

Uji Coba 10 1382 1289 1297 93 85 1288 1294 

Uji Coba 11 1382 1304 1291 78 91 1288 1293 

Uji Coba 12 1382 1299 1301 83 81 1286 1294 

Uji Coba 13 1382 1230 1288 152 94 1284 1293 

Uji Coba 14 1382 1299 1301 83 81 1292 1293 

Uji Coba 15 1382 1299 1291 83 91 1291 1292 

Uji Coba 16 1382 1284 1288 98 94 1289 1292 
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Testing 

TDS 

Actual 

TDS 

Meter 

TDS 

Sensor 

Error 

Meter 

Error 

Sensor 

Average 

TDS 

Meter 

Average 

TDS 

Sensor 

Uji Coba 17 1382 1299 1297 83 85 1291 1294 

Uji Coba 18 1382 1250 1288 132 94 1288 1292 

Uji Coba 19 1382 1304 1301 78 81 1307 1295 

Uji Coba 20 1382 1309 1288 73 94 1309 1288 

Average  1287 1293 

Accuary 89 92 

 

Dari tabel pengujian diatas dilakukan uji coba sebanyak 20 kali untuk 

melakukan reading data PPM menggunakan TDS Meter dan TDS Sensor, 

Pengujian sensor menunjukkan tingkat akurasi sebesar 92% jika 

dibandingkan dengan penggunaan alat TDS Meter sebagai perbandingan. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan cairan kalibrasi yang diketahui 

nilai PPM nya. Hal ini memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman 

tentang perbedaan nilai yang diperoleh setiap kali pengujian dilakukan. 

b. Pengujian Konektifitas 

Pengujian konektivitas untuk Wemos D1 Mini bertujuan untuk 

memastikan bahwa perangkat tersebut dapat terhubung dengan jaringan wifi 

secara stabil dan dapat mentransmisikan data dengan baik. 

Pengujian ini meliputi beberapa aspek, antara lain: 

1) Koneksi Wifi: Memastikan Wemos D1 Mini dapat terhubung dengan 

jaringan wifi yang ditentukan. Pengujian ini mencakup pengaturan 

SSID (nama jaringan) dan password wifi yang benar pada perangkat. 
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2) Koneksi Server: Memastikan Wemos D1 Mini dapat terhubung 

dengan server flask sebagai backend. Hal ini melibatkan pengujian 

endpoint yang dikirimkan oleh Wemos D1 Mini dan diterima oleh 

server flask. 

3) Pengiriman data: Memastikan Wemos D1 Mini dapat mengirimkan 

data kualitas air yang diukur oleh probe TDS ke server flask dan 

dikonfigurasi ke bot telegram. 
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Gambar V. 8  Pengujian Konektifitas 

2. Pengujian Sistem 

Dalam pengujian interface, dilakukan pengujian terhadap koneksi antara 

Server Flask, dan notifikasi Telegram. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk 

memastikan bahwa semua komponen terhubung dan berfungsi dengan baik. 

Berikut adalah hasil dari pengujian yang telah dilakukan: 

Tabel V. 2 Pengujian Sistem 

NO Pengujian Status 

1 Server Flask Berhasil 

2 Notifikasi Telegram Berhasil 

 

3. Pengujian Algoritma 

a. Plotting Data Forecasting 

Dalam pengujian ini, dilakukan proses pengolahan data untuk 

mengevaluasi data hasil TDS yang akan diproses. Berikut adalah hasil dari 

pengujian tersebut: 

 

Gambar V. 9 Plotting Dataset 
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 Gambar ploting diatas menampilkan data nilai TDS dari 

budidaya udang windu, dapat disimpulkan bahwa data tersebut digunakan 

sebagai model sederhana untuk melakukan forecasting. 

 

Gambar V. 10 Plotting Actual TDS dan TDS Forecasting 

Kemudian setelah melakukan implementasi model Holt – Winter maka 

didapatkan garis forecasting dari data hasil nilai TDS. Plotting diatas 

menunjukan hasil nilai  aktual dari TDS dan nilai TDS forecasting. Dari Garis 

kedua tersebut memiliki nilai forecasting yang tidak jauh dari nilai sebenarnya 

pada nilai TDS. 

b. Perhitungan implementasi Holt Winter 

Pada perhitungan implementasi holt winter akan dilakukan beberapa 

perhitungan dengan mengambil nilai level, trend dan seasonal kemudian 

untuk menghitung nilai error menggunakan rumus RMSE dan Mae. Dalam 

algoritma holt winter, terdapat dua varian utama additive dan multiplicative. 

Pemilihan antara keduanya tergantung pada pengaruh faktor-faktor terhadap 

level dan trend, serta faktor musiman. Jika pengaruh musiman bersifat tetap 

atau berubah secara absolut, metode additive dapat lebih sesuai. Namun, jika 
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pengaruh musiman berubah secara persentase atau tergantung pada level dan 

trend data, metode multiplicative dapat memberikan hasil yang lebih baik.  

 

Gambar V. 11 Perhitungan Model Additive 

 

Gambar V. 12 Perhitungan Model Multiplicative 

1) Smoothing Level: Mengontrol sejauh mana model merespons 

perubahan data actual, Jika nilai level lebih rendah membuat model 

lebih sensitif  terhadap kondisi yang tidak tetap atau berubah ubah. 



64 

 

 

 

2) Smoothing Trend: Mengontrol seberapa responsif model terhadap 

perubahan trend dalam data. Nilai yang tinggi akan memberikan 

bobot yg lebih besar pada trend dan membuat model lebih sensitif 

terhadap perubahan trend. 

3) Smoothing Seasonal: Mengontrol seberapa responsif model terhadap 

perubahan musiman dalam data. Nilai yang tinggi akan memberikan 

bobot yang lebih besar pada komponen musiman dan membuat model 

lebih sensitif terhadap perubahan musiman. 

Berdasarkan analisis nilai-nilai smoothing level, smoothing trend, dan 

komponen musiman dalam model holt winter, dapat disimpulkan bahwa 

model holt winters additive cenderung lebih kuat dalam menangkap 

komponen additive dalam data, sedangkan model holt winter multiplicative 

cenderung lebih kompleks dan kuat dalam menangkap komponen 

multiplicative dalam data.  

 

Gambar V. 13 Perhitungan RMSE 

RMSE (Root Mean Squared Error) Semakin rendah nilai RMSE, 

semakin baik kinerja model dalam melakukan peramalan. Dalam kasus ini, 

RMSE untuk model additive adalah 5.891, sedangkan untuk model 
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multiplicative adalah 6.179. Jadi, berdasarkan RMSE, model additive 

memiliki kinerja yang sedikit lebih baik. 

 

Gambar V. 14 Perhitungan Nilai MAE 

Nilai Mean Absolute Error (MAE) merupakan matrik evaluasi yang 

menghitung nilai rata-rata selisih absolut antara nilai aktual dan nilai prediksi.  

Dalam contoh yang diberikan, MAE untuk model dengan pendekatan Additive 

adalah 5.311, sedangkan untuk pendekatan Multiplicative adalah 5.367. Nilai 

MAE yang lebih rendah menunjukkan bahwa model dengan pendekatan 

Additive memiliki performa yang sedikit lebih baik dalam melakukan prediksi 

dengan kesalahan yang lebih kecil dibandingkan dengan pendekatan 

Multiplicative. 

     Tabel V. 3 Hasil Perhitungan Implementasi Holt Winter 

Testing Actual 

TDS 

Meter 

Actual 

TDS 

Sensor 

Forecast 

TDS Meter 

Forecast TDS 

Sensor 

Uji Coba 1 1230 1274 1287,874857 1292,808418 

Uji Coba 2 1230 1284 1287,874857 1292,808418 

     

Uji Coba 3 1250 1288 1287,874857 1292,808418 

Uji Coba 4 1250 1281 1287,874857 1292,808418 

Uji Coba 5 1290 1301 1287,874857 1292,808418 

Uji Coba 6 1294 1301 1287,874857 1292,808418 

Uji Coba 7 1200 1291 1287,874857 1292,808418 

Uji Coba 8 1299 1301 1287,874857 1292,808418 

Uji Coba 9 1289 1291 1287,874857 1292,808418 
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Testing Actual 

TDS 

Meter 

Actual 

TDS 

Sensor 

Forecast 

TDS Meter 

Forecast TDS 

Sensor 

Uji Coba 10 1289 1297 1287,874857 1292,808418 

Uji Coba 11 1304 1291 1287,874857 1292,808418 

Uji Coba 12 1299 1301 1287,874857 1292,808418 

Uji Coba 13 1230 1288 1287,874857 1292,808418 

Uji Coba 14 1299 1301 1287,874857 1292,808418 

Uji Coba 15 1299 1291 1287,874857 1292,808418 

Uji Coba 16 1284 1288 1287,874857 1292,808418 

Uji Coba 17 1299 1297 1287,874857 1292,808418 

Uji Coba 18 1250 1288 1287,874857 1292,808418 

Uji Coba 19 1304 1301 1287,874857 1292,808418 

Uji Coba 20 1309 1288 1287,874857 1292,808418 

 

4. Analisis Hasil Pengujian Hardware 

Berdasarkan hasil pengujian perangkat keras dalam penelitian ini, 

ditemukan bahwa probe TDS berperan sebagai sensor untuk mengukur nilai TDS 

(Total Dissolved Solids) dalam budidaya udang windu. Untuk mendapatkan nilai 

TDS, digunakan Analog TDS Sensor yang berfungsi untuk mengukur nilai 

tersebut. Selanjutnya, nilai TDS yang diukur oleh Analog TDS Sensor dikonversi 

ke dalam satuan PPM (Parts Per Million) sebagai pengukuran konsentrasi zat 

terlarut dalam air. Dalam hal ini, Analog TDS Sensor terhubung dengan Wemos 

D1 Mini, yang berfungsi sebagai perangkat penghubung antara sensor dan Server 

untuk mengambil data TDS yang terhubung melalui Server. 

Data yang dihasilkan oleh sensor TDS dikirim ke Server Flask 

menggunakan protokol HTTP POST. Koneksi antara perangkat keras dan Server 

dilakukan melalui jaringan Wifi. Proses transmisi data menggunakan Server IP 

dan Server Port yang ditetapkan pada perangkat keras dan perangkat lunak yang 
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digunakan dalam penelitian ini. Pengujian sensor menunjukkan tingkat akurasi 

sebesar 92% jika dibandingkan dengan penggunaan alat TDS Meter sebagai 

perbandingan. Pengujian dilakukan dengan menggunakan cairan kalibrasi yang 

diketahui nilai PPM nya. Hal ini memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman 

tentang perbedaan nilai yang diperoleh setiap kali pengujian dilakukan. 

5. Analisis Hasil Pengujian Sistem 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem analisis kadar PPM pada 

budidaya udang windu fokus pada periode mulai dari tahap tebar benur hingga 

usia udang 45 hari. Kadar PPM yang disarankan dalam rentang waktu tersebut 

adalah antara 200 hingga 500 PPM. Sistem juga telah mengimplementasikan tiga 

jenis peringatan berdasarkan nilai PPM, yaitu PPM rendah kurang dari 100, 

mendekati batas mulai dari 350 PPM, dan melebihi batas 500 PPM. 

Selama pengujian sistem, antarmuka aplikasi Telegram telah berhasil 

menerima notifikasi melalui chat yang dikirim oleh bot. Untuk itu, dibutuhkan 

server sebagai backend yang dapat menerima endpoint. Dalam hal ini, Server 

menggunakan flask sebagai backend untuk menerima endpoint melalui 

pembacaan data. Konfigurasi koneksi dilakukan menggunakan SSID, password 

WiFi, alamat IP perangkat, dan port flask. 

Server flask juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan model yang 

telah dilatih sebelumnya dalam format pickle. Data yang diterima oleh server 

akan melalui proses fine tuning dan pelatihan pada model. Untuk mengirim 

notifikasi, diperlukan token Bot API dan ID pengguna yang akan menerima 
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pesan. Pembuatan bot dilakukan melalui BotFather yang disediakan oleh 

Telegram. Setelah konfigurasi selesai, bot secara otomatis mengirim pesan ke 

pengguna setiap 1 menit. Pesan notifikasi berisi informasi waktu saat ini, nilai 

PPM saat ini, dan nilai PPM 1 menit ke depan. Terdapat logika peringatan yang 

telah ditetapkan, dengan tiga jenis peringatan berdasarkan nilai PPM. Hal ini 

membantu pembudidaya udang windu untuk memeriksa kondisi melalui aplikasi 

Telegram pada smartphone mereka. 

6. Analisis Pengujian Algoritma 

Berdasarkan hasil pengujian algoritma holt winter dan analisis nilai 

model, dilakukan perbandingan antara pendekatan additive dan multiplicative. 

Dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan lebih condong ke model 

additive. Hal ini terlihat dari nilai smoothing level (α) dan smoothing trend (β) 

yang lebih tinggi pada model additive, menandakan kecenderungan additive 

dalam peramalan. Selain itu, ditemukan indikasi adanya komponen musiman 

dalam model additive berdasarkan perbedaan nilai smoothing seasonal untuk 

setiap musim.  

Hasil evaluasi kinerja algoritma menunjukkan tingkat kesalahan yang 

rendah, dapat disimpulkan bahwa model dengan pendekatan Additive memiliki 

RMSE yang sedikit lebih rendah sebesar 5.891. Artinya, peramalan yang 

dihasilkan relatif akurat dalam mengestimasi data. Model dengan pendekatan 

Additive memiliki MAE yang lebih rendah, menunjukkan tingkat kesalahan yang 

lebih kecil dalam melakukan prediksi absolut dibandingkan dengan pendekatan 
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Multiplicative. Secara keseluruhan, algoritma holt winter dengan model additive 

menunjukkan hasil yang memuaskan dalam peramalan data, dengan tingkat 

kesalahan rendah, dengan begitu kemampuan yang baik dalam meramalkan nilai 

di masa depan. 

7. Analisis Kelayakan Sistem 

Dalam analisis kelayakan sistem Analisa Kadar PPM Menggunakan 

metode holt winter forecasting pada Budidaya Udang Windu, telah dilakukan 

pengujian terhadap hardware, sistem, dan algoritma yang digunakan. Pengujian 

tersebut dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian sistem yang dikembangkan 

dengan harapan yang diinginkan. 

Sistem ini dirancang dengan menggunakan perangkat keras, dimana 

probe TDS berfungsi sebagai Input melalui pembacaan sensor TDS. Selanjutnya, 

data tersebut dikelola melalui proses Analog TDS Sensor dan Wemos D1 untuk 

pengolahan data, dan kemudian dikirim melalui bot telegram yang telah dibuat. 

Nilai PPM yang diperoleh dari probe TDS berhasil dikirimkan ke bot telegram 

dengan menggunakan Server Flask sebagai backend dan memberikan hasil 

forecasting PPM melalui model yang telah dilatih sebelumnya dan dilakukan  

fine tune dan train model. 

Melalui pengujian yang dilakukan, sistem ini terbukti mampu 

mengintegrasikan perangkat keras, algoritma analisis menggunakan metode Holt 

Winter forecasting, serta pengiriman data melalui bot telegram menggunakan 
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Server Flask. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ini memiliki kelayakan yang 

sesuai dan dapat digunakan dalam budidaya udang windu. 
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8. Analisis Kelemahan Sistem 

Sistem Analisa Kadar PPM Menggunakan metode Holt Winter 

forecasting pada Budidaya Udang Windu telah melewati pengujian kelayakan 

terhadap hardware, sistem, dan algoritma yang digunakan. Namun, ada beberapa 

kelemahan yang perlu diperhatikan, antara lain: 

a. Ketergantungan pada server lokal ini memerlukan koneksi internet yang 

stabil agar sistem dapat beroperasi secara optimal. Jika koneksi internet 

terganggu atau tidak stabil, maka pengiriman data dan penerimaan 

notifikasi dapat terhambat atau tidak berfungsi secara optimal. 

b. Keterbatasan pada tingkat akurasi prediksi. Metode ini dapat memberikan 

hasil yang baik dalam beberapa situasi, namun dalam kondisi perubahan 

yang cepat atau tidak terduga, prediksi PPM dapat menjadi kurang 

akurat. 

c. Analisis hanya terbatas pada kadar PPM, sehingga tidak 

mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas 

air dan pertumbuhan udang secara menyeluruh. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan pengujian sistem yang mencakup pengujian 

perangkat, pengujian algoritma, dan pengujian keseluruhan pada sistem Analisa 

Kadar PPM Menggunakan Metode Holt Winter Forecasting pada Budidaya 

Udang Windu, berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil: 

1. Pengujian perangkat berhasil menunjukkan bahwa probe TDS, Analog TDS 

Sensor, dan Wemos D1 Mini berfungsi secara sesuai dalam mengukur dan 

mengolah data TDS. Server Flask juga mampu menerima endpoint dan 

mengirim data ke aplikasi Telegram. Keseluruhan perangkat dalam sistem 

dapat terhubung dan beroperasi dengan baik. 

2. Pengujian algoritma Holt Winter Forecasting berhasil menunjukkan kinerja 

yang memuaskan dalam meramalkan nilai PPM. Hasil prediksi PPM dari 

algoritma memiliki tingkat akurasi yang tinggi berdasarkan perbandingan 

dengan nilai sebenarnya. Sensitivitas algoritma terhadap perubahan 

parameter dan stabilitas algoritma dalam jangka waktu yang lebih lama 

juga teruji dengan baik. 

3. Pengujian Keseluruhan: Pengujian keseluruhan sistem menunjukkan bahwa 

sistem Analisa Kadar PPM telah berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. 

Data PPM yang diukur oleh probe TDS dapat dikirim ke Server Flask 

melalui Wemos D1 Mini, dan kemudian dikirim ke aplikasi Telegram 

melalui bot yang telah dibuat. Pengguna menerima notifikasi berisi 
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informasi tentang waktu, nilai PPM saat ini, dan perkiraan nilai PPM di 

masa depan. 

B. Saran 

Berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan dalam 

konteks penelitian ini: 

1. Memperluas durasi pengukuran dari usia 45 hari menjadi lebih lama akan 

memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang perubahan kadar 

part per million (PPM) dalam tambak udang windu. Misalnya, mengukur 

PPM hingga usia 60 atau 90 hari untuk melihat perubahan lebih lanjut. 

2. Meskipun algoritma Holt Winter Forecasting telah memberikan hasil 

prediksi yang memuaskan, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk 

mengeksplorasi dan melakukan pengujian terhadap algoritma lain yang 

memiliki potensi memberikan hasil yang lebih optimal. 

3. Pertimbangkan penggunaan sensor-sensor tambahan yang dapat 

memberikan informasi tambahan tentang kualitas air, seperti suhu, 

keasaman (pH), atau kekeruhan. Ini dapat memberikan data yang lebih 

komprehensif dan membantu pengguna dalam pemantauan lebih detail. 

4. Tingkatkan visualisasi dan presentasi data pada aplikasi Telegram agar 

lebih user-friendly dan mudah dipahami oleh pengguna. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran  1. Kegiatan observasi dan wawancara  

 

Lampiran  2. Usaha Budidaya Udang Windu 

  



78 

 

 

 

Lampiran  3. Tabel Dataset 

Date Tds 

01/10/2022 06.00 1289 

01/10/2022 07.00 1284 

01/10/2022 08.00 1294 

01/10/2022 09.00 1299 

01/10/2022 10.00 1284 

01/10/2022 11.00 1294 

01/10/2022 12.00 1299 

01/10/2022 13.00 1289 

01/10/2022 14.00 1304 

01/10/2022 15.00 1284 

01/10/2022 16.00 1294 

01/10/2022 17.00 1294 

02/10/2022 06.00 1304 

02/10/2022 07.00 1284 

02/10/2022 08.00 1289 

02/10/2022 09.00 1294 

02/10/2022 10.00 1299 

02/10/2022 11.00 1294 

02/10/2022 12.00 1299 

02/10/2022 13.00 1289 

02/10/2022 14.00 1289 

02/10/2022 15.00 1289 

02/10/2022 16.00 1289 

02/10/2022 17.00 1299 

03/10/2022 06.00 1294 

03/10/2022 07.00 1289 

03/10/2022 08.00 1289 

03/10/2022 09.00 1294 

03/10/2022 10.00 1289 

03/10/2022 11.00 1294 

Date Tds 

03/10/2022 12.00 1294 

03/10/2022 13.00 1294 

03/10/2022 14.00 1289 

03/10/2022 15.00 1294 

03/10/2022 16.00 1299 

03/10/2022 17.00 1289 

04/10/2022 06.00 1289 

04/10/2022 07.00 1294 

04/10/2022 08.00 1294 

04/10/2022 09.00 1309 

04/10/2022 10.00 1289 

04/10/2022 11.00 1330 

04/10/2022 12.00 1289 

04/10/2022 13.00 1299 

04/10/2022 14.00 1289 

04/10/2022 15.00 1294 

04/10/2022 16.00 1289 

04/10/2022 17.00 1289 

05/10/2022 06.00 1294 

05/10/2022 07.00 1294 

05/10/2022 08.00 1289 

05/10/2022 09.00 1289 

05/10/2022 10.00 1294 

05/10/2022 11.00 1289 

05/10/2022 12.00 1299 

05/10/2022 13.00 1294 

05/10/2022 14.00 1289 

05/10/2022 15.00 1289 

05/10/2022 16.00 1289 

05/10/2022 17.00 1289 

Date Tds 

06/10/2022 06.00 1294 

06/10/2022 07.00 1294 

06/10/2022 08.00 1289 

06/10/2022 09.00 1289 

06/10/2022 10.00 1289 

06/10/2022 11.00 1289 

06/10/2022 12.00 1294 

06/10/2022 13.00 1294 

06/10/2022 14.00 1294 

06/10/2022 15.00 1294 

06/10/2022 16.00 1284 

06/10/2022 17.00 1294 

07/10/2022 06.00 1294 

07/10/2022 07.00 1294 

07/10/2022 08.00 1284 

07/10/2022 09.00 1289 

07/10/2022 10.00 1289 

07/10/2022 11.00 1294 

07/10/2022 12.00 1294 

07/10/2022 13.00 1294 

07/10/2022 14.00 1289 

07/10/2022 15.00 1279 

07/10/2022 16.00 1289 

07/10/2022 17.00 1289 

08/10/2022 06.00 1284 

08/10/2022 07.00 1289 

08/10/2022 08.00 1289 

08/10/2022 09.00 1289 

08/10/2022 10.00 1294 

08/10/2022 11.00 1294 
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Date Tds 

08/10/2022 12.00 1284 

08/10/2022 13.00 1294 

08/10/2022 14.00 1309 

08/10/2022 15.00 1294 

08/10/2022 16.00 1289 

08/10/2022 17.00 1289 

09/10/2022 06.00 1294 

09/10/2022 07.00 1309 

09/10/2022 08.00 1299 

09/10/2022 09.00 1294 

09/10/2022 10.00 1289 

09/10/2022 11.00 1299 

09/10/2022 12.00 1289 

09/10/2022 13.00 1309 

09/10/2022 14.00 1289 

09/10/2022 15.00 1289 

09/10/2022 16.00 1284 

09/10/2022 17.00 1289 

10/10/2022 06.00 1309 

10/10/2022 07.00 1294 

10/10/2022 08.00 1289 

10/10/2022 09.00 1289 

10/10/2022 10.00 1320 

10/10/2022 11.00 1294 

10/10/2022 12.00 1294 

10/10/2022 13.00 1289 

10/10/2022 14.00 1279 

10/10/2022 15.00 1289 

10/10/2022 16.00 1299 

10/10/2022 17.00 1294 

11/10/2022 06.00 1299 

Date Tds 

11/10/2022 07.00 1289 

11/10/2022 08.00 1289 

11/10/2022 09.00 1289 

11/10/2022 10.00 1284 

11/10/2022 11.00 1289 

11/10/2022 12.00 1289 

11/10/2022 13.00 1289 

11/10/2022 14.00 1299 

11/10/2022 15.00 1289 

11/10/2022 16.00 1321 

11/10/2022 17.00 1294 

12/10/2022 06.00 1294 

12/10/2022 07.00 1289 

12/10/2022 08.00 1289 

12/10/2022 09.00 1289 

12/10/2022 10.00 1289 

12/10/2022 11.00 1284 

12/10/2022 12.00 1299 

12/10/2022 13.00 1289 

12/10/2022 14.00 1299 

12/10/2022 15.00 1294 

12/10/2022 16.00 1320 

12/10/2022 17.00 1289 

13/10/2022 06.00 1289 

13/10/2022 07.00 1289 

13/10/2022 08.00 1294 

13/10/2022 09.00 1289 

13/10/2022 10.00 1290 

13/10/2022 11.00 1299 

13/10/2022 12.00 1300 

13/10/2022 13.00 1299 

Date Tds 

13/10/2022 14.00 1294 

13/10/2022 15.00 1294 

13/10/2022 16.00 1299 

13/10/2022 17.00 1299 

14/10/2022 06.00 1304 

14/10/2022 07.00 1304 

14/10/2022 08.00 1304 

14/10/2022 09.00 1299 

14/10/2022 10.00 1315 

14/10/2022 11.00 1294 

14/10/2022 12.00 1299 

14/10/2022 13.00 1299 

14/10/2022 14.00 1309 

14/10/2022 15.00 1304 

14/10/2022 16.00 1294 

14/10/2022 17.00 1299 

15/10/2022 06.00 1294 

15/10/2022 07.00 1294 

15/10/2022 08.00 1294 

15/10/2022 09.00 1294 

15/10/2022 10.00 1299 

15/10/2022 11.00 1299 

15/10/2022 12.00 1299 

15/10/2022 13.00 1299 

15/10/2022 14.00 1294 

15/10/2022 15.00 1299 

15/10/2022 16.00 1299 

15/10/2022 17.00 1299 

16/10/2022 06.00 1294 

16/10/2022 07.00 1294 

16/10/2022 08.00 1294 
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Date Tds 

16/10/2022 09.00 1294 

16/10/2022 10.00 1294 

16/10/2022 11.00 1309 

16/10/2022 12.00 1294 

16/10/2022 13.00 1299 

16/10/2022 14.00 1294 

16/10/2022 15.00 1315 

16/10/2022 16.00 1294 

16/10/2022 17.00 1294 

17/10/2022 06.00 1299 

17/10/2022 07.00 1299 

17/10/2022 08.00 1304 

17/10/2022 09.00 1294 

17/10/2022 10.00 1304 

17/10/2022 11.00 1289 

17/10/2022 12.00 1294 

17/10/2022 13.00 1304 

17/10/2022 14.00 1304 

17/10/2022 15.00 1299 

17/10/2022 16.00 1294 

17/10/2022 17.00 1289 

18/10/2022 06.00 1294 

18/10/2022 07.00 1294 

18/10/2022 08.00 1304 

18/10/2022 09.00 1294 

18/10/2022 10.00 1304 

18/10/2022 11.00 1294 

18/10/2022 12.00 1289 

18/10/2022 13.00 1294 

18/10/2022 14.00 1304 

18/10/2022 15.00 1294 

Date Tds 

18/10/2022 16.00 1304 

18/10/2022 17.00 1304 

19/10/2022 06.00 1294 

19/10/2022 07.00 1294 

19/10/2022 08.00 1294 

19/10/2022 09.00 1304 

19/10/2022 10.00 1294 

19/10/2022 11.00 1299 

19/10/2022 12.00 1294 

19/10/2022 13.00 1294 

19/10/2022 14.00 1299 

19/10/2022 15.00 1294 

19/10/2022 16.00 1299 

19/10/2022 17.00 1304 

20/10/2022 06.00 1304 

20/10/2022 07.00 1299 

20/10/2022 08.00 1294 

20/10/2022 09.00 1299 

20/10/2022 10.00 1294 

20/10/2022 11.00 1299 

20/10/2022 12.00 1294 

20/10/2022 13.00 1294 

20/10/2022 14.00 1294 

20/10/2022 15.00 1294 

20/10/2022 16.00 1294 

20/10/2022 17.00 1304 

21/10/2022 06.00 1304 

21/10/2022 07.00 1294 

21/10/2022 08.00 1299 

21/10/2022 09.00 1294 

21/10/2022 10.00 1294 

Date Tds 

21/10/2022 11.00 1289 

21/10/2022 12.00 1294 

21/10/2022 13.00 1299 

21/10/2022 14.00 1299 

21/10/2022 15.00 1300 

21/10/2022 16.00 1299 

21/10/2022 17.00 1294 

22/10/2022 06.00 1299 

22/10/2022 07.00 1304 

22/10/2022 08.00 1294 

22/10/2022 09.00 1289 

22/10/2022 10.00 1294 

22/10/2022 11.00 1315 

22/10/2022 12.00 1294 

22/10/2022 13.00 1294 

22/10/2022 14.00 1294 

22/10/2022 15.00 1294 

22/10/2022 16.00 1299 

22/10/2022 17.00 1304 

23/10/2022 06.00 1294 

23/10/2022 07.00 1294 

23/10/2022 08.00 1304 

23/10/2022 09.00 1294 

23/10/2022 10.00 1299 

23/10/2022 11.00 1335 

23/10/2022 12.00 1304 

23/10/2022 13.00 1294 

23/10/2022 14.00 1304 

23/10/2022 15.00 1294 

23/10/2022 16.00 1294 

23/10/2022 17.00 1325 
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Date Tds 

24/10/2022 06.00 1299 

24/10/2022 07.00 1299 

24/10/2022 08.00 1294 

24/10/2022 09.00 1294 

24/10/2022 10.00 1294 

24/10/2022 11.00 1294 

24/10/2022 12.00 1294 

24/10/2022 13.00 1309 

24/10/2022 14.00 1294 

24/10/2022 15.00 1294 

24/10/2022 16.00 1294 

24/10/2022 17.00 1294 

25/10/2022 06.00 1299 

25/10/2022 07.00 1299 

25/10/2022 08.00 1289 

25/10/2022 09.00 1294 

25/10/2022 10.00 1299 

25/10/2022 11.00 1299 

25/10/2022 12.00 1294 

25/10/2022 13.00 1294 

25/10/2022 14.00 1294 

25/10/2022 15.00 1289 

25/10/2022 16.00 1299 

25/10/2022 17.00 1299 

26/10/2022 06.00 1294 

26/10/2022 07.00 1309 

26/10/2022 08.00 1294 

26/10/2022 09.00 1294 

26/10/2022 10.00 1289 

26/10/2022 11.00 1299 

26/10/2022 12.00 1294 

Date Tds 

26/10/2022 13.00 1294 

26/10/2022 14.00 1289 

26/10/2022 15.00 1294 

26/10/2022 16.00 1299 

26/10/2022 17.00 1299 

27/10/2022 06.00 1304 

27/10/2022 07.00 1299 

27/10/2022 08.00 1294 

27/10/2022 09.00 1294 

27/10/2022 10.00 1299 

27/10/2022 11.00 1299 

27/10/2022 12.00 1304 

27/10/2022 13.00 1294 

27/10/2022 14.00 1294 

27/10/2022 15.00 1294 

27/10/2022 16.00 1294 

27/10/2022 17.00 1304 

28/10/2022 06.00 1299 

28/10/2022 07.00 1294 

28/10/2022 08.00 1289 

28/10/2022 09.00 1294 

28/10/2022 10.00 1294 

28/10/2022 11.00 1299 

28/10/2022 12.00 1299 

28/10/2022 13.00 1294 

28/10/2022 14.00 1294 

28/10/2022 15.00 1294 

28/10/2022 16.00 1294 

28/10/2022 17.00 1299 

29/10/2022 06.00 1299 

29/10/2022 07.00 1294 

Date Tds 

29/10/2022 08.00 1299 

29/10/2022 09.00 1304 

29/10/2022 10.00 1299 

29/10/2022 11.00 1294 

29/10/2022 12.00 1294 

29/10/2022 13.00 1299 

29/10/2022 14.00 1299 

29/10/2022 15.00 1294 

29/10/2022 16.00 1294 

29/10/2022 17.00 1294 

30/10/2022 06.00 1294 

30/10/2022 07.00 1299 

30/10/2022 08.00 1304 

30/10/2022 09.00 1294 

30/10/2022 10.00 1294 

30/10/2022 11.00 1294 

30/10/2022 12.00 1294 

30/10/2022 13.00 1299 

30/10/2022 14.00 1299 

30/10/2022 15.00 1294 

30/10/2022 16.00 1289 

30/10/2022 17.00 1299 

31/10/2022 06.00 1299 

31/10/2022 07.00 1304 

31/10/2022 08.00 1294 

31/10/2022 09.00 1299 

31/10/2022 10.00 1294 

31/10/2022 11.00 1294 

31/10/2022 12.00 1299 

31/10/2022 13.00 1299 

31/10/2022 14.00 1294 
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Date Tds 

31/10/2022 15.00 1289 

31/10/2022 16.00 1294 

31/10/2022 17.00 1289 

01/11/2022 06.00 1294 

01/11/2022 07.00 1304 

01/11/2022 08.00 1299 

01/11/2022 09.00 1294 

01/11/2022 10.00 1294 

01/11/2022 11.00 1289 

01/11/2022 12.00 1304 

01/11/2022 13.00 1299 

01/11/2022 14.00 1299 

01/11/2022 15.00 1289 

01/11/2022 16.00 1294 

01/11/2022 17.00 1294 

02/11/2022 06.00 1294 

02/11/2022 07.00 1320 

02/11/2022 08.00 1299 

02/11/2022 09.00 1294 

02/11/2022 10.00 1294 

02/11/2022 11.00 1299 

02/11/2022 12.00 1294 

02/11/2022 13.00 1299 

02/11/2022 14.00 1299 

02/11/2022 15.00 1294 

02/11/2022 16.00 1294 

02/11/2022 17.00 1294 

03/11/2022 06.00 1294 

03/11/2022 07.00 1330 

03/11/2022 08.00 1299 

03/11/2022 09.00 1299 

Date Tds 

03/11/2022 10.00 1309 

03/11/2022 11.00 1294 

03/11/2022 12.00 1294 

03/11/2022 13.00 1299 

03/11/2022 14.00 1304 

03/11/2022 15.00 1299 

03/11/2022 16.00 1294 

03/11/2022 17.00 1289 

04/11/2022 06.00 1304 

04/11/2022 07.00 1299 

04/11/2022 08.00 1294 

04/11/2022 09.00 1299 

04/11/2022 10.00 1294 

04/11/2022 11.00 1294 

04/11/2022 12.00 1294 

04/11/2022 13.00 1315 

04/11/2022 14.00 1294 

04/11/2022 15.00 1294 

04/11/2022 16.00 1289 

04/11/2022 17.00 1294 

05/11/2022 06.00 1304 

05/11/2022 07.00 1299 

05/11/2022 08.00 1294 

05/11/2022 09.00 1294 

05/11/2022 10.00 1294 

05/11/2022 11.00 1289 

05/11/2022 12.00 1304 

05/11/2022 13.00 1299 

05/11/2022 14.00 1294 

05/11/2022 15.00 1294 

05/11/2022 16.00 1294 

Date Tds 

05/11/2022 17.00 1294 

06/11/2022 06.00 1335 

06/11/2022 07.00 1294 

06/11/2022 08.00 1299 

06/11/2022 09.00 1294 

06/11/2022 10.00 1294 

06/11/2022 11.00 1299 

06/11/2022 12.00 1294 

06/11/2022 13.00 1294 

06/11/2022 14.00 1299 

06/11/2022 15.00 1299 

06/11/2022 16.00 1304 

06/11/2022 17.00 1294 

07/11/2022 06.00 1294 

07/11/2022 07.00 1294 

07/11/2022 08.00 1294 

07/11/2022 09.00 1294 

07/11/2022 10.00 1304 

07/11/2022 11.00 1299 

07/11/2022 12.00 1304 

07/11/2022 13.00 1294 

07/11/2022 14.00 1299 

07/11/2022 15.00 1299 

07/11/2022 16.00 1299 

07/11/2022 17.00 1309 

08/11/2022 06.00 1294 

08/11/2022 07.00 1294 

08/11/2022 08.00 1294 

08/11/2022 09.00 1309 

08/11/2022 10.00 1299 

08/11/2022 11.00 1294 
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Date Tds 

08/11/2022 12.00 1289 

08/11/2022 13.00 1309 

08/11/2022 14.00 1294 

08/11/2022 15.00 1294 

08/11/2022 16.00 1294 

08/11/2022 17.00 1294 

09/11/2022 06.00 1294 

09/11/2022 07.00 1294 

09/11/2022 08.00 1294 

09/11/2022 09.00 1299 

09/11/2022 10.00 1304 

09/11/2022 11.00 1294 

09/11/2022 12.00 1289 

09/11/2022 13.00 1294 

09/11/2022 14.00 1294 

09/11/2022 15.00 1299 

09/11/2022 16.00 1299 

09/11/2022 17.00 1299 

10/11/2022 06.00 1299 

10/11/2022 07.00 1294 

10/11/2022 08.00 1304 

10/11/2022 09.00 1294 

10/11/2022 10.00 1304 

10/11/2022 11.00 1294 

10/11/2022 12.00 1294 

10/11/2022 13.00 1294 

10/11/2022 14.00 1294 

10/11/2022 15.00 1289 

10/11/2022 16.00 1299 

10/11/2022 17.00 1299 

11/11/2022 06.00 1294 

Date Tds 

11/11/2022 07.00 1299 

11/11/2022 08.00 1294 

11/11/2022 09.00 1294 

11/11/2022 10.00 1299 

11/11/2022 11.00 1299 

11/11/2022 12.00 1294 

11/11/2022 13.00 1294 

11/11/2022 14.00 1294 

11/11/2022 15.00 1304 

11/11/2022 16.00 1299 

11/11/2022 17.00 1294 

12/11/2022 06.00 1294 

12/11/2022 07.00 1299 

12/11/2022 08.00 1304 

12/11/2022 09.00 1299 

12/11/2022 10.00 1294 

12/11/2022 11.00 1294 

12/11/2022 12.00 1294 

12/11/2022 13.00 1294 

12/11/2022 14.00 1289 

12/11/2022 15.00 1299 

12/11/2022 16.00 1299 

12/11/2022 17.00 1294 

13/11/2022 06.00 1294 

13/11/2022 07.00 1294 

13/11/2022 08.00 1294 

13/11/2022 09.00 1299 

13/11/2022 10.00 1304 

13/11/2022 11.00 1294 

13/11/2022 12.00 1294 

13/11/2022 13.00 1294 

Date Tds 

13/11/2022 14.00 1294 

13/11/2022 15.00 1299 

13/11/2022 16.00 1304 

13/11/2022 17.00 1294 

14/11/2022 06.00 1309 

14/11/2022 07.00 1294 

14/11/2022 08.00 1294 

14/11/2022 09.00 1294 

14/11/2022 10.00 1299 

14/11/2022 11.00 1309 

14/11/2022 12.00 1294 

14/11/2022 13.00 1289 

14/11/2022 14.00 1299 

14/11/2022 15.00 1335 

14/11/2022 16.00 1299 

14/11/2022 17.00 1304 

15/11/2022 06.00 1289 

15/11/2022 07.00 1294 

15/11/2022 08.00 1294 

15/11/2022 09.00 1294 

15/11/2022 10.00 1294 

15/11/2022 11.00 1299 

15/11/2022 12.00 1309 

15/11/2022 13.00 1294 

15/11/2022 14.00 1294 

15/11/2022 15.00 1294 

15/11/2022 16.00 1315 

15/11/2022 17.00 1304 

16/11/2022 06.00 1299 

16/11/2022 07.00 1294 

16/11/2022 08.00 1304 
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Date Tds 

16/11/2022 09.00 1294 

16/11/2022 10.00 1294 

16/11/2022 11.00 1294 

16/11/2022 12.00 1315 

16/11/2022 13.00 1294 

16/11/2022 14.00 1294 

16/11/2022 15.00 1294 

16/11/2022 16.00 1294 

16/11/2022 17.00 1309 

17/11/2022 06.00 1299 

17/11/2022 07.00 1294 

17/11/2022 08.00 1294 

17/11/2022 09.00 1294 

17/11/2022 10.00 1294 

17/11/2022 11.00 1304 

17/11/2022 12.00 1299 

17/11/2022 13.00 1294 

17/11/2022 14.00 1294 

17/11/2022 15.00 1299 

17/11/2022 16.00 1304 

17/11/2022 17.00 1315 

18/11/2022 06.00 1294 

18/11/2022 07.00 1294 

18/11/2022 08.00 1294 

18/11/2022 09.00 1309 

18/11/2022 10.00 1294 

18/11/2022 11.00 1304 

18/11/2022 12.00 1294 

18/11/2022 13.00 1294 

18/11/2022 14.00 1289 

18/11/2022 15.00 1299 

Date Tds 

18/11/2022 16.00 1304 

18/11/2022 17.00 1299 

19/11/2022 06.00 1294 

19/11/2022 07.00 1294 

19/11/2022 08.00 1294 

19/11/2022 09.00 1294 

19/11/2022 10.00 1304 

19/11/2022 11.00 1299 

19/11/2022 12.00 1294 

19/11/2022 13.00 1294 

19/11/2022 14.00 1309 

19/11/2022 15.00 1294 

19/11/2022 16.00 1304 

19/11/2022 17.00 1299 

20/11/2022 06.00 1294 

20/11/2022 07.00 1294 

20/11/2022 08.00 1294 

20/11/2022 09.00 1289 

20/11/2022 10.00 1299 

20/11/2022 11.00 1304 

20/11/2022 12.00 1299 

20/11/2022 13.00 1294 

20/11/2022 14.00 1294 

20/11/2022 15.00 1299 

20/11/2022 16.00 1294 

20/11/2022 17.00 1299 

21/11/2022 06.00 1299 

21/11/2022 07.00 1294 

21/11/2022 08.00 1309 

21/11/2022 09.00 1294 

21/11/2022 10.00 1304 

Date Tds 

21/11/2022 11.00 1294 

21/11/2022 12.00 1304 

21/11/2022 13.00 1294 

21/11/2022 14.00 1320 

21/11/2022 15.00 1299 

21/11/2022 16.00 1294 

21/11/2022 17.00 1294 

22/11/2022 06.00 1294 

22/11/2022 07.00 1284 

22/11/2022 08.00 1325 

22/11/2022 09.00 1299 

22/11/2022 10.00 1294 

22/11/2022 11.00 1299 

22/11/2022 12.00 1294 

22/11/2022 13.00 1304 

22/11/2022 14.00 1299 

22/11/2022 15.00 1309 

22/11/2022 16.00 1294 

22/11/2022 17.00 1294 

23/11/2022 06.00 1304 

23/11/2022 07.00 1299 

23/11/2022 08.00 1289 

23/11/2022 09.00 1315 

23/11/2022 10.00 1299 

23/11/2022 11.00 1294 

23/11/2022 12.00 1294 

23/11/2022 13.00 1294 

23/11/2022 14.00 1294 

23/11/2022 15.00 1299 

23/11/2022 16.00 1309 

23/11/2022 17.00 1299 
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Date Tds 

24/11/2022 06.00 1309 

24/11/2022 07.00 1294 

24/11/2022 08.00 1289 

24/11/2022 09.00 1299 

24/11/2022 10.00 1299 

24/11/2022 11.00 1304 

24/11/2022 12.00 1289 

24/11/2022 13.00 1294 

24/11/2022 14.00 1294 

24/11/2022 15.00 1294 

24/11/2022 16.00 1289 

24/11/2022 17.00 1299 

25/11/2022 06.00 1304 

25/11/2022 07.00 1304 

25/11/2022 08.00 1294 

25/11/2022 09.00 1294 

25/11/2022 10.00 1299 

25/11/2022 11.00 1299 

25/11/2022 12.00 1294 

25/11/2022 13.00 1289 

25/11/2022 14.00 1299 

25/11/2022 15.00 1299 

25/11/2022 16.00 1299 

25/11/2022 17.00 1289 

26/11/2022 06.00 1309 

26/11/2022 07.00 1299 

26/11/2022 08.00 1294 

26/11/2022 09.00 1289 

26/11/2022 10.00 1289 

26/11/2022 11.00 1299 

26/11/2022 12.00 1299 

Date Tds 

26/11/2022 13.00 1294 

26/11/2022 14.00 1294 

26/11/2022 15.00 1294 

26/11/2022 16.00 1289 

26/11/2022 17.00 1299 

27/11/2022 06.00 1299 

27/11/2022 07.00 1304 

27/11/2022 08.00 1309 

27/11/2022 09.00 1294 

27/11/2022 10.00 1294 

27/11/2022 11.00 1294 

27/11/2022 12.00 1299 

27/11/2022 13.00 1299 

27/11/2022 14.00 1294 

27/11/2022 15.00 1289 

27/11/2022 16.00 1294 

27/11/2022 17.00 1299 

28/11/2022 06.00 1299 

28/11/2022 07.00 1294 

28/11/2022 08.00 1294 

28/11/2022 09.00 1294 

28/11/2022 10.00 1320 

28/11/2022 11.00 1289 

28/11/2022 12.00 1299 

28/11/2022 13.00 1294 

28/11/2022 14.00 1299 

28/11/2022 15.00 1299 

28/11/2022 16.00 1299 

28/11/2022 17.00 1304 

29/11/2022 06.00 1299 

29/11/2022 07.00 1304 

Date Tds 

29/11/2022 08.00 1289 

29/11/2022 09.00 1294 

29/11/2022 10.00 1304 

29/11/2022 11.00 1294 

29/11/2022 12.00 1294 

29/11/2022 13.00 1335 

29/11/2022 14.00 1304 

29/11/2022 15.00 1335 

29/11/2022 16.00 1304 

29/11/2022 17.00 1289 

30/11/2022 06.00 1315 

30/11/2022 07.00 1294 

30/11/2022 08.00 1294 

30/11/2022 09.00 1294 

30/11/2022 10.00 1299 

30/11/2022 11.00 1315 

30/11/2022 12.00 1315 

30/11/2022 13.00 1299 

30/11/2022 14.00 1299 

30/11/2022 15.00 1294 

30/11/2022 16.00 1294 

30/11/2022 17.00 1299 

31/11/2022 06.00 1309 

31/11/2022 07.00 1294 

31/11/2022 08.00 1304 

31/11/2022 09.00 1294 

31/11/2022 10.00 1294 

31/11/2022 11.00 1299 

31/11/2022 12.00 1294 

31/11/2022 13.00 1304 

31/11/2022 14.00 1299 
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Date Tds 

31/11/2022 15.00 1304 

Date Tds 

31/11/2022 16.00 1289 

Date Tds 

31/11/2022 17.00 1294 
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RIWAYAT HIDUP  

Nama saya Nur Meidinah, saat ini berusia 22 tahun, lahir 

pada tanggal 11 Mei 2001 di kota Tarakan, sebuah kota 

yang dikelilingi oleh lautan. Saya merupakan anak ketiga 

dari empat bersaudara hasil pernikahan Ruslan dan 

Nurasiah. Perjalanan pendidikan saya dimulai dari TK Handayani, kemudian 

melanjutkan ke SDN 020, SMPN 5, dan SMA Hang Tuah, semuanya saya 

tempuh di kota Tarakan.  

Ketika tiba saatnya untuk melanjutkan pendidikan tinggi, saya 

mengambil keputusan dengan tekad yang kuat untuk mengejar impian saya di 

luar pulau Kalimantan. Saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di 

Kota Makassar dan mengambil jurusan Teknik Informatika di Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar.  

Selama proses perkuliahan, saya telah menghadapi berbagai tantangan 

dan perjalanan yang turut membentuk karakter serta menginternalisasi nilai-

nilai kehidupan dalam diri saya. Selain itu, saya juga aktif berorganisasi dan 

memanfaatkan kesempatan menjadi asisten dosen di jurusan selama satu 

semester. Pengalaman tersebut memberikan wawasan berharga dalam dunia 

mengajar dan melengkapi perjalanan akademik saya dengan pengetahuan dan 

keterampilan tambahan. Semua ini menjadi bekal berharga dalam 

menghadapi masa depan yang penuh dengan peluang dan tantangan.  

Sekarang, setelah melalui usaha dan kerja keras, saya berhasil 

menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar dengan perasaan bangga dan penuh syukur. Saya berharap ilmu 
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yang telah saya peroleh dapat bermanfaat dalam mencapai cita-cita dan 

memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Dengan bekal pengetahuan 

dan pengalaman yang saya miliki, saya berharap bisa menghadapi berbagai 

tantangan di dunia profesional dan berperan aktif dalam menciptakan 

perubahan yang positif untuk lingkungan sekitar. Semoga segala upaya dan 

dedikasi yang telah saya lakukan selama masa studi ini memberikan manfaat 

nyata bagi diri saya sendiri, keluarga, dan bangsa.  

 

 


