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ABSTRAK 

Nama  : R.Puty Ranijintan 

NIM  : 70200110080 

Jurusan : Kesehatan Masyarakat 

Judul               : Studi Kualitas air sungai Walannae di dusun Kampiri desa 

Pallawarukka kecamatan Pammana kabupaten Wajo 

Sungai merupakan aliran air di permukaan bumi yang terbentuk secara 

alamiah dari darat mengalir ke laut. Air sungai Walannae merupakan sumber air 

bersih masyarakat di dusun Kampiri desa Pallawarukka kecamatan Pammana 

kabupaten Wajo. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas air sungai Walannae di 

dusun Kampiri ditinjau dari parameter MPN Coliform, TSS (Total Suspended 

Solid), Suhu, pH, BOD (Biological Oxygen Demand), COD (Chemical Oxygen 

Demand). Penelitian ini dilakukan dengan metode Kuantitatif dengan pendekatan 

observasional dengan rancangan deskriptif melalui pengambilan sampel pada tiga 

titik. Yaitu titik I (Hulu), titik II (tengah) dan titik III (Hilir). Pengambilan sampel 

dilakukan dengan teknik gabungan waktu (Composite sample), yaitu pada waktu 

pagi (08.00-09.00) dan sore hari (16.00-17.00). Beberapa parameter (Suhu dan 

pH) dilakukan di lapangan sedangkan untuk parameter (MPN Coliform)  diperiksa 

di Laboratorium Dinas Kesehatan kota Sengkang, dan parameter (TSS,BOD dan 

COD) diperiksa di Laboratorium Kesehatan Lingkungan banta-bantaeng. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan, yaitu MPN Coliform (/100ml) untuk titik I 

di daerah hulu pada pagi hari 6200 dan sore 7000, titik II di daerah tengah pada 

pagi hari 8100 dan sore 9700 dan titik III di daerah hilir pada pagi hari 5400 dan 

sore 11000. Kadar TSS (mg/l) untuk titik I di daerah hulu pada pagi hari 62 dan 

sore 65, titik II di daerah tengah pada pagi hari 85 dan sore 80 dan titik III di 

daerah hilir pada pagi hari 73 dan sore hari 105. Parameter Suhu untuk 

pengukuran pagi hari titik I, II, dan III rata 27̊C sedangkan pada sore hari titik I 

27̊Cdan titik II dan  titik III 29̊C, selisih antara suhu air dan udara masih 

memenuhi syarat yaitu di bawah deviasi 3. Kadar pH pada pagi hari titik I dan III 

6 dan titik II 8, sedangkan pada sore hari titik I, II dan III rata 7. Kadar 

BOD(mg/l)  titik I pada pagi hari 23 dan sore hari 9, titik II pada pagi hari 32 dan 

sore hari 14, titik III pada pagi hari 12 dan sore hari 36, Kadar COD (mg/l) titik I 

pada pagi hari 23 dan sore hari 26, titik II pada pagi hari 33 dan sore hari 42, titik 

III pada pagi hari 28 dan sore hari 39. Berdasarkan Standar kualitas air bersih 

menurut SK gubernur propinsi Sul-Sel No. 69 Tahun 2010 tentang Baku mutu dan 

kriteria kerusakan lingkungan hidup, untuk parameter pH dan Suhu masih 

memenuhi syarat, sedangkan untuk parameter MPN Coliform, TSS, BOD dan 

COD tidak memenuhi syarat. 

Oleh karena itu disarankan pada Pemerintah  Kota Sengkang agar  lebih 

mengontrol tingkat pencemaran pada sungai Walannae khususnya di daerah dusun 

Kampiri serta melakukan pengawasan pada masyarakat yang membuang 

limbahnya (organik dan hajat) kesungai. 

 

Kata Kunci : Kualitas air sungai Walannae di dusun Kampiri untuk 

parameter MPN Coliform, TSS (Total Suspended Solid), Suhu, pH, BOD 

(Biological Oxygen Demand) dan COD (Chemical Oxygen Demand). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Air adalah hal paling umum yang ditemukan di bumi dan terdapat dalam 

bentuk cair, es, atau salju dan uap. Terdapat hampir di semua tempat dalam 

berbagai bentuk dan menutupi 70% permukaan Bumi. Air sama dengan 

kehidupan. Tanpa air, tidak akan ada kehidupan. Air yang menopang kehidupan 

memainkan peran sangat penting dalam setiap langkah hidup kita. Tiga 

perempat tubuh manusia terdiri dari air (Novianto, 2013: 3 ).  

Air merupakan zat yang paling penting dalam kehidupan setelah 

udara.Sekitar ¾ bagian dari tubuh kita terdiri dari air dan tidak seorangpun 

dapat bertahan hidup lebih dari 4-5 hari tanpa minum air. Selain itu air juga 

dapat digunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan membersihkan kotoran 

yang ada disekitar rumah. Air juga digunakan untuk keperluan industri, 

pertanian, pemadam kebakaran, tempat rekreasi, transportasi dan lain-lain 

(Wasir, 2012: 2). 

Air merupakan salah satu sumber kehidupan bagi umat manusia. Apabila 

air telah tercemar, maka kehidupan manusia akan terganggu. Ini merupakan 

bencana besar. Hampir semua makhluk hidup di muka bumi ini memerlukan 

air, dari mikroorganisme sampai dengan mamalia. Tanpa air tiada kehidupan di 

muka bumi ini (Wardhana, 2004 : 71). 
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Jumlah air yang terbatas dan semakin banyaknya manusia menyebabkan 

terjadinya krisis air bersih. Selain jumlahnya, kualitas air tawar yang ada pun 

semakin rusak. Perebutan penggunaan air bersih untuk berbagai penggunaan 

menyebabkan hilangnya akses yang layak terhadap air bersih bagi sebagian 

orang. Perilaku boros air bersih menyebabkan semakin banyak lagi orang yang 

kehilangan akses terhadap air bersih.  

Saat ini tingkat pencemaran badan perairan, terutama sungai, telah sampai 

pada tingkat yang sangat memprihatinkan dan potensial untuk mengakibatkan 

berbagai gangguan kesehatan pada manusia (Anies, 2005:25).  

Kepadatan penduduk juga dapat mempengaruhi pencemaran lingkungan 

sungai. Hal ini dikaitkan dengan tingkat kesadaran penduduk dalam 

memelihara lingkungan yang sehat dan bersih. Limbah domestik yang dapat 

berupa buangan air limbah rumah tangga, padatan berupa sampah yang dibuang 

ke sungai, air cucian kamar mandi maupun buangan tinja akan mempengaruhi 

tingkat kandungan BOD, COD serta bakteri E.Coli  dalam sungai. Sedangkan 

limbah industri baik yang bersifat organik dan anorganik juga akan 

mempengaruhi kualitas air permukaan. Limbah domestik, industri, maupun 

pertanian akan memberikan pengaruh terhadap keberadaan komponen 

lingkungan sungai. Apabila pengaruh itu telah mengubah kondisi peraran 

sehingga tidak dapat digunakan kembali dengan baik, maka perairan tersebut 
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dikatakan tercemar. Semakin pada penduduk suatu lingkungan semakin banyak 

limbah yang harus dikendalikan (Hendrawan, 2005:2). 

Selain manusia yang tinggal di daerah dengan ketersediaan air yang 

kurang, kualitas air yang kurang baik menyebabkan mereka yang tinggal dekat 

badan air juga mengalami kesulitan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang 

baik. Penghuni bantaran sungai saat ini terpaksa memanfaatkan air kotor untuk 

kegiatan sehari-hari (Hendrawan, 2005:2).  

Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara 

terus menerus dari hulu (sumber) menuju hilir (muara). Pada beberapa kasus, 

sebuah sungai secara sederhana mengalir meresap ke dalam tanah sebelum 

menemukan badan air lainnya. Dengan melalui sungai merupakan cara yang 

biasa bagi air hujan yang turun di daratan untuk mengalir ke laut atau 

tampungan air yang besar seperti danau. Sungai terdiri dari beberapa bagian, 

bermula dari mata air yang mengalir ke anak sungai. Beberapa anak sungai 

akan bergabung untuk membentuk sungai utama. Aliran air biasanya berbatasan 

dengan kepada saluran dengan dasar dan tebing di sebelah kiri dan kanan. 

Penghujung sungai di mana sungai bertemu laut dikenali sebagai muara sungai. 

Sungai merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Air dalam sungai 

umumnya terkumpul dari presipitasi, seperti hujan,embun, mata air, limpasan 

bawah tanah, dan di beberapa negara tertentu air sungai juga berasal dari 
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lelehan es / salju. Selain air, sungai juga mengalirkan sedimen dan polutan. 

(Novianto, 2013:4) 

Kualitas air sungai berubah seiring dengan waktu. Banyak sungai di dunia 

yang tercemar akibat aktivitas manusia. Sementara masih banyak sungai yang 

tetap tercemar, sedangkan sungai lainnya sudah menunjukkan perbaikan 

kualitas airnya. Perbaikan ini berkaitan dengan telah dibangunnya Instalasi 

Pengolah Limbah oleh pemerintah daerah sebagai upaya untuk pembelajaran 

bagi masyarakat tentang kualitas air sungai. Adapun kemanfaatan terbesar 

sebuah sungai adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, sebagai 

saluran pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan sebenarnya potensial 

untuk dijadikan objek wisata sungai. Di Indonesia saat ini terdapat 5.950 daerah 

aliran sungai (DAS). (Hendrawan, 2005:3) 

Sungai Gadjahmada yang menerima limbah buangan dari pertanian, kebun 

binatang, pemukiman dan industri yang telah diteliti memiliki kandungan BOD 

sebesar 314,75 mg/l dan DO 4,133 mg/l dan 4,019 mg/l (Sukadi,1991) juga 

terdapat pencemaran sungai di desa Perangat Selatan kecamatan Marang Kayu 

yang air sungai tersebut berbau tidak sedap, kotor, dan merupakan sarana 

penularan penyakit (seperti : gatal-gatal, alergi, penyakit kulit, lainnya) karena 

adanya aktivitas perendaman karet oleh masyarakat di sungai tersebut 

(Purnamasari, 2012). Pada penelitian Cahyaning dkk, kualitas air Siak dengan 9 
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parameter yang diteliti dinyatakan bahwa mutu lingkungan perairan sungai Siak 

dalam kondisi buruk dan sangat buruk. Karena kurangnya pengetahuan 

masyarakat di kecamatan Rumbai aktivitas MCK (Mandi, Cuci, Kakus) masih 

dilakukan di sungai Siak ( >52%), akibatnya orang yang melakukan aktivitas 

kontak langsung dengan air sungai Siak akan lebih berisiko untuk sakit kulit 

atau diare. (Cahyaning,dkk., 2009) 

Begitupun dengan air sungai Walannae di dusun Kampiri, air sungai ini 

digunakan sebagai air baku oleh PDAM yang hanya mengolah air sungai 

tersebut dengan proses pengendapan tanpa adanya proses filtrasi, air yang 

digunakan masyarakat kampiri untuk mengairi pertanian sebesar 550 Ha, dan 

juga air ini digunakan oleh masyarakat kampiri untuk kebutuhan sehari-hari, 

seperti: mandi, mencuci, masak bahkan digunakan sebagai sumber air minum. 

Hal ini erat kaitannya dengan tingginya kasus diare di kecamatan Pammana 

dengan jumlah 1782 kasus pada tahun 2012 (Badan Pusat Statistik, 2013). 

Berdasarkan hasil observasi, masyarakat kebanyakan membuang sampah dan 

limbah ke sungai sehingga diperkirakan sungai berpotensi tecemar, oleh karena 

itu penulis tertarik melakukan penelitian air sungai di dusun Kampiri ini dengan 

judul “ Studi kualitas air sungai Walannae ditinjau di dusun kampiri desa 

Pallawarukka kecamatan Pammana kabupaten Wajo. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: Bagaimana kualitas air sungai Walannae di dusun Kampiri 

ditinjau dari parameter biologi (MPN Coliform), fisika (TSS dan suhu), kimia (pH, 

BOD dan COD). 

C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

Kualitas badan Air Sungai Walannae dalam penelitian ini adalah kualitas Air 

Sungai Walannae berdasarkan parameter MPN Coliform, TSS, Suhu, pH, BOD 

dan COD yang beberapa parameter diproses dengan pemeriksaan laboratorium 

dan pengamatan langsung di lokasi penelitian. 

1. MPN Coliform 

Jumlah total bakteri MPN Coliform yang ditentukan di sungai Walannae 

dalam 100 ml, dinyatakan dalam satuan / 100 ml, berdasarkan dengan 

Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 69  Tahun 2010 tentang baku 

mutu dan kriteria kerusakan lingkungan )  

Kriteria Objektif : 

Memenuhi syarat : jika terdapat 5000 jumlah koloni/ 100 

ml MPN Coliform dalam air sungai 

Walannae di dusun Kampiri. 

Tidak memenuhi syarat    : Jika tidak sesuai dengan standar baku 

mutu diatas. 
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2. TSS 

 Jumlah padatan tersuspensi total yang terkandung di dalam air sungai 

Walannae di dusun Kampiri, sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan 

Nomor 69  Tahun 2010 tentang Baku mutu dan kriteria kerusakan 

lingkungan hidup yaitu 50 mg/L. 

Kriteria Objektif : 

Memenuhi syarat : Jika terdapat 50 mg/L kekeruhan 

dalam air sungai Walannae di dusun 

Kampiri. 

Tidak memenuhi syarat : Jika tidak seesuai dengan standar 

baku mutu di atas. 

3. Suhu 

Suhu/Temperatur air sungai Walannae di dusun Kampiri, dalam 

penelitian ini adalah deviasi 3 , dinyatakan dalam satuan derajat Celcius 

berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 69  Tahun 2010 

tentang Baku mutu dan kriteria kerusakan lingkungan. 

Kriteria Objektif : 

Memenuhi syarat : jika suhu deviasi 3 dalam air sungai 

Walannae di dusun Kampiri. 
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Tidak memenuhi syarat                   : Jika tidak sesuai dengan standar baku 

mutu diatas. 

4. pH 

pH air sungai Walannae di dusun Kampiri antara 6-8,5 sesuai dengan 

Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 69  Tahun 2010 tentang Baku 

mutu dan kriteria kerusakan lingkungan hidup. 

Kriteria Objektif : 

Memenuhi syarat : jika pH air sungai Walannae di dusun 

Kampiri antara 6-8,5 

Tidak memenuhi syarat                   : Jika tidak sesuai dengan standar baku 

mutu diatas. 

5.  BOD 

 Jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengurai zat organik di sungai 

Walannae di dusun Kampiri dinyatakan dalam satuan  mg/L berdasarkan 

Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 69 Tahun 2010 tentang baku 

mutu dan kriteria keruskan lingkungan hidup. 

Kriteria Objektif :  

Memenuhi syarat : Jika kadar maksimal 3 mg/L kadar BOD 

dalam air sungai Walannae di dusun 

Kampiri 
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Tidak memenuhi syarat : Jika tidak sesuai dengan standar baku 

mutu di atas. 

6. COD 

 Jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengurai zat kimia di sungai 

Walannae di dusun Kampiri dinyatakan dalam satuan mg/L berdasarkan  

Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 69 Tahun 2010 tentang baku 

mutu dan kriteria kerusakan lingkungan hidup. 

Kriteria objektif : 

Memenuhi syarat : Jika kadar maksimal 25 mg/L COD 

dalam air sungai Walannae di dusun 

Kampiri 

Tidak memenuhi syarat : Jika tidak sesuai dengan standar baku 

mutu di atas. 

 

D. Kajian Pustaka 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan kualitas air sungai : 

Tabel 1.1 Sintesa Penelitian 

No Tahun Nama Judul Hasil 

1 2009 Nita 

cahyaning,  

Aras Mulyadi, 

Pengaruh 

Pemanfaatan Air 

Sungai Siak Terhadap 

Hasil analisa kualitas air 

sungai Siak dari pemerintah 

dengan 5 titik sampling untuk 



10 

 

Thamrin penyakit diare dan 

penyakit kulit pada 

masyarakat pinggiran 

sungai Siak 

 

(Jurnal of 

Environmental 

Science) 

 

9 parameter dinyatakan bahwa 

lingkungan perairan sungai 

Siak dalam kondisi buruk dan 

sangat buruk, diakibatkan 

karena keterbatasan 

pengetahuan masyarakat , 

yang aktivitas MCK masih 

dilakukan di sungai (>52%) 

orang yang melakukan 

aktivitas kontak langsung 

dengan air sungai Siak akan 

lebih berisiko untuk sakit kulit 

atau diare. 

2 2012 Hesti 

Purnamasari 

Pencemaran sungai 

akibat aktivitas 

perendaman karet 

oleh masyarakat Kutai 

Kartanegara 

 

(Jurnal Geraja Niti) 

Dampak dari pencemaran 

sungai akibat aktivitas 

perendaman karet oleh 

masyarakat Kutai Kartanegara 

tidak lagi menggunakan/ 

memakai air sungai tersebut 

karena baunya yang tidak 

sedap, kotor, serta menjadi 

sarana penularan penyakit 

(gatal-gatal, alergi dan 

penyakit kulit lainnya). 

3 2012 

 

Dyah 

Agustiningsih, 

Setia Budi 

Sasongko, 

Sudarno 

Analisi Kualitas Air 

dan Strategi 

Pengendalian 

Pencemaran Air 

Sungai Blukar Kab. 

Kendal 

 

(Jurnal 

PRESIPITASI) 

 

Parameter BOD di titik 3,4,5,6 

dan 7 serta parameter COD di 

titik 7 telah melebihi baku 

mutu air sungai Kelas II 

menurut PP nomor 82 Tahun 

2001.  Telah terjadi penurunan 

kualitas air Blukar dari hulu ke 

hilir yang ditandai dengan nilai 

indeks pencemaran yang 

cenderung semakin meningkat 

berdasarkan kriteria sungai 

Kelas II menurut PP nomor 82 

Tahun 2001. Nilai indeks 

pencemaran berkisar antara 

0,49 sampai 3,28. Status mutu 

air sungai Blukar telah 

tercemar dengan status cemar 

ringan. 
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4 2009 Nur Anny 

Suryaningsih 

Taufieq 

Analisis tingkat 

kekeruhan air DAS 

jeneberang sebagai 

sumber air baku PAM 

Somba Opu 

 

(Jurnal Chemica) 

Kualitas air DAS Jeneberang 

menunjukkan tingkat 

kekeruhan yang melampaui 

batas maksimum yaitu sebesar 

6,78 NTU. Dan penambahan 

larutan aluminium Sulfat 

(Al2(SO4)3) dapat menurunkan 

tingkat kekeruhan air DAS 

Jeneberang dari 6,78 NTU 

menjadi 1,48 NTU-4,23 NTU. 

Penambahan ini juga dapan 

memperbaiki pH air dari 5,65 

menjadi 6,49- 6,80. 

Persamaan dari kajian pustaka dengan proposal penelitian ini adalah sama-

sama menganalisis kualitas air sungai yang dijadikan sebagai sumber air bersih di 

masyarakat sekitaran sungai apakah memenuhi syarat atau tidak, sedangkan 

perbedaannya terletak pada parameter, lokasi dan waktu penelitian.  

E. Tujuan  Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui kualitas air sungai Walannae di Dusun Kampiri Desa 

Pallawarukka Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo tahun 2014 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui kualitas air pada badan air sungai Walannae di dusun Kampiri 

berdasarkan parameter MPN Coliform. 

b. Mengetahui kualitas air pada badan air sungai Walannae di dusun Kampiri 

berdasarkan parameter TSS (Total Suspended Solid). 
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c. Mengetahui kualitas air pada badan air sungai Walannae di dusun Kampiri 

berdasarkan parameter suhu. 

d. Mengetahui kualitas air pada badan air sungai Walannae di dusun Kampiri 

berdasarkan parameter pH. 

e. Mengetahui kualitas air pada badan air sungai Walannae di dusun Kampiri 

berdasarkan parameter BOD. 

f. Mengetahui kualitas air pada badan air sungai Walannae di dusun Kampiri 

berdasarkan parameter COD. 

F. Kegunaan Penelitian 

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu informasi bagi instansi 

pemerintah dalam menentukan kebijakan khususnya dalam upaya perbaikan 

kualitas air sungai Walannae di dusun Kampiri. 

2. Sebagai informasi untuk PDAM kelayakan air sungai Walannae sebagai 

sumber air baku. 

3. Sebagai sumbangsih ilmiah bagi peneliti-peneliti selanjutnya. 

4. Merupakan pengalaman berharga bagi peneliti dalam memperluas wawasan 

pengetahuan tentang kualitas air sungai Walannae di dusun Kampiri. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Tinjauan tentang Air dan Pencemaran menurut Agama Islam 

 Air merupakan kebutuhan pokok manusia, sejak penggunaan yang paling 

kecil seperti untuk minum, masak, mencuci mandi dan sebagainya sampai 

pemanfaatan air untuk pertanian.  

Karena air merupakan kebutuhan yang paling esensial bagi manusia, maka 

Allah menyediakan air di mana-mana, hampir 4/5 permukaan bumi terisi air, 

tanpa adanya air manusia dan makhluk hidup lainnya tidak dapat 

berlangsung, bahkan segala yang hidup ini mulanya diciptakan oleh Allah 

dari air,dan pembuktian firman Allah SWT, sebagai berikut: 

 (QS. Al-Anbiya’/21:30)  

óΟ s9 uρr&  t� tƒ  t Ï%©!$#  (#ρã� xx.  ¨βr&  ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $#  uÚö‘ F{$#uρ  $ tF tΡ% Ÿ2  $Z)ø?u‘  $ yϑßγ≈ oΨø)tF xsù  (  
$ oΨù=yèy_ uρ  z ÏΒ  Ï !$ yϑø9 $#  ¨≅ ä.  > óx«  @c yr  ( Ÿξsùr& tβθãΖÏΒ ÷σãƒ ∩⊂⊃∪     

Terjemahnya :  

“dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi 

keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan 

kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa 

mereka tidak beriman?” (Terjemahan Departemen Agama RI) 

Para pengarang tafsir al-Muntakhab berkomentar bahwa ayat ini telah 

dibuktikan kebenarannya melalui penemuan lebih dari satu cabang ilmu 

pengetahuan. Sitologi (ilmu tentang susunan dan fungsi sel), misalnya, 

menyatakan bahwa air adalah komponen terpenting dalam pembentukan sel 
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yang merupakan satuan bangunan pada setiap makhluk hidup, baik hewan 

maupun tumbuhan. Sedang biokimia menyatakan bahwa air adalah unsur 

yang sangat penting pada setiap interaksi dan perubahan yang terjadi di dalam 

tubuh makhluk hidup. Air dapat berfungsi sebagai media, faktor pembantu, 

bagian dari proses interaksi, atau bahkan hasil dari sebuah proses interaksi itu 

sendiri. Sedangkan fisiologi menyatakan bahwa air sangat dibutuhkan agar 

masing-masing organ dapat berfungsi dengan baik. Hilangnya fungsi itu akan 

berarti kematian. (Shihab, 2009: 43-44) 

Penelitian para ilmuwan tentang sumber air tawar tidak terlepas dari 

peelitian tentang pencemaran yang terjadi di sungai. Pencemaran yang 

memberikan andil besar berasal dari teknologi modern. Daerah muara sungai 

merupakan daerah yang sangat penting dan sensitive karena terletak di antara 

sungai dan lautan. Oleh karena itu, para ilmuwan melakukan penelitian yang 

mendalam tentang daerah muara sungai ini, kemudian mereka mengumpulkan 

dan mengeluarkan sejumlah kesimpulan ini pada satu ayat Alquran (Wasir, 

2012), seperti firman-Nya berikut :  

(QS Al-furqan/25:53) 

*  uθ èδ uρ  “Ï%©!$#  yl t� tΒ  Ç ÷ƒt� ós t7ø9 $#  #x‹≈yδ  Ò>õ‹ tã  ÔN#t� èù  #x‹≈yδ uρ  ìxù=ÏΒ  Ól% ỳ é&  Ÿ≅yèy_ uρ 

$ yϑåκs]÷�t/ % Y{y— ö�t/ # \�ôf Ïm uρ # Y‘θàf øt¤Χ ∩∈⊂∪      

 

Terjemahan : 

“Dan Dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir (berdampingan); 

yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit; dan Dia jadikan 
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antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi.” (Terjemahan 

Departemen Agama RI). 

 

Para penulis Tafsir al-Muntakhab dalam arti “Pembatas yang 

tersembunyi yang tidak dapat kita lihat”. Ayat ini, menurut para pengarang 

tafsir itu, menguraikan salah satu nikmat Allah kepada hambanya, yaitu 

keadaan air asin yang merembes atau mengalir dari lautan ke batu-batuan di 

dekat pantai, namun ia tidak bercampur dengan air tawar yang merembes atau 

mengalir ke laut dari daratan. Sementara ulama seperti Sayyid Quthub, 

menyatakan bahwa penghalang yang dijadikan Allah itu adalah posisi aliran 

sungai yang biasanya lebih tinggi daripada permukaan laut. Karena itu, air 

sungai dan air tawar itulah yang mengalir ke laut bukan sebaliknya, kecuali 

amat sangat jarang dan dengan pengaturan yang sangat teliti ini, air laut 

walaupun banyak tidak mengasinkan air sungai yang merupakan sumber air 

minum manusia, binatang dan tumbuhan. Sedang air sungai karena kadarnya 

sedikit, ia mengalir ke laut yang banyak airnya itu, air sungai tidak dapat 

mengubah rasa asin air laut. (Shihab, 2009: 111-112) 

Kesimpulan awal para ilmuwan tentang fenomena ini yaitu bahwa di 

daerah muara sungai terjadi percampuran berkesinambungan antara air tawar 

dan air asin. Kenapa Allah swt menggunakan redaksi dua laut? Para ahli ilmu 

kelautan menemukan bahwa sungai bukanlah sumber air tawar satu-satunya, 

karena ada air tawar di dasar samudera. Di bawah dasar samudera terdapat 

sumber besar untuk air tawar yang akan terus-menerus mengalir ke luar dari 
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dasar samudera. Volume sumber besar tersebut menjadi lebih kecil dari air 

sungai di laut.  

Terkait air tawar, tidak disebutkan dengan redaksi ini tawar, 

melainkan disandingkan dengan kata segar. Kata segar secara bahasa berarti 

mempunyai cita rasa yang enak dan lezat. Jika air sungai tawar seratus 

persen, maka air itu pasti tidak mempunyai rasa lezat atau nikmat. Namun 

ketika air ini bercampur dengan garam dan logam, maka akan diperoleh rasa 

lezat, yang dapat kita rasakan saat meminum air tawar ini (Wasir, 2012 : 32).  

QS Al-Mursalat /77:27 

$ uΖù=yèy_ uρ $pκ� Ïù z Å›≡uρu‘ ;M≈ y‚Ïϑ≈ x© /ä3≈ uΖø‹ s)ó™r&uρ [ !$̈Β $Y?#t� èù ∩⊄∠∪    

Terjemahnya : 

“Dan Kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan Kami beri 

minum kamu dengan air tawar.” (Terjemahan Departemen Agama RI) 

 

Air yang kita minum dari berbagai sungai, mata air dan sumur adalah 

air tawar yang nikmat rasanya, karena terdiri sejumlah zat kimia, seperti besi 

yang menjadikan air manis. Ini sesuai dengan kata furat. Adapun kata al-ma’ 

al-furat dalam bahasa Arab berarti air yang nikmat rasanya, sebagaimana 

terdapat dalam kamus bahasa Arab. Air yang turun dari langit adalah air hasil 

penyulingan yang memiliki kemampuan membasmi bakteri dan virus, 

membersihkan kotoran dan tidak memiliki rasa. Oleh sebab itulah, Kalam 

Ilahi menyebutnya dengan kata thahuran (bersih) (Wasir, 2012:33). 
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Allah telah menamai air sungai yang tersimpan di bawah bumi dan 

kita minum sebagai air yang segar, atau sedap rasa, sedangkan air laut 

dinamai dengan pahit yang menunjukkan kadar garam yang berlebihan. Allah 

swt berfirman sebagai berikut :  

QS faathir/35:12 

$ tΒ uρ “ÈθtGó¡o„ Èβ#t� óst7 ø9 $# #x‹≈yδ  Ò>õ‹ tã  ÔN#t� èù Ô&Í←!$ y™ …çµç/# u�Ÿ° #x‹≈yδ uρ ìxù=ÏΒ  Ó l% ỳ é&    ......  

 

Terjemahnya :  

“Dan tiada sama (antara) dua laut; yang ini tawar, segar, sedap diminum 

dan yang lain asin lagi pahit … “ (Terjemahan Departemen Agama RI) 

 

Ayat dia atas menyatakan: dan di antara bukti kuasa Allah adalah 

penciptaan dua laut yakni sungai dan laut. Tidak sama antara dua laut itu 

yakni air sungai tawar, segar dan sangat sedap diminum, yakni laut, asin lagi 

pahit. (Shihab, 2009: 31-32) 

Dengan demikian, Al-Quran adalah kitab pertama yang membahas 

bermacam-macam air dengan detail dan memberikan sifat ilmiah yang 

dimiliki. 

Air yang kita minum dari sungai, mata air, dan air sumur digambarkan 

segar dan sedap rasanya, karena memliki kandungan logam yang 

menyebabkan rasa air menjadi manis. Karenanya air itu disebut segar. Secara 

bahasa, air yang segar adalah air yang sedap rasanya. 

Islam sungguh menganjurkan dengan keras agar tidak mengotori air 

sebagai sumber kehidupan. Oleh karena itu Islam melarang membuang 
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kotoran atau najis, buang air kecil atau buang air besar kedalamnya, bahkan 

diancam bahwa perbuatan itu dapat mengundang kemurkaan Allah (Wasir, 

2012:35).  

Dari Ibnu Majah ra. ia berkata : 

 

اءِالجْاَرىِْ انََّ النَّبىِ صَلَّى اللهُ 
َ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َ�ىَ انَْ يُـبَالَ فىِ اْلم

Artinya : 

“Sesungguhnya Nabi melarang kencing pada tempat air yang mengalir” 

(HR. Ibnu Majahra). 

Kebanyakan wabah penyakit seperti kolera, tiphoid, poliomycletis, 

infeksi pada usus besar, kebanyakan menularnya melalui air dan yang hidup 

di dalamnya, sedangkan penyakit kuning berpindah melalui air kencing yang 

masuk ke dalam air dan berkembang biak didalamnya kemudian menular lagi 

kepada orang yang mandi atau minum darinya.  

Oleh sebab itu, maka para fukaha (pemikir) menyatakan bahwa air 

yang bercampur dengannya menjadi najis dan tidak boleh digunakan untuk 

ber wudhu, mandi dan minum. 

Teori ilmiah menetapkan bahwa pada umumnya bakteri dan telur 

cacing seperti bilharzia tidak mampu hidup lama atau berkembang biak pada 

air yang mengalir seperti air sungai. adapun sungai kecil dan sumur yang 

airnya tidak bergerak akan menjadi pusat berkembang biaknya bakteri secara 

baik. Akibat pencemaran sungai juga akan berdampak kembali pada 

lingkungan dan masyarakat sekitar sungai (Wasir, 2012:35). 
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Allah SWT berfirman sebagai berikut: 

QS. Ar-Ruum/30: 41 

t� yγ sß  ßŠ$|¡xø9 $#  ’Îû  Îh�y9 ø9 $#  Ì� ós t7ø9 $#uρ  $ yϑÎ/  ôM t6 |¡x.  “Ï‰ ÷ƒ r&  Ä¨$ ¨Ζ9 $#  Νßγ s)ƒ É‹ã‹Ï9  uÙ÷èt/  

“Ï% ©!$#  (#θ è=ÏΗxå öΝßγ̄=yès9 tβθ ãèÅ_ ö� tƒ ∩⊆⊇∪        

Terjemahnya : 

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 

tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari 

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” 

(Terjemahan Departemen Agama RI) 

Sikap kaum musyrikin yang diuraikan ayat-ayat yang lalu, yang intinya 

adalah mempersekutukan Allah dan mengabaikan tuntutan-tuntutan agama, 

berdampak terhadap diri mereka, masyarakat dan lingkungan. Ini dijelaskan 

oleh ayat di atas dengan menyatakan : Telah dampak kerusakan di darat, 

seperti kekeringan, hilangnya rasa aman, dan di laut, seperti 

ketertenggelaman, kekurangan hasil laut dan sungai, disebabkan karena 

perbuatan tangan manusia yang durhaka sehingga akibatnya Allah 

mencicipkan, yakni merasakan sedikit, kepada mereka sebagian dari dari 

akibat perbuatan dosa dan pelanggaran mereka agar kembali ke jalan yang 

benar. Laut telah tercemar sehingga ikan mati dan hasil laut berkurang. 

Daratan semakin panas sehingga terjadi kemarau panjang. Alhasil, 

keseimbangan lingkungan menjadi kacau. Inilah yang mengantar sementara 

ulama kontemporer memahami ayat ini sebagai isyarat tentang kerusakan 

lingkungan. (Shihab, 2009: 236-237) 
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Adanya pencemaran lingkungan di muka bumi ini disebabkan oleh 

manusia itu sendiri yang tidak bisa menjaga dan melindungi lingkungannya, 

akibat dari pencemaran lingkungan itu bisa menimbulkan dampak besar 

kepada lingkungan dan makhluk hidup di sekitarnya. Begitu pula dengan 

masyarakat di dusun Kampiri yang kurang memperhatikan lingkungannya, 

karena masih kurangnya kesadaran masyarakat Kampiri dengan membuang 

sampah sekitaran sungai dan juga masih banyak yang membuang hajat di 

bantaran sungai, sehingga berdampak kembali kepada lingkungan dan 

mempengaruhi kesehatan masyarakat sekitar sungai. 

B. Tinjauan tentang air 

Air merupakan salah satu kebutuhan hidup dan merupakan dasar bagi 

perikehidupan di bumi. Tanpa air, berbagai proses kehidupan tidak dapat 

berlangsung. Oleh karena itu, penyediaan air merupakan salah satu kebutuhan 

utama bagi manusia untuk kelangsungan hidup dan menjadi faktor penentu 

dalam kesehatan dan kesejahteraan manusia (Sumantri, 2010:25). 

1. Sumber Air 

Air yang diperuntukkan bagi konsumsi manusia harus berasal dari 

sumber yang bersih dan aman, batasan-batasan sumber air yang bersih dan 

aman ini, antara lain (Sumantri, 2010:26): 

a. Bebas dari kontaminasi kuman atau bibit penyakit. 

b. Bebas dari substansi kimia yang berbahaya dan beracun. 

c. Tidak berasa dan tidak berbau. 



21 

 

d. Dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan domestik dan rumah 

tangga. 

e. Memenuhi standar minimal yang ditentukan oleh WHO atau 

Kementrian Kesehatan RI. 

Air dinyatakan tercemar bila mengandung bibit penyakit, parasit, bahan-

bahan kimia yang berbahaya, sampah dan limbah industri. 

Air yang berada di permukaan bumi ini dapat berasal dari berbagai 

sumber. Berdasarkan  letak sumbernya, air dapat dibagi menjadi air angkasa 

(hujan), air permukaan, dan air tanah. 

a. Air angkasa (hujan) 

Air angkasa atau air hujan merupakan sumber utama air di bumi. 

Walaupun pada saat presipitasi merupakan air yang paling bersih, air 

tersebut cenderung mengalami pencemaran ketika berada di atmosfer. 

Pencemaran yang berlangsung di atmosfer itu dapat disebabkan oleh 

partikel debu, mikroorganisme, dan gas, misalnya karbon dioksida, 

nitrogen, dan amonia. 

Air hujan merupakan penyublingan awan/uap air menjadi air murni 

yang ketika turun dan melalui udara akan melarutkan benda-benda yang 

terdapat di udara. Dalam keadaan murni sangat bersih. Diantara benda-

benda yang terkait dari udara ini yaitu: Gas (O2,CO 2, H2,dll), jasad-

jasad renik, dan debu. 

 Kelarutan gas CO2 di dalam air hujan akan membentuk asam 

karbonat (H2CO3) yang menjadikan air hujan bereaksi dengan asam. 
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Beberapa gas oksida dapat berada pula di dalam udara, di antaranya 

yang penting adalah oksida belerang dan oksida nitrogen (S2O3 dan 

N2O5). Kedua oksida ini bersama-sama dengan air hujan akan 

membentuk larutan asam sulfat dan larutan asam nitrat (H2SO4 dan 

H2NO3). Jadi setelah mencapai permukaan bumi air hujan bukan 

merupakan air murni lagi. 

b. Air permukaan 

Air permukaan yang meliputi badan air semacam sungai, danau, 

telaga, waduk, rawa, terjun, dan sumur permukaan, sebagian besar 

berasal dari air hujan yang jatuh ke permukaan bumi. Air hujan ini 

kemudian akan mengalami pencemaran baik oleh tanah, sampah, 

maupun lainnya. Dibandingkan dengan sumber air lain, air permukaan 

merupakan sumber air yang paling tercemar akibat kegiatan manusia, 

fauna, flora dan zat lain. 

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

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

sumber air di kota besar karena air tersebut sebelumnya sudah 

dibendung oleh alam dan jatuh secara gravitasi. Air ini tidak tercemar 

sehingga tidak membutuhkan purifikasi bakterial. 

Sumber air permukaan yang berasal dari sungai, selokan, dan parit 

mempunyai persamaan, yaitu airnya mengalir dan dapat 

menghanyutkan bahan tercemar. Sumber air permukaan yang berasal 

dari rawa, bendungan, dan danau memiliki air yang tidak mengalir, 
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tersimpan dalam waktu yang lama, dan mengandung sisa-sisa 

pembusukan alam, misalnya, pembusukan tumbuh-tumbuhan, 

ganggang, fungi dan lain-lain. Air permukaan yang berasal dari air laut 

mengandung kadar garam yang tinggi sehingga jika akan digunakan 

untuk iar minum, air ini harus menjalani proses ion-exchange. 

Air yang berasal dari parit, selokan dan sungai mempunyai beberapa 

kesamaan antara lain, mengalir sambil menghanyutkan bahan-bahan 

pencemar dan pengotor air. Dari bahan pencemar dan pengotor ini 

dapat dibedakan benda-benda yang melarut (zat warna, garam-garam), 

terapung (tinja, kayu-kayuan), melayang (benda koloid). 

Air yang berasal dari rawa, bendungan dan danau merupakan air 

yang diam dan tersimpan dalam waktu yang cukup lama. Air jenis ini 

biasanya mengandung sisa pembusukan di alam seperti, pembusukan 

akar-akar, rumput serta mengandung algae, fungi dan jasad-jasad renik 

lainnya. Perlu diperhatikan adanya kandungan tanin dan lignin di dalam 

air rawa sebagai sisa pembusukan rumput-rumputan dan akar kayu-

kayuan. Air yang berasal dari laut mengandung garam dalam kadar 

yang cukup tinggi. Untuk memperoleh air minum dan air laut 

diperlukan usaha pemurnian air laut dengan jalan penyulingan, 

penukaran ion-ion dan sebagainya. Sistem ini menyangkut biaya yang 

mahal (Sumantri, 2010:27). 
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c. Air tanah 

Air yang dibedakan atas dua macam, air lapisan (layer water) dan air 

celah (fissure water). Air lapisan ini adalah air yang terdapat di dalam 

ruang antara butir  tanah. Adapun air celah adalah air yang terdapat di 

dalam retak batuan di dalam tanah. 

Air tanah (ground water) berasal dari air hujan yang jatuh ke 

permukaan bumi yang kemudian mengalami perkolasi atau penyerapan 

ke dalam tanah dan mengalami proses filtrasi secara alamiah. Proses-

proses yang telah dialami air hujan tersebut, di dalam perjalannya ke 

bawah tanah, membuat air tanah menjadi lebih baik dan lebih murni 

dibandingkan air permukaan. 

Air tanah memiliki beberapa kelebihan dibanding sumber air lain. 

Pertama, air tanah biasanya bebas dari kuman penyakit dan tidak perlu 

mengalami proses purifikasi atau penjernihan. Persediaan air tanah juga 

tersedia sepanjang tahun, saat musim kemarau sekalipun. Sementara itu, 

air tanah juga memiliki beberapa kerugian atau kelemahan dibanding 

sumber air lainnya. Air tanah mengandung zat mineral dalam 

konsentrasi yang tinggi. Konsentrasi yang tinggi dari zat-zat mineral 

semacam magnesium, kalsium, dan logam berat seperti besi dapat 

menyebabkan kesadahan air. Selain itu, untuk mengisap dan 

mengalirkan air ke atas permukaan diperlukan pompa. 

Air tanah merupakan sebagian air hujan yang mencapai permukaan 

bumi dan menyerap ke dalam lapisan tanah dan menjadi air tanah. 
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Sebelum mencapai lapisan tempat air tanah, air hujan akan menembus 

beberapa lapisan tanah dan menyebabkan terjadinya kesadahan pada air 

(hardness of water). Kesadahan pada air ini menyebabkan air 

mengandung zat-zat mineral dalam konsentrasi. Zat mineral tersebut, 

antara lain kalsium, magnesium dan logam berat seperti Fe dan Mn. 

Akibatnya apabila kita menggunakan air sadah untuk mencuci, sabun 

yang kita gunakan tidak akan berbusa dan bila diendapkan akan 

berbentuk endapan semacam kerak.  

Berdasarkan sifat dapat ditembus atau tidaknya oleh air, lapisan 

tanah dibedakan menjadi lapisan permeable dan lapisan impermeable. 

Lapisan permeable adalah lapisan-lapisan tanah yang dengan mudah 

dapat dilalui oleh air, misalnya lapisan pasir dan lapisan kerikil. Adapun 

lapisan impermeable adalah lapisan yang sulit ditembus oleh air. 

(Sumantri, 2010: 29) 

2. Fungsi dan peran air bagi kehidupan manusia 

Salah satu kebutuhan pokok sehari-hari makhluk hidup di dunia ini 

yang tidak dapat terpisahkan adalah air. Tidak hanya penting bagi manusia 

Air merupakan bagian yang penting bagi makhluk hidup baik hewan dan 

tubuhan. Tanpa air kemungkinan tidak ada kehidupan di dunia inti karena 

semua makhluk hidup sangat memerlukan air untuk bertahan hidup.  

 Manusia mungkin dapat hidup beberapa hari akan tetapi manusia tidak 

akan bertahan selama beberapa hari jika tidak minum karena  sudah 

mutlak bahwa sebagian besar zat pembentuk tubuh manusia itu terdiri dari 
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73% adalah air. Jadi bukan hal yang baru jika kehidupan yang ada di dunia 

ini dapat terus berlangsung karena tersedianya air yang cukup. Dalam 

usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya, manusia berupaya 

mengadakan air yang cukup bagi dirinya sendiri. Berikut ini air merupakan 

kebutuhan pokok bagi manusia dengan segala macam kegiatannya, antara 

lain digunakan untuk: 

a. Keperluan rumah tangga, misalnya untuk minum, masak, mandi, 

cuci dan pekerjaan lainnya, 

b. Keperluan umum, misalnya untuk kebersihan jalan dan pasar, 

pengangkutan air limbah, hiasan kota, tempat rekreasi dan lain-

lainnya. 

c. Keperluan industri, misalnya untuk pabrik dan bangunan pembangkit 

tenaga listrik. 

d. Keperluan perdagangan, misalnya untuk hotel, restoran, dll. 

e. Keperluan pertanian dan peternakan 

f. Keperluan pelayaran dan lain sebagainya 

 Oleh karena itulah air sangat berfungsi dan berperan bagi kehidupan 

makhluk hidup di bumi ini. Penting bagi kita sebagai manusia untuk tetap 

selalu melestarikan dan menjaga agar air yang kita gunakan tetap terjaga 

kelestariannya dengan melakukan pengelolaan air yang baik seperti 

penghematan, tidak membuang sampah dan limbah yang dapat membuat 

pencemaran air sehingga dapat menggangu ekosistem yang ada.  
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Air merupakan zat yang paling penting dalam kehidupan setelah udara. 

Sekitar tiga per empat bagian dari tubuh kita terdiri dari air dan tidak 

seorangpun dapat bertahan hidup lebih dari 4-5 hari tanpa minum air. 

Selain itu, air juga dipergunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan 

membersihkan kotoran yang ada di sekitar rumah. Air juga digunakan 

untuk keperluan industri, pertanian, pemadam kebakaran, tempat rekreasi, 

transportasi, dan lain-lain. Penyakit yang menyerang manusia dapat juga 

ditularkan dan disebarkan melalui air. Kondisi tersebut tentunya dapat 

menimbulkan wabah penyakit dimana-mana. Volume air dalam tubuh 

manusia rata-rata 65% dari total berat badannya, dan volume tersebut 

sangat bervariasi pada masing-masing orang, bahkan juga bervariasi antara 

bagian tubuh seseorang. Beberapa organ tubuh manusia yang mengandung 

banyak air, antara lain, otak 74,5%, tulang 22%, ginjal 82,7%, otot 75,6%, 

dan darah 83%.  Setiap hari kurang lebih 2.272 liter darah dibersihkan oleh 

ginjal dan sekitar 2,3 liter diproduksi menjadi urine. Selebihnya diserap 

kembali masuk ke aliran darah. Dalam kehidupan sehari-hari, air 

dipergunakan antara lain untuk keperluan minum, mandi, memasak, 

mencuci, membersihkan rumah, pelarut obat, dan pembawa bahan 

buangan industri. 

Ditinjau dari sudut ilmu kesehatan masyarakat, penyediaan sumber air 

bersih harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat karena persediaan air 

bersih yang terbatas memudahkan timbulnya penyakit di masyarakat. 

Volume rata- rata kebutuhan air setiap individu per hari berkisar antara 
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150-200 liter atau 35-40 galon. Kebutuhan air tersebut bervariasi dan 

bergantung pada keadaan iklim, standar kehidupan, dan kebiasaan 

masyarakat.  

C. Tinjauan tentang sungai 

Sungai merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Air dalam 

sungai umumnya terkumpul dari presipitasi, seperti hujan,embun, mata air, 

limpasan bawah tanah, dan di beberapa negara tertentu air sungai juga berasal 

dari lelehan es / salju. Selain air, sungai juga mengalirkan sedimen dan 

polutan. (Hendrawan, 2005: 7) 

Sungai adalah mengalirnya massa air tawar dari sumbernya menuju atau 

bermuara di laut, danau atau sungai yang lebih besar. 

Sungai yang ada di permukaan bumi ini tidak semuanya sama. Oleh 

karena, sungai dibedakan menjadi beberapa jenis (Novianto, 2013: 5). 

a. Berdasarkan letaknya 

Berdasarkan letaknya, sungai dapat dibagi menjadi tiga bagian yakni : 

1) Bagian Hulu, Karakteristiknya : 

Arus sungai deras, arah erosi ke dasar sungai (erosi vartikel), 

lembahnya curam, lembahnya berbentuk V, kadang-kadang terdapat 
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air terjun, terdapat erosi mudik,tidak terjadi pengendapan 

(sedimentasi), terdapat batu-batu besar dari runcing. 

2) Bagian tengah, Karakteristiknya : 

Arus air sungai tidak begitu deras, erosi sungai mulai ke samping 

(erosi horizontal), aliran sungai mulai berkelok-kelok, mulai terjadi 

proses sedimentasi dan (pengendapan) karena kecepatan air mulai 

berkurang, batu-batu bersudut bulat, dengan ukuran lebih kecil dari 

daerah hulu. 

3) Bagian Hilir, Karakteristiknya : 

Arus air sungai tenang terjadi banyak sedimentasi, erosi ke arah 

samping (horizontal), sungai berkelok-kelok (terjadi proses 

meandering), terkadang ditemukan meander yang terpotong sehingga 

membentuk kali mati/ danau tapal kuda, di bagian muara kadang-

kadangterbentuk delta, terdapat batu-batu kecil bersudut bulat. 

b. Berdasarkan pola alirannya 

Berdasarkan pola alirannya, sungai dapat dibagi menjadi tiga bagian yakni: 

1) Pola aliran Radial 

Aliran sungai radial itu mirip menjari (telapak tangan dan jari). Aliran 

ini ada dua macam yakni radial sentrifugal dan radial sentripetal. 



30 

 

2) Pola aliran dendritis 

Pola dendritis, ciri-cirinya adalah bahwa anak-anak sungainya bermuara 

pada sungai induk secara tidak teratur yaitu membentuk sudut yang 

berlainan besarnya atau tidak tentu besarnya. Pola ini terdapat di daerah 

yang menunjukkan tidak adanya pengaruh struktur. Pola ini sering 

terdapat pada batuan horizontal (mendatar). 

3) Pola aliran trellis 

Pola aliran trellis, yaitu sungai yang memperlihatkan letak yang paralel. 

Anak-anak sungainya yang bergabung secara tegak pada sungai yang 

paralel (sejajar). Pola ini terjadi di daerah dengan struktur lipatan. 

4) Pola aliran Rektanguler 

Pola aliran sungai ini saling membentuk sudut siku, pada daerah 

patahan atau pada batuan yang tingkat kekerasannya berbeda. Ciri-

cirinya adalah sungai induk dengan anak-anak sungainya membelok 

dengan membentuk sudut 90°. Pola aliran ini terdapat di daerah 

patahan. 

c. Berdasarkan sumber airnya 

Berdasarkan sumber airnya, sungai dapat kita bedakan menjadi tiga 

macam yakni: 
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1) Sungai Hujan, yakni sungai yang airnya berasal dari air hujan. 

2) Sungai Gletser, yakni sungai yang airnya berasal dari es. 

3) Sungai Campuran, yakni sungai yang airnya berasal dari es dan air 

hujan. 

d. Berdasarkan kondisi airnya 

Berdasarkan kondisi airnya, sungai dapat dibedakan menjadi dua macam, 

yakni : 

1) Sungai Episodik, yakni sungai yang banyaknya airnya tetap sepanjang 

tahun, biasanya jenis sungai ini terdapat di daerah berhutan lebat 

2) Sungai periodik, yakni sungai yang banyaknya airnya tidak tetap. 

Biasanya sungai jenis inimemiliki jumlah air yang banya pada saat 

musim hujan dan menyusut pada saat musim kemarau. 

D. Tinjauan tentang Pencemaran Air 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang 

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, pencemaran air 

didefinisikan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan 

atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air 

turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi 

sesuai dengan peruntukannya. Dalam definisi pencemaran air, makhluk hidup, 

zat, energi dan atau komponen lain merupakan sesuatu yang potensial apabila 

masuk, sengaja atau tidak sengaja, ke dalam air, dapat menyebabkan 
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peruntukan kualitas air turun sampai pada tingkat cemar. Masukan tersebut 

sering disebut sebagai unsur pencemar (pollutants). Unsur pencemar ini dapat 

berupa makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain. Dalam praktiknya, 

masukan tersebut umumnya berupa buangan yang bersifat rutin, misalnya 

buangan limbah cair, meskipun kadang-kadang berupa material yang terbuang 

akibat keadaan yang bersifat insidental, seperti tumpahan minyak atau bahan 

kimia lain dari tangkinya yang rusak, akibat kelalaian ataupun kecelakaan. 

Dalam kondisi tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai 

peruntukannya, akan menimbulkan berbagai gangguan terhadap makhluk 

hidup, termasuk gangguan terhadap kesehatan manusia. Gangguan yang 

terjadi bervariasi tergantung polutan penyebabnya, yang dapat berupa faktor 

fisik, kimia, maupun biologis atau mikrobiologis (Anies, 2005:28). 

Air yang aman adalah air yang sesuai dengan kriteria bagi peruntukan air 

tersebut. Misalnya, kriteria air yang dapat diminum secara langsung (air 

kualitas A) mempunyai kriteria yang berbeda dengan air yang dapat 

digunakan untuk air baku air minum (kualitas B) atau air kualitas C untuk 

keperluan perikanan dan peternakan dan air kualitas D untuk keperluan 

pertanian serta usaha perkotaan, industri, dan pembangkit tenaga air. 

1. Sumber pencemar air 

Banyak penyebab sumber pencemaran air, tetapi secara umum dapat 

dikategorikan menjadi dua yaitu sumber kontaminan langsung dan tidak 

langsung. Sumber langsung meliputi efluen yang keluar dari industi, TPA 

sampah, rumah tangga dan sebagainya. Sedangkan sumber tak langsung 
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ialah kontaminan yang memasuki badan air dari tanah, air tanah atau 

atmosfer berupa hujan. Pada dasarnya sumber pencemar air berasal dari 

industri, rumah tangga (pemukiman) dan pertanian. Tanah dan air tanah 

mengandung sisa dari aktivitas pertanian, misalnya, pupuk dan pestisida. 

Kontaminan dari atmosfer juga berasal dari manusia, yaitu pencemaran 

udara yang menghasilkan hujan asam. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencemaran air, antara lain 

(Mukono, 2006:19) : 

a. Mikroorganisme 

Salah satu indikator bahwa air tercemar adalah adanya 

mikroorganisme patogen dan nonpatogen di dalamnya. Danau dan 

sungai yang terkontaminasi/tercemar mempunyai spesies 

mikroorganisme yang berlainan dari air yang bersih. Air yang 

tercemar umumnya mempunyai kadar bahan organik yang tinggi, 

sehingga pada umumnya banyak mengandung mikroorganisme 

heterotropik, mikroorganisme heterotropik akan menggunakan bahan 

organik tersebut untuk metabolisme, misalnya bakteri Coliform. 

b. Curah hujan 

Curah hujan di suatu daerah akan menentukan volume dari badan air 

dalam rangka mempertahankan efek pencemaran terhadap setiap 

bahan buangan di dalamnya (deluting effects). Curah hujan yang 
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cukup tinggi sepanjang musim dapat lebih mengencerkan 

(mendispersikan) air yang tercemar. 

c. Kecepatan aliran air 

Bila suatu badan air memiliki aliran yang cepat, maka keadaan itu 

dapat memperkecil kemungkinan timbulnya pencemaran air karena 

bahan polutan dalam air lebih cepat terdispersi. 

d. Kualitas tanah 

Kualitas tanah (pasir/lempung) juga mempengaruhi pencemaran air, ini 

berkaitan dengan pencemaran tanah yang terjadi di dekat sumber air. 

Beberapa sumber pencemar tanah dapat berupa bahan beracun seperti 

pestisida, hebrisida, logam berat dan sejenisnya serta penimbunan 

sampah secara besar-besaran (misalnya Open dumping). 

2. Dampak pencemaran air 

Pencemaran air dapat berdampak sangat luas, misalnya dapat meracuni 

air minum, meracuni makanan hewan, menjadi penyebab ketidak 

seimbangan ekosistem sungai dan danau, dan pengrusakan hutan akibat 

hujan asam. Di badan air, sungai dan danau, nitrogen dan fosfat dari 

kegiatan pertanian telah menyebabkan pertumbuhan tanaman air yang di 

luar kendali yang disebut eutrofikasi. Ledakan pertumbuhan tersebut 

menyebabkan oksigen yang seharusnya digunakan bersama oleh seluruh 

hewan/tumbuhan air, menjadi berkurang. Ketika tanaman air tersebut mati, 

dekomposisinya menyedot lebih banyak oksigen. Akibatnya ikan akan 

mati dan aktivitas bakteri akan menurun.  
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Dampak pencemaran air pada umumnya dibagi dalam empat kategori 

(KLH,2004 dalam Sumantri, 2010: 220) : 

a. Dampak Terhadap Kehidupan Biota Air 

Banyaknya zat pencemar pada air limbah akan menyebabkan 

menurunnya kadar oksigen terlarut dalam air tersebut. Sehingga akan 

mengakibatkan kehidupan dalam air yang membutuhkan oksigen 

terganggu serta mengurangi perkembangannya. Selain itu, kematian 

dapat pula disebabkan adanya zat beracun yang juga menyebabkan 

kerusakan pada tanaman dan tumbuhan air. Akibat matinya bakteri-

bakteri, maka proses penjernihan air secara alamiah yang seharusnya 

terjadi pada air limbah juga terhambat. Dengan air limbah menjadi 

sulit terurai. Panas dari industri juga akan membawa dampak bagi 

kematian organisme. 

b. Dampak Terhadap Kualitas Tanah 

Pencemaran air tanah oleh tinja yang biasa diukur dengan faecal 

coliform/ escherichia coliform telah terjadi dalam skala yang luas, hal 

ini telah dibuktikan oleh survei sumur dangkal di Jakarta. Banyak 

penelitian yang mengindikasikan pencemaran ini. 

c. Dampak Terhadap Kesehatan 

Peran air sebagai pembawa penyakit menular bermacam-macam 

antara lain: 

1) Air sebagai media untuk hidup mikroba patogen. 

2) Air sebagai sarang insekta penyebar penyakit. 
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3) Jumlah air yang tersedia tidak cukup, sehingga manusia 

bersangkutan tidak dapat membersihkan diri. 

4) Air sebagai media untuk hidup vektor penyakit. 

Ada beberapa penyakit yang masuk dalam kategori water borne 

diseases, atau penyakit-penyakit yang dibawa oleh air, yang masih 

banyak terdapat di daerah-daerah. Penyakit-penyakit ini dapat 

menyebar bila mikroba penyebabnya dapat masuk ke dalam sumber 

air yang dipakai masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari. Adapun jenis mikroba yang dapat menyebar lewat air antara 

lain, bakteri, protozoa, dan metazoa. 

Tabel 2.1 : Beberapa penyakit bawaan air dan agennya 

Agen Penyakit 

Virus  

Rotavirus Diare pada anak 

Virus Hepatitis A Hepatitis A 

Virus Polimyelitis Polio (myelitis anterior acuta 

Vibrio cholerae Cholera 

Bakteri 

Escherichia Coli Diare/ Dysenterie 

Salmonella typhi Typhus abdominalis 

Salmonella paratyphi Paratyphus 

Shigella dysenteriae Dysenterie 

Protozoa 

Entamuba histolytica Dysentrie amoeba 

Balantidia coli Balantidiasis 

Giarda lamblia Giardiasis 

Metazoa 

Ascaris lumbricoides Ascariasis 

Clonorchis sinensis Clonorchiasis 

Diphyllobothrium latum Diphylobothriasis 

Taenia saginata/solium Taeniasis 

Sumber. KLH, 2004 dalam Sumantri, 2010 : 221 
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d. Dampak Terhadap Estetika Lingkungan  

Dengan semakin banyaknya zat organik yang dibuang ke 

lingkungan perairan, maka perairan ini akan semakin tercemar yang 

biasanya ditandai dengan bau yang menyengat di samping tumpukan 

yang dapat mengurangi estetika lingkungan. Masalah limbah minyak 

atau lemak juga dapat mengurangi estetika. Selain bau, limbah ini juga 

menyebabkan tempat sekitarnya menjadi licin. Adapun limbah 

detergen atau sabun akan menyebabkan penumpukan busa yang 

sangat banyak, ini pun dapat mengurangi estetika. 

3. Penanggulangan pencemaran air 

Banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai cara penanggulangan 

pencemaran air, antara lain (alkhair,2007): 

a. Sadar akan  kelangsungan  ketersediaan air dengan tidak merusak atau 

mengeksploitasi sumber mata air agar tidak tercemar. 

b. Tidak membuang sampah ke sungai. 

c. Mengurangi intensitas limbah rumah tangga. 

d. Melakukan penyaringan limbah pabrik sehingga limbah yang nantinya 

bersatu dengan air sungai bukanlah limbah jahat yang bisa merusak 

ekosistem. 

e. Pembuatan Sanitasi yang benar dan bersih agar sumber-sumber air 

bersih lainnya tidak tercemar. 
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E. Tinjauan tentang indikator pencemar air 

1. MPN Coliform 

Most Probable Number coliform adalah pemeriksaan yang digunakan 

untuk mengetahui perkiraan jumlah terdekat bakteri coli dan coliform 

dalam 100ml sampel. (Purnama, 2012)  

MPN adalah suatu metode enumerasi mikroorganisme yang 

menggunakan data dari hasil pertumbuhan mikroorganisme pada medium 

cair spesifik dalam seri tabung yang ditanam dari sampel padat atau cair 

yang ditanam berdasarkan jumlah sampel atau diencerkan menurut 

tingkat seri tabungnya sehingga dihasilkan kisaran jumlah 

mikroorganisme yang diuji dalam nilai MPN/satuan volume atau massa 

sampel. 

 Prinsip utama metode ini adalah mengencerkan sampel sampai 

tingkat tertentu sehingga didapatkan konsentrasi mikroorganisme yang 

pas/sesuai dan jika ditanam dalam tabung menghasilkaan frekensi 

pertumbuhan tabung positif “kadang-kadang tetapi tidak selalu”. 

Semakin besar jumlah sampel yang dimasukkan (semakin rendah 

pengenceran yang dilakukan) maka semakin “sering” tabung positif 

yang muncul. Semakin kecil jumlah sampel yang dimasukkan (semakin 

tinggi pengenceran yang dilakukan) maka semakin “jarang” tabung 

positif yang muncul. 

Metode MPN biasanya bertujuan untuk menghitung jumlah mikroba 

didalam contoh yang berbentuk cair, meskipun dapat digunakan untuk 
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contoh berbentuk padat dengan terlebih dahulu membuat suspensi 1:10 

dari sampel. Grup mikroba yang dapat dihitung dengan metode MPN 

juga bervariasi tergantung dari medium yang digunakan untuk 

pertumbuhan. (Sumantri, 2010:220) 

2. Total Suspended Solid (TSS) 

Total Suspended Solid atau padatan tersuspensi total yaitu total 

residu yang tidak lolos saring, yaitu bagian yang tertahan oleh saringan. 

(Susilawati,dkk. 2012:54) 

Yang termasuk TSS adalah lumpur, tanah liat, logam oksida, sulfida, 

ganggang bakteri dan jamur. TSS umumnya dihilangkan dengan 

flokulasi dan penyaringan. TSS memberikan kontribusi untuk 

kekeruhan dengan membatasi penetrasi cahaya untuk fotosintesis dan 

visibilitas di perairan ( Cahyaning,dkk. 2009).  

3. Suhu 

Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu 

benda dan alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah 

thermometer. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat untuk mengukur 

suhu cenderung menggunakan indera peraba. Tetapi dengan adanya 

perkembangan teknologi maka diciptakanlah termometer untuk 

mengukur suhu dengan valid. (Alljabbar, 2008) 

Suhu memegang peranan penting dalam berbagai aktivitas kimia dan 

fisika perairan. Aktivitas kimia dan fisika seringkali mengalami 

peningkatan dengan naiknya suhu. Suhu air di sungai lebih bervariasi 
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dibanding perairan pantai di sekitarnya. Hal ini dipengaruhi oleh luas 

permukaan dan volume airnya. Pada sungai yang memiliki volume air 

yang besar dapat ditemukan suhu vertikel. Kisaran suhu terbesar 

terdapat pada permukaan perairan dan akan semakin kecil mengikuti 

kedalaman. 

Keadaan suhu alami memberikan kesempatan bagi ekosistem untuk 

berfungsi secara optimum. Banyak kegiatan hewan dikontrol oleh suhu.  

Air sering digunakan sebagai medium pendingin dalam berbagai 

proses industri. Air pendingin tersebut setelah digunakan akan 

mendapatkan panas dari bahan yang didinginkan, kemudian 

dikembalikan ke tempat asalnya yaitu sungai atau sumber air lainnya. 

Air buangan tersebut mungkin mempunyai suhu lebih tinggi daripada 

asalnya. (Fardiaz, 1992:22) 

4. pH  

pH merupakan intensitas keasaman atau alkalinitas dari suatu cairan 

encer dan memiliki konsentrasi hidrogen ionnya. pH adalah singkatan 

dari potensial atau Power Hidrogen. pH air secara alamiah berkisar 

antara 4-9. Ketidak normalan pH air dapat disebabkan pemasukan asam 

dan basa. pH yang lebih kecil dari 6,5 akan bersifat asam dan pH yang 

lebih besar dari 9,2 akan bersifat basa dapat menyebabkan senyawa 

kimia menjadi racun yang dapat menggangu kesehatan. 

(Hadariani,2005:31) Sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi 
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Selatan No.69 Thn 2010 tentang baku mutu dan kriteria kerusakan 

lingkungan hidup, pH air sungai untuk kelas II adalah 6-8,5. 

Perubahan keasaman pada air buangan, baik ke arah alkali (pH naik) 

maupun ke arah asam (pH menurun), akan sangat mengganggu 

kehidupan ikan dan hewan air di sekitarnya. Selain itu, air buangan 

yang mempunyai pH rendah bersifat sangat korosif terhadap baja dan 

sering menyebabkan pengkaratan pada pipa-pipa besi 

(Fardiaz,1992:22). 

5. BOD 

(Biological Oxygen Demand) BOD atau kebutuhan oksigen biologis, 

adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme di dalam 

air lingkungan untuk memecah (mendegradasi) bahan buangan organik 

yang ada di dalam air lingkungan tersebut. Sebenarnya peristiwa 

penguraian bahan buangan organik melalui proses oksidasi oleh 

mikroorganisme di dalam air lingkungan adalah proses alamiah  yang 

mudah terjadi apabila air lingkungan mengandung oksigen yang cukup 

(Wardhana, 2004:93). 

Parameter BOD, secara umum banyak dipakai untuk menentukan 

tingkat pencemaran air buangan. Sehingga makin banyak bahan organik 

dalam air, makin besar BOD nya sedangkan DO (Disolved Oxygen) 

akan makin rendah. Air yang bersih adalah yang BOD nya kurang dari 

1 mg/l atau 1 ppm, jika BOD nya di atas 4 ppm, air dikatakan tercemar. 

Penentuan BOD sangat penting untuk menelusuri aliran pencemaran 
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dari tingkat hulu ke muara. Sesungguhnya penentuan BOD merupakan 

suatu prosedur bioassay yang menyangkut pengukuran banyaknya 

oksigen yang digunakan oleh organisme selama organisme tersebut 

menguraikan bahan organik yang ada dalam suatu perairan, pada 

kondisi yang harnpir sama dengan kondisi yang ada di alam. Selama 

pemeriksaan BOD, contoh yang diperiksa harus bebas dari udara luar 

untuk rnencegah kontaminasi dari oksigen yang ada di udara bebas 

(Wasir, 2012: 30). 

Pada umumnya air lingkungan atau air alam mengandung 

mikroorganisme yang dapat memakan, memecah, menguraikan 

(mendegradasi) bahan buangan organik. Jumlah mikroorganisme di 

dalam air lingkungan tergantung pada tingkat kebersihan air. Air yang 

bersi (jernih) biasanya mengandung mikroorganisme yang relatif lebih 

sedikit dibandingkan dengan air yang telah tercemar oleh bahan 

buangan. Air lingkungan yang telah tercemar oleh bahan buangan yang 

bersifat antiseptik atau bersifat racun, seperti phenol, kreolin, deterjen,  

asam sianida, insektisida dan sebagainya, jumlah mikroorganismenya 

juga relatif sedikit. Untuk keadaan seperti ini perlu penambahan 

mikroorganisme yang telah menyesuaikan (beradaptasi) dengan bahan 

buangan tersebut Mikroorganisme yang memerlukan oksigen untuk 

memecah bahan buangan organik sering disebut dengan bakteri 

aerobik. Sedangkan mikroorganisme yang tidak memerlukan oksigen, 

disebut dengan bakteri anaerobik.  
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Apabila kandungan oksigen dalam air lingkungan menurun maka 

kemampuan bakteri aerobik untuk memecah bahan buangan 

organikakan menurun pula. Bahkan mungkin apabila oksigen yang 

terlarut sudah habis maka bakteri aerobik akan mati semua. Dalam 

keadaan seperti ini bakteri anaerobik akan mengambil alih tugas untuk 

memecah bahan buangan yang ada di dalam air (Wardhana, 2004: 91). 

Proses oksidasi dianggap lengkap selama 20 hari, tetapi penentuan 

BOD selama 20 hari dianggap masih cukup lama. Penentuan BOD 

ditetapkan selama 5 hari inkubasi, maka biasa disebut BOD5. Selain 

memperpendek waktu yang diperlukan, hal ini juga dimaksudkan untuk 

meminimumkan pengaruh oksidasi amonia yang menggunakan oksigen 

juga. Selama lima hari masa inkubasi, diperkirakan 70%-80% bahan 

organik telah mengalami oksidasi (Effendi, 2003 dalam Sumantri, 

2010:211). 

BOD adalah banyaknya oksigen dalam ppm atau milligram/liter 

(mg/l) yang diperlukan untuk menguraikan benda organik oleh bakteri 

sehingga limbah tersebut menjadi jernih kembali. 

Air limbah banyak mengandung senyawa organik yang dapat 

diuraikan oleh beberapa organisme terutama organisme yang terdapat di 

lingkungan. Organisme pengurai aerobik, umumnya terdiri dari 

mikroorganisme seperti bakteri yang bekerja dalam air menguraikan 

senyawa organik menjadi karbondioksida dan air. Proses-proses ini 

membutuhkan oksigen. Jika jumlah bahan organik dalam air sangat 
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sedikit, maka bakteri aerob mudah memecahkan tanpa 

menggangukeseimbangan oksigen dalam air. 

Semakin banyak zat organik yang terkendung dalam air limbah, 

maka kebutuhan oksigen oleh bakteri untuk menguraikan akan semakin 

tinggi pula, sehingga oksigen terlarut dalam air akan menurun bahkan 

mungkin akan habis. 

Jika tingkat oksigen terlalu rendah, maka organisme yang hidupnya 

menggunakan oksigen seperti ikan dan bakteri aerob akan mati. Jika 

bakteri aerob mati, maka organisme aerob akan menguraikan bahan 

organik dan menghasilkan bahan seperti Methana dan H2S yang dapat 

menimbulkan bau busuk pada air (Haryadi,2008 dalam Wasir, 2012: 

34). 

Kriteria pencemaran berdasarkan nilai BOD yaitu konsentrasi 

BOD2,90 mg/L tergolong perairan yang tidak tercemar, konsentrasi 

BOD 3,00 – 5,00 mg/L menandakan perairan berada dalam kondisi 

tercemar ringan, konsentrasi BOD 5,00 – 14,00 mg/L tergolong 

perairan tercemar sedang dan konsentrasi BOD >15,00 mg/L 

mengindikasikan perairan berada dalam kondisi tercemar berat. Selain 

itu, berdasarkan pada nilai baku mutu kep 51/MENKLH/2004 

mengenai kebutuhan kualitas air untuk organism laut juga masih dalam 

keadaan baik dan tidak melewati nilai ambang batas yang diinginkan 

yaitu lebih kecil dari 20 mg/L. Sedangkan kadar maksimunm BOD 

yang di perkenankan untuk air minum dan menopang kehidupan 
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organisme akuatik adalah 3,0 -6,0 mg/L berdasarkan 

UNESCO/WHO/UNEP (1992), sedangkan berdasarkan Kep-

51/MENKLH/10/1995 nilai BOD untuk baku mutu limbah cair bagi 

kegiatan industry golongan I adalah 50 mg/L dan golongan II adalah 

150 mg/L (Wasir, 2012:35). 

6. COD 

Untuk mengetahui jumlah bahan organik di dalam air dapat 

dilakukan suatu uji yang lebih cepat dari pada uji BOD, yaitu 

berdasarkan reaksi kimia dari suatu bahan oksidan. Uji tersebut disebut 

uji COD (Chemical Oxygen Demand), yaitu suatu uji yang menentukan 

jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bahan oksidan, misalnya kalium 

dikhromat, untuk mengoksidasi bahan-bahan organik yang terdapat di 

dalam air. 

Uji COD biasanya menghasilkan nilai kebutuhan oksigen yang 

lebih tinggi dari pada uji BOD karena bahan-bahan yang stabil terhadap 

reaksi biologi dan mikroorganisme dapat ikut teroksidasi dalam uji 

COD.  

Chemical Oxygen Demand (COD) adalah jumlah oksigen (mg O2) 

yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat organik yang terdapat dalam 1 

mL sampel air, di mana pengoksidasi K2Cr2O7 digunakan sebagai 

sumber oksigen terlarut. 
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Angka COD merupakan ukuran bagi pencemaran oleh zat-zat 

organis yang secara alamiah dapat dioksidasi melalui proses 

mukrobiologi dan mengakibatkan berkurangnya oksigen terlarut di 

dalam air.  

Uji COD adalah suatu pembakaran kimia secara basah dari bahan 

organik dalam sampel.Larutan asam dikromat digunakan untuk 

mengoksidasi bahan organik pada suhu tinggi. Berbagai prosedur COD 

yang menggunakan waktu reaksi dari menit sampai 2 jam dapat 

digunakan (Wasir, 2012: 36). 

(Chemical Oxygen Demand) COD adalah jumlah oksigen yang 

diperlukan agar bahan buangan yang ada dalam air dapat teroksidasi 

melalui reaksi kimia baik yang dapat didegradasi secara biologis 

maupun yang sukar didegradasi. Bahan buangan organik tersebut akan 

dioksidasi oleh kalium bikromat yang digunakan sebagai sumber 

oksigen (oxidizing agent) menjadi gas CO2 dan H2O serta sejumlah ion 

chrom. 

Jika pada perairan terdapat bahan organik yang resisten terhadap 

degradasi biologis, misalnya tanin, fenol, polisacharida dan sebagainya 

maka lebih cocok dilakukan pengukuran COD daripada BOD 

Kenyataannya hampir semua zat organik dapat dioksidasi oleh 

oksidator kuat seperti kalium permanganat dalam suasana asam, 

diperkirakan 95%-100% bahan organik dapat dioksidasi. Selain pada 
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BOD, perairan dengan nilai COD tinggi tidak diinginkan bagi 

kepentingan perikanan dan pertanian. Nilai COD pada perairan yang 

tidak tercemar biasanya kurang dari 20 mg/L, sedangkan pada perairan 

tercemar dapat lebih dari  200 mg/L dan pada limbah industri dapat 

mencapai 60.000 mg/L (UNESCO,WHO/UNEP,1992 dalam Sumantri, 

2010:212). 

F. Baku Mutu Badan Air 

Baku mutu air (stream standard)  merupakan dasar penilaian tingkat 

pencemaran air dan menjadi dasar bagi pengendalian pencemaran air. Baku 

mutu air memuat sejumlah parameter (aspek kualitatif) mutu air dan batas 

nilai atau kadarnya (aspek kuantitatif). Angka batas tersebut dapat berupa 

batas minimal yang harus ada (seperti oksigen terlarut), batas maksimal yang 

di tenggang adanya (seperti kadar bahan pencemar), atau batas kisaran yang 

harus ada (seperti temperatur). Batas nilai dan parameter untuk tiap golongan 

peruntukan air tersebut di atas tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur 

Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 69 Tahun 2010. Batas nilai dan kadar 

parameter dalam baku mutu air (cemar atau tidak cemar), dan mengetahui 

daya tampung beban pencemaran suatu sumber air. 

Klasifikasi air menurut SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 69 Tahun 

2010 dibagi menjadi 4 kelas: 

Kelas satu :  Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku 

air minum, dan peruntukan lain yang mempersyaratkan 

mutu air yang sama dengan kegunaan air tersebut. 
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Kelas dua : Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk 

prasarana / sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air 

tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan 

atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang 

sama dengan kegunaan tersebut. 

Kelas tiga : Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk 

pembudidayaan ikan tawar, peternakan, air untuk mengairi 

pertanaman, dan atau peruntukan lain yang 

mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan 

tersebut. 

Kelas empat : Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi 

pertanaman dan atau peruntukan lain yang 

mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan 

air tersebut. 
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Biologi: 

MPN Coliform 

G. Kerangka Konsep 

Berdasarkan konsep berpikir yang ditemukan diatas, maka pola pikir 

variabel yang diteliti digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 : Variabel Bebas 

 : Variabel Terikat 

Untuk melihat baku mutu air sungai Walannae di dusun Kampiri pada 

parameter Biologi (MPN Coliform), Fisika (TSS dan Suhu) dan Kimia (pH, 

BOD dan COD), apakah sudah memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan 

Kimia: 

pH 

BOD 

COD 

Fisika : 

TSS 

Suhu 

 

Kualitas air sungai 
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Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan no.69 tahun 2010 tentang baku 

mutu dan kriteria kerusakan lingkungan hidup. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Jenis Penelitian  

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif merupakan penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk 

angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2003: 42). 

B. Pendekatan Penelitian 

  Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan 

observasional dengan rancangan deskriptif untuk mengetahui mengetahui 

kualitas Air Sungai Walannae di dusun Kampiri dari parameter MPN Coliform, 

TSS, BOD dan COD melakukan pengukuran laboratorium sedangkan untuk 

parameter suhu dan pH diamati secara langsung pada lokasi penelitian. 

C. Lokasi Penelitian 

Sungai Walannae yang terletak di Dusun Kampiri Desa Pallawarukka 

Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo ini menjadi lokasi penelitian, untuk 

beberapa pemeriksaan parameter dilakukan di Laboratorium Dinas Kesehatan 

kota Sengkang dan Laboratorium Kesehatan Lingkungan Banta-bantaeng 

Makassar. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah air Sungai Walannae dengan 

panjang 28,50 Km, lebar 95 m dengan kedalaman 0,55 m. 
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2. Sampel  

Sampel dalam penelitian ini adalah air sungai Walannae di sepanjang 

dusun kampiri dengan panjang sungai ± 1,5 Km dari hulu sampai dengan 

hilir sungai yang diambil pada tiga titik sampel.  

3. Prosedur pengambilan sampel 

Penentuan titik sampel di lakukan secara purposive sampling (yang 

dianggap tercemar oleh peneliti) dan pengambilan sampel pada penelitian 

ini dilakukan dengan kriteria yang akan dilakukan pengukuran di 

laboratorium secara sukses dengan pengambilan sampel secara tepat serta 

penanganan dan penyimpanan sampel yang di ambil, prosedur sampling 

(sampel air) haruslah memastikan: 

a. Sampel yang diambil dapat mewakili sumber daya air yang 

bersangkutan. 

b. Terhindar dari kontaminasi sekunder 

c. Sifat kimia dan fisik sampel air dipertahankan sampai pada proses 

analisa. 

E. Teknik pengambilan sampel dan besar sampel 

1. Teknik pengambilan sampel 

Untuk mendapatkan sampel yang bisa mewakili kualitas air sungai 

maka dilakukan teknik pengambilan sampel dengan gabungan waktu 

(Composite Sample), adapun pengambilan sampel air dilakukan pada tiga 

titik, masing-masing sebanyak dua kali yaitu antara pukul 08.00-09.00 

pagi dan pukul 16.00-17.00 sore. 
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Teknik pengambilan sampel gabungan waktu ini untuk parameter 

MPN Coliform, TSS, BOD dan COD sedangkan untuk parameter yang 

mudah berubah seperti suhu dan pH dilakukan dengan pengambilan 

sampel sesaat (grab Sample) dan dapat diukur secara langsung pada lokasi 

penelitian. 

Untuk pengukuran MPN Coliform dilakukan di Laboratorium 

Dinkes kota Sengkang, sementara untuk pengukuran TSS, BOD dan COD 

dilakukan di Laboratorium Kesehatan Lingkungan Banta-bantaeng dengan 

terlebih dahulu mengawetkan sampel pada box sampel dengan keadaan 

suhu kurang dari 4°C menggunakan es batu agar tidak mempengaruhi 

kondisi sampel dalam perjalanan. 

2. Besar Sampel 

Besar sampel air sungai yang diambil adalah minimal 2000 ml. 

Karena ±1000 ml untuk pengujian dan sisanya diarsipkan sebagai arsip 

sampel laboratorium.  

F. Pemeriksaan Sampel 

1. Pengukuran suhu 

Alat dan Bahan :  

a) Termometer 

b) Sampel air 

Prosedur Kerja  : 

a) Dicatat suhu udara sekitar. 
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b) Termometer dicelupkan ke dalam perairan, di tunggu beberapa 

menit. Diangkat dan catat suhunya. 

2. Pengukuran pH 

Alat dan Bahan : 

a) pH universal 

b) Sampel air 

Prosedur Kerja  : 

a) Ambil sampel air. 

b) Celupkan pH universal ke dalamnya. 

c) Tunggu beberapa menit, angkat dan lihat warna  yang terjadi 

kemudian bandingkan pada standard warna. 

3. Pemeriksaan MPN Coliform 

Alat dan bahan : 

a) Botol sampel steril 

b) Pipet ukur 10 ml dan 1 ml steril 

c) Pipet filter 

d) Pembakar bunsen 

e) Inkubator 

f) Tabung reaksi 

g) Tabung durham 

h) Rak tabung reaksi 

i) Timbangan 

j) Mortar dan penggerus 
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k) Sampel air 

l) Media lactosa broth (LB) 

m) Media Brillian Green Bile Lactose Broth (BGLB) 

n) Alkohol 

o) Kapas 

p) Karet 

q) Label 

r) Kertas payung 

s) Kertas aluminium foil 

t) Korek api 

Prosedur kerja  : 

Uji duga 

a) Aseptiskan tangan, alat dan tempat kerja 

b) Ambil sampel masing-masing 10 ml masukkan ke dalam kelompok 

tabung 1/ LBDS (double strenght lactose broth/ lactosa cair 

konsentrasi 2x lipat). 

c) Ambil sampel masing-masing 1 ml masukkan ke dalam kelompok 

tabung 2/ LBSS (Single strenght lactose broth/ laktosa cair 

konsentrasi normal). 

d) Ambil sampel masing-masing 0,1 ml masukkan ke dalam 

kelompok tabung 3/ LBSS (single strenght lactose broth/ laktosa 

cair konsentrasi normal) 

e) Homogenkan dan bungkus dengan kertas pembungkus 
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f) Inkubasi semua piaraan pada suhu 35°C selama 2x 24 jam 

g) Amati piaraan itu setiap 24 jam. Apabila timbul gas dalam 24 jam 

menunjukkan uji posotif dan apabila dalam 24 jam belum timbul 

gas dilanjutkan sampai dengan 2 x 24 jam. Apabila setelah 2 x 24 

jam tidak terbentuk gas maka uji ini dikatakan hasilnya negatif 

yang berarti pula bahwa sampel air tidak tercemar coliform. 

Uji penegasan 

a) Aseptiskan tangan, alat dan tempat kerja. 

b) Ambil tabung yang positif (adanya gelembung gas yang tertangkap 

oleh tabung durham) maupun yang meragukan. 

c) Inokulasikan dengan jarum ose dari kelompok tabung 1/ LBDS 

yang positif ke kelompok tabung 1/ BGLB. 

d) Inokulasikan dengan jarum ose dari kelompok tabung 2/ LBSS 

yang positif ke kelompok tabung 2/ BGLB. 

e) Inokulasikan dengan jarum ose dari kelompok tabung 3/ LBSS 

yang positif ke kelompok tabung 3 BGLB 

f) Homogenkan dan bungkus dengan kertas pembungkus. 

g) Inkubasi semua piaraan pada suhu 35°C selama 2 x 24 jam 

h) Amati piaraan itu setiap 24 jam. Apabila timbul gas dalam 24 jam 

menunjukkan uji positif dan apabila dalam 24 jam belum timbul 

gas, dilanjutkan sampai dengan 2 x 24 jam. Apabila setelah 2 x 24 

jam tidak terbentuk gas maka uji ini dinyatakan hasilnya negatif 

yang berarti pula bahwa sampel air tidak tercemar coliform. 
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i) Catat angka kombinasi MPN dan MPN tabelnya 

j) Masukkan ke dalam rumus MPN sebenarnya 

MPN sebenarnya = MPN tabel x 1/faktor pengenceran n dari 

tabung tengah 

4. Pemeriksaan TSS 

Alat dan Bahan : 

a) Cawan gooch dengan kapasitas 25 ml, alat penyaring membran 

b) Filter kertas biasa atau filter fiber glass 

c) Bejana isap kapasitas 500 ml atau 1000 ml serta pompa vakum 

d) Oven 

e) Desikator 

f) Timbangan analitis 

Prosedur Kerja : 

a) Panaskan filter kertas dalam oven pada suhu ±105°C selama 1 jam, 

dinginkan dalam desikator selama 15 menit kemudian timbang 

dengan cepat. Pemanasan biasanya cukup 1 jam namun pemanasan 

perlu diulang sampai didapatkan berat yang konstan atau 

kehilangan berat sesudah pemanasan ulang ,0,5 mg. 

b) Sampel yang sudah dikocok merata, sebanyak 100 ml dipindahkan 

dengan menggunakan pipet, kedalam pipet alat penyaring atau 

cawan gooch, yang sudah ada filter kertas didalamnya, kemudian 

saring dengan sistem vakum. 
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c) Filter kertas diambil dari alat penyaring dengan hati-hati dan 

kemudian ditempatkan di atas jaring-jaring yang diletakkan dalam 

cawan lalu dimasukkan dalam oven untuk dipanaskan pada suhu 

105°C selama 1 jam. Dinginkan dalam desikator dan kemudian 

timbang dengan cepat ulangi pemanasan dan penimbangan sampai 

beratnya konstan atau berkurangnya berat sesudah pemanasan 

ulang ,0,5 mg. 

Perhitungan : 

Mg/L zat (padat) tersuspensi = (a-b) x 1000 

                                                        C 

Keterangan : 

a = Berat cawan dan residu sesudah pemanasan 105°C 

b = Berat cawan kosong 

c = ml sampel 

 

5. Pemeriksaan BOD 

Alat dan bahan : 

a) Botol winkler 

b) Pipet tetes 

c) Pipet volumetri 

d) Erlenmeyer 

e) Buret dan statif 
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Prosedur Kerja  : 

a) Saring 100 ml sampel air. 

b) Diambil 75 ml sampel air yang telah disaring, diencerkan dengan 

aquadest  100x dan dimasukkan kedalam 2 botol winkler. 

c) Disimpan dalam keadaan gelap (dibungkus dengan kertas karbon 

atau plastik hitam) dan ditempat yang gelap. Dicatat suhu air dan 

jam penyimpanannya. Dihitung kadar O2 nya setelah 5 hari 

kemudian. 

d) Terhadap sampel juga dihitung kadar O2 sesaat. 

e) Dicatat kadarnya. 

Perhitungan : 

  Kadar BOD (mg/L) = (DO sesaat- DO5) x pengenceran 

 

6. Pemeriksaan COD 

Alat dan Bahan : 

a) Labu Refluks 

b) Buret + statif  

c) Pipet 

d) H2SO4 Pro COD 

e) K2Cr2O7 

f) FE (NH4)2SO4 0,1N (Ferro Ammonium Sulfat) 

g) Indikator Ferroin 

h) HgSO4 
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Prosedur Kerja : 

a) Ambil 20 ml sampel, masukkan dalam labu refluks 

b) Tambahkan ± 400 mg (sepucuk sendok teh) HgSO4 campur (harus 

ada endapan). 

c) Tambahkan H2SO4 pro COD sebanyak 30 ml. 

d) Tambahkan K2Cr2O70, 1 N sebanyak 10 ml, campur. 

e) Panasnya dalam refluks selama 2 jam mendidih. 

f) Dinginkan pada suhu ruangan, dan pindah dalam labu erlenmeyer. 

g) Tambahkan indikator ferroin 0,5 ml. 

h) Titrasi dengan larutan standar FAS 0,1 N sampai titik equivalen 

lakukan pemeriksaan blanko sama dengan sampel.(Andi Susilawaty 

dkk 2011). 

Perhitungan : 

 COD = (B-S) x N x 8000 

   ml sampel 

Keterangan : 

B = ml titrasi blanko 

S = ml titrasi sampel 

G. Pengumpulan Data 

1. Data Primer 

Data primer diperoleh melalui survei pendahuluan di lapangan 

seperti keadaan umum lokasi, potensi sumber pencemaran (pertemuan 

sungai/saluran), dan profil sungai. 
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2. Data Sekunder  

Data sekunder diperoleh melalui penelitian yang sudah ada 

sebelumnya dan laporan penelitian serta jurnal, skripsi dan bacaan lain 

yang menyangkut tentang penelitian. 

H. Pengolahan dan Analisa Data 

1. Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan secara elektronik dengan menggunakan 

komputer kemudian disajikan dalam tabel dan grafik. 

2. Analisa Data 

Analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif yaitu 

membuat interpretasi dan deskripsi dari data yang sudah di olah. 

I. Penyajian data 

Data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di lapangan dan uji 

laboratorium disajikan dalam bentuk tabel dan grafik, selanjutnya diuraikan 

dalam bentuk narasi dan membandingkan dengan standar baku mutu badan 

air menurut Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan no. 69 thn 2010 tentang 

baku mutu dan kriteria kerusakan lingkungan hidup.  
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BAB IV 

HASIL  DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil penelitian 

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil sampel air pada tiga 

titik yang berbeda di sungai Walannae di dusun Kampiri kabupaten Wajo. 

Pengambilan sampel dua kali yaitu pagi pukul 08.00 – 09.00 wita dan sore 

hari pukul 16.00 – 17.00 wita. Sampel air ada yang langsung diperiksa di 

lapangan (pH dan suhu), dan ada juga sampel yang diperiksa di Laboratorium 

Dinas Kesehatan kota sengkang (MPN Coliform) dan di Laboratorium 

Kesehatan Lingkungan Banta-bantaeng (TSS, BOD dan COD). 

Hasil pengukuran kualitas badan air sungai Walannae di dusun Kampiri 

ini merupakan hasil perhitungan pada pagi dan sore hari, sedangkan kriteria 

kelas kualitas air badan air sungai Walannae di dusun Kampiri dari keenam 

parameter yang diperiksa mengacu pada SK Gubernur Propinsi Sul-Sel No. 

69 Tahun 2010 tentang baku mutu dan kriteria kerusakan lingkungan kelas II. 

Hasil pengukuran dan pemeriksaan sebagai berikut : 

1. MPN Coliform 

Hasil pemeriksaan terhadap MPN Coliform untuk ketiga titik sampel 

pada waktu pagi diperoleh hasil antara 5400 – 8100 ppm/100ml dan pada 

waktu sore hari diperoleh hasil antara 7000 – 11000 ppm/100ml. Hasil 

MPN Coliform pada masing-masing titik sampel dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 4.1 

Hasil Pengukuran Kualitas Badan Air Sungai Walannae di dusun Kampiri 

Parameter MPN Coliform Tahun 2014 

Titik Sampel MPN Coliform 
Rata-rata Ket 

Pagi Sore 

I 

II 

III 

6200 

8100 

5400 

7000 

9700 

11000 

6600 

8900 

8200 

TMS 

TMS 

TMS 

Sumber : Data Primer 

Ket  : TMS : Tidak Memenuhi Syarat 

 

Grafik 4.1 

Hasil Pengukuran Kualitas Badan Air Sungai Walannae di dusun Kampiri 

Parameter MPN Coliform Tahun 2014 

 
Sumber  : Data Primer 

2. Total Suspended Solid (TSS) 

Hasil pemeriksaan terhadap Total Suspended Solid (TSS) dari tiga 

titik sampel pada waktu pagi didapatkan hasil antara 62 – 85 mg/l dan 

pada sore hari didapatkan hasil 65 – 105 mg/l. Hasil Total Suspended 

Solid (TSS) pada masing-masing titik sampel dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 4.2 

Hasil Pengukuran Kualitas Badan Air Sungai Walannae di dusun Kampiri 

Parameter Total Suspended Solid Tahun 2014 

Titik Sampel Total Suspended Solid 
Rata-rata Ket 

Pagi Sore 

I 

II 

III 

62 

85 

73 

65 

80 

105 

63,5 

82,5 

89 

TMS 

TMS 

TMS 

Sumber  : Data Primer 

Ket  : TMS : Tidak Memenuhi Syarat 

 

Grafik 4.2 

Hasil Pengukuran Kualitas Badan Air Sungai Walannae di dusun Kampiri 

Parameter Total Suspended Solid Tahun 2014 

 

Sumber  : Data Primer 

3. Pengukuran Suhu (Temperatur) 

Suhu air pada titik-titik pengambilan sampel di lapangan dengan 

menggunakan thermometer pada waktu pagi hari rata 27̊ C , sedangkan 

sore hari antara 27̊C - 28̊C. Untuk memperoleh gambaran kadar suhu dari 

masing-masing titik pengukuran dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.3 

Hasil Pengukuran Kualitas Badan Air Sungai Walannae di dusun Kampiri 

Parameter Suhu Tahun 2014 

Titik 

Sampel 

Suhu Air (̊C) Suhu Udara (̊C) Selisih 
Ket 

Pagi Sore Pagi  Sore Pagi  Sore 

I 

II 

III 

27̊C 

27̊C 

27̊C 

27̊C 

28̊C 

28̊C 

27̊C 

27̊C 

28̊C 

27̊C 

29̊C 

29̊C 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

MS 

MS 

MS 

Sumber : Data Primer 

Ket  : MS : Memenuhi Syarat 

 

Grafik 4.3 

Hasil Pengukuran Kualitas Badan Air Sungai Walannae di dusun Kampiri 

Parameter Suhu Tahun 2014 

 
Sumber  : Data Primer 

 

 

4. pH 

Pemeriksaan terhadap parameter pH dari tiga titik sampel pada waktu 

pagi diperoleh hasil antara 6 – 8 dan pada waktu sore hari diperoleh hasil 

rata 7. Nilai pH pada masing-masing titik sampel dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 4.4 

Hasil Pengukuran Kualitas Badan Air Sungai Walannae di dusun Kampiri 

Parameter pH Tahun 2014 

Titik Sampel Derajat Keasaman (pH) 
Rata-rata Ket 

Pagi Sore 

I 

II 

III 

6 

8 

6 

7 

7 

7 

6,5 

7,5 

6,5 

MS 

MS 

MS 

Sumber  : Data Primer 

Ket  : MS : Memenuhi Syarat 

 

Grafik 4.4 

Hasil Pengukuran Kualitas Badan Air Sungai Walannae di dusun Kampiri 

Parameter pH Tahun 2014 

 
Sumber : Data Primer 

 

 

5. BOD 

Hasil pemeriksaan terhadap Biologycal Oxygen Demand (BOD) dari 
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Demand (BOD) pada masing-masing titik sampel dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.5 

Hasil Pengukuran Kualitas Badan Air Sungai Walannae di dusun Kampiri 

Parameter Biologycal Oxygen Demand Tahun 2014 

Titik Sampel Biologycal Oxygen Demand 
Rata-rata Ket 

Pagi Sore 

I 

II 

III 

23 

32 

12 

9 

14 

36 

16 

23 

24 

TMS 

TMS 

TMS 

Sumber : Data Primer 

Ket  : TMS : Tidak Memenuhi Syarat 

 

Grafik 4.5 

Hasil Pengukuran Kualitas Badan Air Sungai Walannae di dusun Kampiri 

Parameter Biologycal Oxygen Demand Tahun 2014 

 
Sumber  : Data Primer 
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Demand (COD) pada masing-masing titik sampel dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.6 

Hasil Pengukuran Kualitas Badan Air Sungai Walannae di dusun Kampiri 

Parameter Chemical Oxygen Demand Tahun 2014 

Titik Sampel Chemical Oxygen Demand 
Rata-rata Ket 

Pagi Sore 

I 

II 

III 

23 

33 

28 

26 

42 

39 

24,5 

37,5 

33,5 

TMS 

TMS 

TMS 

Sumber : Data Primer 

Ket  : TMS : Tidak Memenuhi Syarat 

 

Grafik 4.6 

Hasil Pengukuran Kualitas Badan Air Sungai Walannae di dusun Kampiri 

Parameter Chemical Oxygen Demand Tahun 2014 

 
Sumber  : Data Primer 
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1. MPN Coliform 

Air mempunyai peranan yang besar sebagai media penularan penyakit 

dan tempat berkembang biaknya vektor penyakit. Besarnya peranan air 

dalam penularan penyakit adalah karena keadaan air itu sendiri sangat 

membantu untuk kehidupan mikrobiologis. Adapun cara untuk 

mengetahui apakah air itu sudah terkontaminasi oleh bakteri pathogen 

atau tidak adalah dengan melakukan pemeriksaan kualitas bakteriologis 

terhadap air tersebut. 

Tingginya MPN Coliform pada semua titik juga disebabkan 

pembuangan tinja baik hewan maupun tinja manusia baik langsung 

maupun tidak langsung. Masih banyaknya juga yang terlihat di pinggiran 

sungai WC cemplung, di samping itu sebagian dari masyarakat di dusun 

Kampiri belum memiliki jamban keluarga sehingga mereka membuang 

kotoran pada sungai. Tingginya angka kejadian penyakit diare pada 

kecamatan Pammana yaitu 1782 orang pada tahun 2012, disebabkan oleh 

salah satu faktor yaitu air yang dikonsumsi, selama ini masyarakat di 

Dusun Kampiri menggunakan air PDAM yang sumber air PDAM  yang 

berasal dari air Sungai Walannae yang pipa pengisapan PDAM tersebut 

berada pada antara titik I dan titik II peneliti. 

Pada titik II dan titik III tinggi disebabkan karena pada titik II dan titik 

III merupakan daerah pemukiman dan sebagaimana diketahui banyaknya 

aktifitas masyarakatt di daerah pemukiman termasuk kegiatan MCK yang 

masih banyak ditemukan oleh peneliti saat turun mengambil sampel. 
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Masih banyak WC Cemplung dan aktifitas masyarakat dalam bentuk 

Mandi Cuci Kasus pada bantaran sungai yang menyebabkan tingginya 

parameter MPN Coliform pada titik II dan titik III. 

Hasil pemeriksaan sampel yang diambil pada ketiga titik sampel 

didapatkan hasil kadar MPN Coliform pada pagi hari berkisar antara 

5400-8100/100 ml dan pada waktu sore hari berkisar antara 7000-11000 

/100 ml. Kadar ini tidak memenuhi syarat baku mutu air yaitu 5000/100 

ml sesuai dengan SK Gubernur Propinsi Sul-Sel No.69 Tahun 2010 kelas 

II. Ini menunjukkan bahwa telah terkontaminasi tinja sepanjang aliran 

sungai Walannae di dusun Kampiri. Maka dari itu dari semua titik tidak 

memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai sumber air baku.  

2. Total Suspended Solid (TSS) 

Hasil pemeriksaan Total Suspended Solid menunjukkan 

kecenderungan tinggi pada titik I kemudian naik lagi pada titik II dan 

kembali turun pada titik III. Dan pada sore hari kecenderungan naik dari 

titik I sampai titik III. Kadar tertinggi pagi hari pada titik II dan sore hari 

pada titik III. 

Pada titik II dan titik III tinggi disebabkan karena pada titik II dan titik 

III merupakan daerah pemukiman dan sebagaimana diketahui banyaknya 

aktifitas masyarat di daerah pemukiman yang menghasilkan banyak 

limbah organik yang mengakibatkan suspended solid meningkat sehingga 

sinar matahari tidak dapat menembus dasarnya sehingga mikroorganisme 
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yang ada dalam air tidak dapat menguraikan limbah organik yang 

terendap. 

Hasil dari dua waktu yang berbeda pengambilan sampel pada titik 

yang sama ternyata menunjukkan angka-angka yang berbeda. Waktu pagi 

kadar TSS lebih rendah dibanding pada waktu sore hari, dapat dipahami 

sebab volume sumber polutan di waktu pagi sampai siang hari meningkat 

karena aktifitas masyarakat. 

Dilihat dari karakteristik yang mempengaruhi masing-masing titik 

pengambilan sampel, dimana titik I merupakan daerah perkebunan, titik II 

dan titik III merupakan daerah pemukiman. Maka secara akumulatif 

suspended solid menunjukkan peningkatan dari titik I sampai titik III, 

terutama pada waktu sore hari dan ini sangat terkait dengan aktifitas 

kegiatan manusia baik di perkebunan, maupun hasil limbah domestik dari 

kegiatan manusia di pemukiman. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar total suspended solid air 

sungai Walannae di dusun Kampiri pada pagi hari antara 62-85 mg/l dan 

pada sore hari antara 65-105 mg/l. Kadar total suspended solid ini 

melebihi standar baku mutu air 50 mg/l  sesuai SK Gubernur Propinsi 

Sul-Sel No.69 Tahun 2010 kelas II. Maka dari itu dari semua titik tidak 

memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai sumber air baku. 

3. Suhu 

Salah satu parameter yang perlu diperhatikan dalam pemilihan sampel 

badan air adalah suhu, karena salah satu komponen yang dapat 
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berpengaruh terhadap kualitas air. Perubahan suhu akan menimbulkan 

perubahan kualitas air. Dengan meningkatnya suhu air dapat mengurangi 

daya larut oksigen, begitu pula laju konsumsi oksigen melalui oksidasi 

kimia dan komposisi senyawa organik. 

Penetapan suhu air ± 3̊C suhu udara dilakukan karena terdapat variasi 

suhu antara daerah atau lokasi dan secara umum diketahui bahwa 

kecepatan pada beberapa reaksi kimia termasuk kualitas dipengaruhi oleh 

perubahan suhu. 

Kecilnya perbedaan antara suhu udara dengan suhu air pada titik 

sampel dipengaruhi oleh besarnya radiasi sinar matahari, dimana 

pemeriksaan dilakukan masih musim kemarau dengan curah hujan yang 

relatif rendah sehingga radiasi sinar matahari yang masuk ke dalam air 

menyebabkan suhu air naik mendekati suhu udara. Demikian pula kondisi 

lingkungan di sekitar lokasi/ titik sampel serta debit dengan kecepatan 

aliran sungai yang juga turut memberi pengaruh. 

Padatan tersuspensi , Temperatur, Biologycal Oxygen Demand semua 

terkait dengan suhu dimana pada titik III yaitu tingginya suhu, kelarutan 

oksigen berkurang, laju konsentrasi oksigen melalui oksidasi biologi 

senyawa organik/ BOD pun meningkat terlebih lagi peningkatan 

tersuspensi yang sangat menyolok (Fardiaz, 1992) 

Tingginya suhu pada titik III disebabkan karena BOD tinggi sehingga 

pertumbuhan/laju metabolisme hewan air naik. Di samping itu juga 
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karena tingginya Suspended Solid yang menyebabkan kedalaman air 

berkurang. 

Hasil pemeriksaan yang diperoleh di semua titik pengambilan baik 

pagi hari maupun sore hari sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik 

berkisar 27̊C - 28̊C dengan suhu udara berkisar antara 27̊C - 29̊C yang 

berarti memenuhi syarat kualitas air dengan standar maksimum selisih 

suhu air dan udara sebesar ± 3̊C. Dengan kata lain dilihat dari parameter 

suhu air dapat digunakan sebagai sumber air baku. Namun pada keadaan 

tertentu suhu tersebut dapat mengalami perubahan. 

4. pH 

Derajat keasaman (pH) menentukan dan menjadi ukuran sifat 

keasaman dan sifat basa dari air. Istilah keasaman berarti bertambahnya 

ion hidrogen yang berasal dari asam sulfat dan asam nitrat. 

PH merupakan salah satu faktor yang paling besar yang dapat 

mempengaruhi pertumbuhan mikroba dalam air. Sebagian 

mikroorganisme akan tumbuh dan berkembang dengan baik pada pH 6 – 

8, derajat keasaman juga dapat menyebabkan perubahan kimiawi di dalam 

air. 

Adanya zat organik dalam air limbah yang masuk ke badan air akan 

memungkinkan terjadi oksidasi dan redaksi. Dalam proses ini terjadi 

pertukaran ion-ion asam yang mengandung unsur hidrogen (H+) dan ion 

bersifat basa yang mengandung hidroksin OH-. Ion ini dapat 

menyebabkan pH air sungai naik.  
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Kondisi pH yang tinggi pada titik II berkaitan dengan aliran yang 

dilalui dimana pada sisi kanan sungai merupakan daerah pemukiman yang 

banyak mensuplai air limbah dari kegiatan domestik.  

pH mempunyai peranan dalam proses dekomposisi zat organik dimana 

mikroorganisme dapat tumbuh pada pH tertentu. Derajat keasaman yang 

baik untuk pertumbuhan mikroorganisme yaitu pH 6,0 – 8,0. Dilain pihak 

suatu badan air akan bersifat asam jika kemasukan ion-ion hydrogen yang 

berasal dari asam Sulfat atau asam Nitrat. Kadar pH netral dari aspek 

kimiawi sangat mendukung kehidupan ikan dan hewan air di dalam air 

dan juga dapat mencegah terjadinya pelarutan logam dan dapat 

menghindari terjadinya korosi pada jaringan pipa-pipa pada sistem 

pengolahan air, dan apabila pH air buangan tinggi atau rendah dapat 

berakibat membunuh mikroorganisme air. 

Derajat keasaman yang diperoleh dari hasil pengukuran sampel air 

sungai Walannae di dusun Kampiri menunjukkan 6 – 8 pada waktu pagi 

dan pada sore hari keadaan pH air rata 7. Hasil pengukuran tersebut 

menunjukkan bahwa air sungai Walannae di dusun Kampiri masih dalam 

keadaan batas yang normal. Kadar pH yang memenuhi standar baku mutu 

air menurut SK Gubernur Sul-Sel No. 69 Tahun 2010 tentang baku mutu 

dan kriteria kerusakan lingkungan hidup adalah 6 – 8,5. Ditinjau dari 

parameter pH ketiga titik pengambilan sampel masih dapat dipergunakan 

sebagai sumber air baku. 
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5. BOD 

Hasil pemeriksaan sampel yang diambil pada tiga titik sampel 

didapatkan hasil kadar BOD yang bervariasi baik pagi maupun sore hari. 

Kadar BOD pada pagi hari dari titik I meningkat ke titik II dan 

mengalami penurunan pada titik III, sedangkan pada sore hari naik mulai 

dari titik I sampai titik III. Bila dibandingkan kadar BOD pada pagi hari 

dan sore hari maka nampak terlihat waktu pagi lebih rendah daripada 

waktu sore hari. Terjadinya peningkatan kadar BOD pada sore hari dari 

titik I sampai titik III tersebut diakibatkan oleh kuantitas sumber polutan 

di waktu pagi sampai siang hari meningkat seiring dengan meningkatnya 

aktifitas manusia dalam hal ini kegiatan domestik dan perkebunan. 

Sumber limbah organik berasal dari limbah masyarakat dan sampah 

dari perkebunan (batang dan daun pohon). Adapun air limbah domestik 

yang berasal dari rumah tangga dan pasar banyak mengandung zat-zat 

organik. Zat-zat organik ini mengalami proses degradasi dan dekomposisi 

oleh bakteri aerob. Oleh karena itu semakin banyak zat-zat organik, maka 

semakin banyak oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri untuk menguraikan 

zat tersebut. Proses inilah yang menyebabkan kemungkinan tingginya 

kadar BOD pada titik III sehingga menimbulkan bau busuk pada badan 

air sehingga tidak memenuhi syarat untuk peruntukan sumber air baku. 

Tingginya BOD pada titik III dapat menyebabkan terganggunya 

hewan air dan dapat menimbulkan bau busuk pada badan air tersebut. 

Kalau zat-zat organik semakin bertambah banyak dalam air limbah 
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dengan waktu yang cukup lama di sepanjang aliran sungai Walannae di 

dusun Kampiri bukan hanya menyebabkan terganggunya hewan air 

bahkan manusia yang mengkonsumsinya. 

Hasil pemeriksaan sampel badan air sungai Walannae di dusun 

Kampiri terhadap parameter BOD dari semua titik baik pagi hari maupun 

sore hari sudah melebihi standar baku mutu air kelas II 3 mg/l sesuai 

dengan SK Gubernur Propinsi Sul-Sel No.69 Tahun 2010 tentang baku 

mutu dan kriteria kerusakan lingkungan hidup. Maka dari itu dari semua 

titik tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai sumber air baku. 

6. COD 

Hasil pemeriksaan sampel yang diambil pada tiga titik sampel 

didapatkan hasil kadar COD yang bervariasi baik pagi maupun sore hari. 

Kadar COD pada pagi hari dari titik I meningkat ke titik II dan 

mengalami penurunan pada titik III, begitupun dengan sore hari. Bila 

dibandingkan kadar BOD pada pagi hari dan sore hari maka nampak 

terlihat waktu pagi lebih rendah daripada waktu sore hari. Hal ini dapat 

dipahami bahwa kadar COD sangat dipengaruhi oleh aktifitas manusia 

dan ditunjang kondisi air yang menerima polutan dalam kondisi surut 

sehingga terjadi proses keterlambatan pengenceran.  

Kadar COD tertinggi ada pada titik II baik pagi dan sore hari, hal ini 

erat kaitannya dengan meningkatnya aktifitas manusia dan menghasilkan 

limbah yang bersifat anorganik yang bermuara di titik tersebut. Air 

limbah domestik banyak mengandung zat organik yang dapat mengalami 
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proses degradasi dan dekomposisi oleh bakteri aerob, oleh karena itu 

semakin banyak zat-zat anorganik, maka semakin banyak oksigen yang 

dibutuhkan oleh bakteri untuk mengurangi zat tersebut. Proses inilah yang 

memungkinkan sangat tingginya kadar COD pada titik II.  

Adapun sumber cemaran kimia, berasal dari limbah yang bersifat 

anorganik (air limbah mandi/mencuci, sampah plastik, dan sampah-

sampah lainnya yang bermuara di bantaran sungai yang bersifat 

anorganik) 

Hasil pemeriksaan sampel badan air sungai Walannae di dusun 

Kampiri terhadap parameter COD dari semua titik baik pagi hari maupun 

sore hari sudah melebihi standar baku mutu air kelas II 25 mg/l sesuai 

dengan SK Gubernur Propinsi Sul-Sel No.69 Tahun 2010 tentang baku 

mutu dan kriteria kerusakan lingkungan hidup. Maka dari itu dari semua 

titik tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai sumber air baku. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Sesuai hasil pengukuran yang dilakukan di lapangan maupun hasil 

pemeriksaan dan hasil perhitungan di laboratorium terhadap badan air sungai 

Walannae di dusun Kampiri desa Pallawarukka kecamatan Pammana 

kabupaten Wajo, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Kualitas badan air sungai Walannae di dusun Kampiri berdasarkan 

parameter MPN Coliform mempunyai kadar terendah ada di titik III pada 

pagi hari yaitu 5400/100ml dan kadar tertinggi ada pada titik III pada sore 

hari yaitu 11000/100ml. Dari semua titik dengan waktu yang berbeda di 

kategorikan tidak memenuhi standar baku mutu badan air kelas II yaitu 

5000/100ml sesuai SK Gubernur Propinsi Sul-Sel No.69 Tahun 2010 

tentang baku mutu dan kriteria kerusakan lingkungan hidup. 

2. Kualitas badan air sungai Walannae di dusun Kampiri berdasarkan 

parameter kadar zat padat tersuspensi (TSS) mempunyai kadar terendah 

ada di titik I pada pagi hari yaitu 62 mg/l dan kadar tertinggi ada pada 

titik III pada sore hari yaitu 105 mg/l. Dari semua titik dengan waktu yang 

berbeda di kategorikan tidak memenuhi standar baku mutu badan air kelas 

II yaitu 50 mg/l sesuai SK Gubernur Propinsi Sul-Sel No.69 Tahun 2010 

tentang baku mutu dan kriteria kerusakan lingkungan hidup. 

3. Kualitas badan air sungai Walannae di dusun Kampiri berdasarkan 

parameter suhu yaitu antara 27̊C-28̊C dan ketepatan kadar max ± 3̊C dari 
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suhu udara (Deviasi 3), sedangkan suhu udara di lapangan antara 27̊C-

29̊C, maka badan air sungai Walannae di dusun Kampiri masih memenuhi 

syarat sebagai badan air kelas II sesuai dengan SK Gubernur Propinsi Sul-

Sel No.69 Tahun 2010 tentang baku mutu dan kriteria kerusakan 

lingkungan hidup. 

4. Kualitas badan air sungai Walannae di dusun kampiri berdasarkan 

parameter derajat keasaman (pH) mempunyai hasil rata-rata sebesar 6,5-

7,5 dan memenuhi syarat badan air kelas II yaitu antara 6 - 8,5 sesuai 

dengan SK Gubernur Propinsi Sul-Sel No.69 Tahun 2010 tentang baku 

mutu dan kriteria kerusakan lingkungan hidup.  

5. Kualitas badan air sungai Walannae di dusun Kampiri berdasarkan 

parameter Biological Oxygen Demand (BOD) mempunyai kadar terendah 

ada di titik I pada sore hari yaitu 9 mg/l dan kadar tertinggi ada pada titik 

III pada sore hari yaitu 36 mg/l. Dari semua titik dengan waktu yang 

berbeda di kategorikan tidak memenuhi standar baku mutu badan air kelas 

II yaitu 3 mg/l sesuai SK Gubernur Propinsi Sul-Sel No.69 Tahun 2010 

tentang baku mutu dan kriteria kerusakan lingkungan hidup. 

6. Kualitas badan air sungai Walannae di dusun Kampiri berdasarkan 

parameter Chemical Oxygen Demand (COD) mempunyai kadar terendah 

ada di titik I pada pagi hari yaitu 23 mg/l dan kadar tertinggi ada pada 

titik II pada sore hari yaitu 42 mg/l. Dari semua titik dengan waktu yang 

berbeda di kategorikan tidak memenuhi standar baku mutu badan air kelas 
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II yaitu 25 mg/l sesuai SK Gubernur Propinsi Sul-Sel No.69 Tahun 2010 

tentang baku mutu dan kriteria kerusakan lingkungan hidup. 

B. Saran 

Pemeriksaan dan pengukuran kualitas badan air sungai Walannae di dusun 

Kampiri Desa Pallawarukka kecamatan Pammana kabupaten Wajo maka 

dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Kepada Dinas Kesehatan lebih memperhatikan PDAM dalam kualitas air 

yang di jadikan sebagai  sumber air baku. 

2. Kepada PDAM perlu adanya pengolahan yang lebih baik karena beberapa 

parameter badan air tidak memenuhi standar baku mutu sesuai dengan SK 

Gubernur Propinsi Sul-Sel No.69 Tahun 2010 kelas II tentang baku mutu 

dan kriteria kerusakan lingkungan hidup. 

3. Diharapkan pihak Puskesmas dan Dinas Kesehatan perlu adanya 

penyuluhan kepada masyarakat pentingnya adanya jamban keluarga dan 

tidak membuang sampah pada bantaran sungai. 

4. Melihat penelitian ini  masih terbatas dari beberapa parameter, maka perlu 

penelitian lanjutan tentang uji kadar yang lain karena sangat berharga bagi 

kelestarian dan badan air sungai Walannae di dusun Kampiri desa 

Pallawarukka kecamatan Pammana kabupaten Wajo. 
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Air yang digunakan masyarakat Kampiri untuk kebutuhan sehari- hari 

(Mandi, Mencuci dan Masak) 

 

 

 

Membandingkan Air minum (sebelah kiri) masyarakat Kampiri dan  

Air Mineral (sebelah kanan) 



 

PDAM yang memenuhi kebutuhan air masyarakat Kampiri, Alat filtrasi 

Sudah ada sejak 2 tahun lalu tetapi belum digunakan. 
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Pengukuran Suhu air 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pengukuran pH air  

 

 

 

 

 

 

Pengambilan sampel air dengan menggunakan botol Winkler 



 

Pengambilan sampel air menggunakan botol steril 

 

 

 

 

 

Sekitaran daerah titik I (perkebunan) 
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WC cemplung di bantaran sungai 



 

Kegiatan MCK di bantaran sungai 

 

 

 

 

 

Sampah organik  



 

Sampah di sepanjang bantaran sungai 
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