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KATA PENGANTAR
 Penyusunan modul Pengolahan Sampah Berbasis 3R berbasis masyarakat merupakan
 pengelolaan sampah secara terpadu dengan melaksanakan pengelolaan sejak dari
 sumbernya. 3R adalah upaya yang meliputi kegiatan mengurangi (reduce), menggunakan
 kembali (reuse) dan mendaur ulang sampah (recycle).
 Modul ini berkonsep pada pola pengelolaan sampah 3 R berbasis masyarakat;
 karakteristik, komposisi, dan timbulan sampah; pemilahan sampah dan pewadahan; dan
 teknologi tepat guna (TTG) dalam pengelolaan sampah berbasis 3R dan Sarana Prasarana
 Pengelolaan sampah berbasis 3R. Setelah mempelajari modul ini, diharapkan dapat
 mengerti akan kegiatan pengurangan sampah dapat berupa pembatasan timbulan sampah,
 pendaurulangan sampah, dan pemanfaatan kembali sampah, dimana proses pemilahan
 merupakan kegiatan penunjangan pokok dari proses pendaurulangan.
 Semoga modul ini dapat bermanfaat terutama bagi para pengguna, instansi pemerintah
 daerah yang terkait, kader, tim penyuluh lapangan, pengelola dan tim penggerak PKK, serta
 masyarakat luas.
 Bandung, 2010
 Dr.Ir.Anita Firmanti
 NIP.196010151987032001

Page 3
                        

C.03
 i
 BAHAN SERAHAN : SAMPAH 3R
 DAFTAR ISI
 1. DESKRIPSI UMUM ............................................................................................................ 1
 2. URAIAN MATERI ............................................................................................................... 1
 2.1. Pola Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat .............................................. 1
 2.2. Jenis, Karakterisitik, komposisi dan timbulan Sampah ............................................ 6
 2.2.1. Jenis dan karakteristik sampah ....................................................................... 6
 2.2.2. Komposisi Sampah .......................................................................................... 9
 2.2.3. Timbulan sampah .......................................................................................... 10
 2.3. Pemilahan sampah .................................................................................................. 11
 2.3.1. Pengertian ...................................................................................................... 11
 2.3.2. Pemilahan dan Pewadahan Sampah Rumah Tangga .................................. 12
 2.3.3. Pemanfaatan Pemilahan Sampah ................................................................. 13
 2.3.4. Pemilahan Sampah di Lokasi Pengolahan Sampah ..................................... 14
 2.4. Teknologi tepat guna (TTG) dalam Pengelolaan Sampah Berbasis 3R ................ 14
 2.4.1. Sarana dan Prasarana Pengelolaan sampah berbasis 3R ........................... 14
 2.4.2. Pengomposan Sampah Rumah Tangga dan Komunal ................................ 15
 2.4.3. Daur Ulang Sampah Rumah Tangga dengan Sistem Pengomposan Skala
 Lingkungan melalui Pemberdayaan Masyarakat .......................................... 24
 2.4.4. Cara Pengolahan Sampah Organik dengan Metode Biologi (PSOMB) ....... 30
 2.4.5. Sarana Prasarana .......................................................................................... 33
 2.5. Pengelolaan sampah berbasis 3R berbasis masyarakat ....................................... 35
 2.5.1. Peran Masyarakat ......................................................................................... 35
 2.5.2. Bank Sampah ................................................................................................. 36
 2.5.3. Tata Cara Pengelolaan Sampah Perumahan Secara Partisipatif ................ 37
 3. EVALUASI ........................................................................................................................ 44

Page 4
                        

C.03
 ii
 BAHAN SERAHAN : SAMPAH 3R
 DAFTAR TABEL
 Tabel 1 Umur Sampah Organik dan Non-Organik Hancur ......................................................... 7
 Tabel 2 Peruntukan Ruang Pengomposan dengan Penambahan Bahan Penunjang (Carbon) 25
 Tabel 3 Peruntukan Ruang untuk Pengomposan tanpa Penambahan Bahan Penunjang ......... 26
 Tabel 4 Panduan Pemetaan Fasilitas Persampahan ................................................................... 38

Page 5
                        

C.03
 iii
 BAHAN SERAHAN : SAMPAH 3R
 DAFTAR GAMBAR
 Gambar 1 Teknik operasional, pengelolaan sampah kota ...................................................... 3
 Gambar 2 Pola Pengelolaan Sampah Perkotaan Secara Umum ............................................ 3
 Gambar 3 Paradigma Pengelolaan Sampah ........................................................................... 4
 Gambar 4 Skema Contoh Produk Hasil Pemilahan ................................................................. 5
 Gambar 5 Styrofoam ................................................................................................................. 8
 Gambar 6 Kertas ....................................................................................................................... 8
 Gambar 7 Sampah B3 Rumah Tangga .................................................................................... 9
 Gambar 8 Presentase komposisi sampah di Indonesia ........................................................... 9
 Gambar 9 Komposisi Sampah Beberapa Kota di Indonesia (Data 2002 dan 2003) ............... 10
 Gambar 10 Komposisi Sampah di TPA Makasar, Denpasar dan Bekasi (tahun 2008) ............ 10
 Gambar 11 Contoh Wadah Sampah yang Terpilah ................................................................... 12
 Gambar 12 Wadah Pemilahan Sampah Organik, Anorganik dan Sampah B3 Rumah
 Tangga ..................................................................................................................... 13
 Gambar 13 Pemilahan dan Pemanfaatan Sampah yang sudah Dipilah ................................... 13
 Gambar 14 Pemilahan Sampah di Lokasi Pengolahan Sampah (Daur Ulang dan
 Pengomposan) ........................................................................................................ 14
 Gambar 15 Pemasangan Komposter Tanam ............................................................................ 16
 Gambar 16 Model-model Komposter Tanam Individual ............................................................ 17
 Gambar 17 Komposter Ayun ...................................................................................................... 18
 Gambar 18 Komposter dari Gentong ......................................................................................... 18
 Gambar 19 Komposter Vent ....................................................................................................... 19
 Gambar 20 Alat dan Bahan untuk Komposter Takakura ........................................................... 19
 Gambar 21 Langkah-langkah Membuat Kompos dengan Keranjang Takakura ....................... 21
 Gambar 22 Takakura dikembangkan dari Bahan Bambu (Bambokura) .................................... 22
 Gambar 23 Takakura dikembangkan dari bahan kardus (Doskura) .......................................... 22
 Gambar 24 Ember Berlubang sebagai Takakura ....................................................................... 23

Page 6
                        

C.03
 iv
 BAHAN SERAHAN : SAMPAH 3R
 Gambar 25 Komposter Tanam Komunal (10 KK) ...................................................................... 23
 Gambar 26 Takakura Susun dan Komposter Kotak .................................................................. 23
 Gambar 27 Perletakan Ruang Pengomposan dengan Bahan Penunjang (Carbon
 Tambahan) ............................................................................................................... 25
 Gambar 28 Perlengkapan ruang pengomposan tanpa penambahan bahan penunjang .......... 26
 Gambar 29 Pembuatan Kompos Skala Komunal dengan Metoda Windrow (gundukan) ......... 27
 Gambar 30 Pengomposan Biologi dengan EM4 (Effective Microorganism) ............................. 29
 Gambar 31 Peralatan Monitoring Komposting ........................................................................... 29
 Gambar 32 Pemilahan Sampah ................................................................................................. 31
 Gambar 33 Roda Sampah Terpilah dan Motor Sampah ........................................................... 34
 Gambar 34 Rumah Kompos ....................................................................................................... 35
 Gambar 35 Fasum dan Fasos sebagai lokasi pengelolaan sampah/pusat daur ulang
 sampah .................................................................................................................... 37
 Gambar 36 Diagram Proses Pengolahan Sampah Rumah Tangga ......................................... 43

Page 7
                        

C.03
 1
 BAHAN SERAHAN : SAMPAH 3R
 1. DESKRIPSI UMUM
 Pendekatan pengelolaan sampah seyogyanya dilakukan melalui pendekatan berbasis 3R
 dan berbasis masyarakat, pengelolaan sampah secara terpadu dengan melaksanakan
 pengelolaan sejak dari sumbernya. 3R adalah upaya yang meliputi kegiatan mengurangi
 (reduce), menggunakan kembali (reuse) dan mendaur ulang sampah (recycle).
 Sesuai dengan yang diamanatkan di dalam UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan
 sampah pada Bab I pasal 1 ayat 3 bahwa pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang
 sistematis, berkelanjutan yang terdiri dari kegiatan pengurangan dan penanganan. Proses
 pengurangan merupakan upaya untuk mengurangi jumlah sampah yang akan diangkut dan
 diproses di tempat pemrosesan akhir sampah. Pendekatan pengelolaan sampah
 seyogyanya dilakukan melalui pendekatan berbasis 3R dan berbasis masyarakat,
 pengelolaan sampah secara terpadu dengan melaksanakan pengelolaan sejak dari
 sumbernya. 3R adalah upaya yang meliputi kegiatan mengurangi (reduce),
 menggunakan kembali (reuse) dan mendaur ulang sampah (recycle).
 Kegiatan Pengurangan sampah dapat berupa pembatasan timbulan sampah, pendaur-
 ulangan sampah, dan pemanfaatan kembali sampah, dimana proses pemilahan merupakan
 kegiatan penunjangan pokok dari proses pendaurulangan. Kegiatan Penanganan
 Pemilahan sesuai dengan jenis dan sifatnya, Pengumpulan dari sumber Ke TPS,
 Pengangkutan dari sumber ke tempat pemrosesan.
 Berbagai sistem daur ulang dapat diaplikasikan, karena komposisi sampah terbesar di kota-
 kota di Indonesia sebagian besar adalah sampah organik, maka diperkenalkan sistem
 pengomposan skala individual, komunal, kawasan, baik untuk daerah air tanah tinggi(
 daerah basah ) maupun untuk air tanah rendah. Sedangkan untuk pemanfaatan kembali
 sampah baik organik maupun anorganik diperkenalkan contoh yang dapat diaplikasikan
 serta diperkenalkannya bank sampah. Untuk pengurangan sampah diperkenalkan teknik-
 teknik sederhana seperti mengurangi kemasan, kembali pada pembungkus yang dapat
 terdegradasi. Untuk itu pengelolaan sampah sistem 3 R (reduse, reuse, recycle), melalui
 pengumpulan, pemilahan, pengelolaan sampah oleh masyarakat harus terus digalakan.
 2. URAIAN MATERI
 2.1. Pola Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat
 Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat digunakan sebagai referensi model yang
 mengedepankan paradigma 3R (R1=reduce, R2=reuse,R3= recycle).
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 R1 Adalah upaya yang lebih menitikberatkan pada pengurangan pola hidup konsumtif serta
 senantiasa menggunakan “tidak sekali pakai“ yang ramah lingkungan dan mencegah
 timbulan sampah, R2 adalah upaya memanfaatkan bahan sampah melalui penggunaan
 yang berulang agar tidak langsung menjadi sampah, tanpa pengolahan berarti
 menggunakan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau yang lain. R3
 adalah setelah sampah harus keluar dari lingkungan rumah perlu dilakukan pemilahan dan
 pemanfaatan pengolahan secara setempat menjadi produk baru. Pengelolaan sampah
 dengan pola 3R merupakan upaya untuk mengurangi beban TPA (tempat pemrosesan
 akhir) sampah.
 Pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui pola 3R, perlu dioptimalkan di dalam
 penerapannya karena program ini berkaitan dengan kebijakan dan strategi nasional
 pengembangan pengelolaan persampahan terutama berkaitan dengan kebijakan
 pengurangan sampah sejak dari sumbernya, sesuai yang diamatkan dalam UU No 18
 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Sampah dan Permen PU No 21/PRT/M/2006, tentang
 kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Persampahan.
 Upaya kegiatan 3R membutuhkan partisipasi aktif seluruh stakeholders yang terkait dengan
 masalah persampahan. Mengingat upaya pengurangan volume sampah di sumber sangat
 erat kaitannya dengan perilaku masyarakat, diperlukan suatu upaya penyadaran dan
 peningkatan pemahaman untuk mendorong perubahan perilaku yang dilakukan secara
 berjenjang, baik melalui promosi atau diseminasi maupun kampanye yang terus menerus.
 Desiminasi dan sosialisasi penanganan 3R menjadi sangat penting dalam pengelolaan
 sampah, perlu dilakukan terus-menerus kepada setiap strata lapisan masyarakat baik
 secara individu maupun kelompok, dengan menggunakan bahasa, sarana-prasarana dan
 media yang sesuai dengan target kelompok yang dituju.
 Upaya pengurangan sampah di sumber perlu didukung dengan pemberian insentif yang
 dapat mendorong masyarakat untuk senantiasa melakukan kegiatan 3R, antara lain dalam
 bentuk pengurangan retribusi sampah, pemberian kupon pengganti kantong plastik,
 penghargaan tingkat kelurahan, dll, yang diawali dengan kesiapan pengelolaan sampah
 kota yang memadai. Dalam Teknik operasional pengelolaan sampah mulai dari sumber
 sampah sampai pemrosesan akhir , program 3 R perlu dilaksanakan semaksimal mungkin di
 sumber seperti terlihat dalam Gambar 1.
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 (R1, R2)
 (R2, R3)
 Pemilahan
 Sumber Sampah
 Timbulan Sampah
 Pewadahan
 Pengumpulan
 PengolahanPemindahan, Pengangkutan
 PembuanganAkhir
 (R1)
 (R2, R3) (R3)
 (R2, R3)
 Gambar 1 Teknik operasional, pengelolaan sampah kota
 Catatan :
 - Pengelolaan sampah B3 rumah tangga dikelola secara khusus sesuai aturan yang berlaku
 - Kegiatan pemilahan dapat pula dilakukan pada kegiatan pengumpulan pemindahan
 - Kegiatan pemilahan dan daur-ulang diutamakan / dioptimalkan di sumber.
 Gambar 2 Pola Pengelolaan Sampah Perkotaan Secara Umum
 Berdasarkan arus pergerakan sampah sejak dari sumber hingga menuju ke pemrosesan
 atau pembuangan akhir, penanganan sampah dikaitkan dengan upaya R1, R2 dan R3,
 pengelolaan sampah sebuah kota dapat dibagi dalam 3 kelompok utama:
 − Penanganan sampah tingkat sumber
 − Penanganan sampah tingkat kawasan
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 − Penanganan sampah tingkat kota
 PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU
 Gambar 3 Paradigma Pengelolaan Sampah
 Konsep dari pengelolaan sampah Paradigma baru diharapkan yang diangkut dan masuk ke
 TPA sampah tinggal residunya saja sehingga dapat menekan kebutuhan lahan untuk tempat
 pemrosesan akhir sampah, sehingga kebutuhan lahan untuk penimbunan dapat ditekan.
 Keuntungan pola 3R dalam pengelolaan sampah antara lain:
 a. Mengurangi volume sampah organik yang dibuang ke TPA
 b. Dapat dijual kembali sehingga mempunyai nilai ekonomi
 Aplikasi dari 3R di lapangan dapat dilakukan melalui pengelompokan dan pemilahan jenis
 sampah dan dilakukan pengolahan sesuai dengan jenis sanmpah, seperti dalam contoh
 dibawah ini :
 SAMPAH
 KUMPUL
 ANGKUT
 BUANG
 REDUCE
 REDUCE
 KUMPUL
 RESIDU
 ANGKUT
 REDUCE
 BUANG
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 Yang dapat dikomposkan : Yang tidak dapat dikomposkan :
 Daun-daunan rumput, sisa makanan, sisa ikan, sayur-sayuran, kertas, sisa
 kulit buah-buahan, ampas kelapa, sisa-sisa roti/kue, jerami, dan lain-lain
 Barang berbahaya
 Residu/Sisa
 Barang Lapak
 Bekas pisau cukur, benda tajam lainnya
 (paku, tusuk sate), kaca, baterai, botol bekas hair
 spray, dan lain-lain
 Daun yang keras, daun yang banyak seratnya,
 sabut, tempurung kelapa, pelepah yang
 keras, kayu, tulang, dan lain-lain
 Kaleng, kardus botol, aneka ragam bahan
 plastik, gelas kaca, besi tua, aneka logam bekas,
 dan sebaginya
 Diamankan(dalam kotak/dibungkus)
 Diserahkan kepada petugas kebersihan
 (pengangkut sampah)
 Dijual ke penampungan(Bandar/lapak)
 PEMILAHAN
 SAMPAH MASUK
 Gambar 4 Skema Contoh Produk Hasil Pemilahan
 R ke-1 (REDUCE): adalah upaya untuk mengurangi volume sampah sebelum dan sesudah
 diproduksi misalnya (i) memperbanyak teknik isi ulang (refill) air minum, tinta, dll sehingga
 mengurangi produksi tempatnya, (ii) memperbanyak pemakaian bungkus yang mudah
 terdegradasi seperti daun, kertas dll (iii) membakar sampah kering (iv) mengurangi produksi
 kemasan, dll. Konsep ini merupakan penjabaran dari konsep produksi bersih yang arahnya
 pencegahan. Produsen barang maupun anggota keluarga dapat berperan melakukan
 teknologi ini. Reduce ini merupakan upaya mengurangi timbulan sampah di lingkungan
 sumber dan bahkan dapat dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan dengan cara
 merubah pola hidup konsumtif, yaitu merubah kebiasaan boros dan menghasilkan banyak
 sampah menjadi hemat/efisien dan sedikit sampah.
 R ke-2 (RE-USE): adalah upaya untuk memakai kembali bahan atau material agar tidak
 menjadi sampah secara langsung tanpa mengolahnya terlebih dahulu, misalnya (i) ember
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 bekas menjadi pot bunga, (ii) botol terbuat dari plastik atau gelas menjadi tempat bumbu, (iii)
 koran menjadi pembungkus, dll. Anggota keluarga dapat berperan melakukan kegiatan ini.
 R ke-3 (Recycle)
 - menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam waktu tertentu
 : adalah upaya memanfaatkan kembali sampah melalui daur ulang setelah
 melalui proses pengolahan tertentu, misalnya (i) sampah dapur diolah menjadi pupuk
 kompos, (ii) pecahan beling diolah kembali menjadi gelas, piring dll (iii) potongan plastik
 diolah menjadi ember, gayung, sandal dll, (iv) lempengan kaleng diolah menjadi kaleng dll.
 Pengumpulan bahan baku di sumbernya (on-site) dapat dilakukan oleh rumah tangga
 penghasil sampah sedangkan di luar sumbernya misalnya di tempat pengumpulan sampah
 sementara (TPSS) atau di tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah dapat dilakukan oleh
 pemulung atau pengelola sampah. Proses daur ulang dapat dilakukan oleh industri rumah
 tangga maupun industri manufaktur.
 Dalam pendukungan penerapan 3R Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan
 hal-hal sebagai berikut :
 - memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan
 - memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan
 - memfasilitasi kegiatan mengguna-ulang dan mendaur ulang dan
 - memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang
 2.2. Jenis, Karakterisitik, komposisi dan timbulan Sampah
 2.2.1. Jenis dan karakteristik sampah
 Kegunaan mengenal jenis dan karakteristik sampah adalah sebagai dasar untuk
 menentukan cara pengelolaan atau pengolahan sampah. Berdasarkan Undang-Undang
 Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah yang
 dikelola terdiri atas:
 a. sampah rumah tangga;
 b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 c. sampah spesifik.
 Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak
 termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari
 kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum,
 dan/atau fasilitas lainnya. Sampah spesifik meliputi:
 a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 c. sampah yang timbul akibat bencana;
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 d. puing bongkaran bangunan;
 e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
 Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah spesifik diatur dengan peraturan menteri
 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
 Karakteristik sampah dalam pengelolaan sampah berbasis 3 dibedakan atas :
 a. Sampah organik
 Sampah organik atau sampah basah atau sampah hayati adalah jenis sampah yang
 berasal dari jasad hidup sehingga mudah membusuk dan dapat hancur secara alami.
 Contohnya adalah sampah sisa dapur, daun-daunan, sayur-sayuran, buah-buahan,
 daging, ikan, nasi, dan potongan rumput/ daun/ ranting dari kebun.
 b. Sampah An-Organik
 Sampah anorganik atau sampah kering atau sampah non-hayati adalah sampah yang
 sukar atau tidak dapat membusuk, merupakan sampah yang tersusun dari senyawa
 non-organik yang berasal dari sumber daya alam tidak terbaharui seperti mineral dan
 minyak bumi, atau dari proses industri. Contohnya adalah botol gelas, plastik, tas
 plastik, kaleng, dan logam. Sebagian sampah non-organik tidak dapat diuraikan oleh
 alam sama sekali, dan sebagian lain dapat diuraikan dalam waktu yang sangat lama.
 Mengolah sampah non-organik erat hubungannya dengan penghematan sumber daya
 alam yang digunakan untuk membuat bahan-bahan tersebut dan pengurangan polusi
 akibat proses produksinya di dalam pabrik.
 Umur hancurnya berbagai jenis sampah di bawah ini dapat digunakan sebagai bahan untuk
 membuat suatu kebijakan maupun strategi yang diambil didalam pengurangan sampah.
 Tabel 1 Umur Sampah Organik dan Non-Organik Hancur
 JENIS SAMPAH LAMA HANCUR Kertas Kulit Jeruk Dus Karton Filter Rokok Kantong Plastik Kulit Sepatu Pakaian/Nylon Plastik Alumunium Styrofoam
 2-5 bulan 6 bulan 5 bulan 10-12 tahun 10-20 tahun 25-40 tahun 30-40 tahun 50-80 tahun 80-100 tahun tidak hancur
 Sumber : Dit. PLP, Ditjen. Cipta Karya PU
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 Jenis-jenis sampah An-Organik antara lain:
 a. Styrofoam
 Gambar 5 Styrofoam
 Sampah styrofoam dalam pemanfaatannya perlu dicari yang tidak membahayakan
 lingkungan, sehingga di dalam pemakaianya perlu diminimasi. Sampai saat ini
 pemanfaatanya masih sangat sedikit, diantaranya sudah ada yang menerapkan
 sebagai bahan dasar di dalam pot tanaman yang berfungsi sebagai media berporos
 dan bahan pengisi batako.
 b. Kertas
 Gambar 6 Kertas
 Menghemat penggunaan kertas adalah cara terbaik. Selain mengurangi jumlah
 sampah, kita sekaligus menghemat jumlah pohon yang ditebang. Daur ulang kertas
 dapat dilakukan dengan menghancurkan dan membuat bubur kertas sebagai bahan
 dasar produk baru.
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 c. Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Rumah Tangga
 Menurut UU No 18 tahun 2008, sampah B3 tergolong dalam sampah spesifik Sampah
 spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya
 memerlukan pengelolaan khusus. Sampah B3 Rumah tangga adalah sampah yang
 mengandung bahan berbahaya dan beracun. Sampah B3 yang sering terdapat di rumah
 tangga misalnya: Batu Baterai, Kaleng Pestisida (Obat Serangga), Botol Aerosol, Cairan
 Pembersih (Karbol), CD/ DVD, Accu, dan Lampu Neon. Jika dibuang ke lingkungan
 atau dibakar, sampah-sampah ini dapat mencemari tanah dan membahayakan
 kesehatan.
 Gambar 7 Sampah B3 Rumah Tangga
 2.2.2. Komposisi Sampah
 Komposisi sampah mengalami perubahan seiring dengan pertumbuhan tingkat ekonomi dan
 pendidikan masyarakat. Komposisi sampah di berbagai kota di Indonesia saat ini secara
 umum masih didominasi oleh sampah organik /basah (biodegradable) seperti terlihat dalam
 gambar 2 dibawah ini :
 Gambar 8 Presentase komposisi sampah di Indonesia
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 Komposisi sampah Kota
 Plastik Plastik
 Plastik Plastik
 Organik Organik
 Organik
 Organik
 0
 10
 20
 30
 40
 50
 60
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 Gambar 9 Komposisi Sampah Beberapa Kota di Indonesia (Data 2002 dan 2003)
 Komposisi sampah
 0
 50
 100
 Lokasi TPA
 Pers
 en
 organikanorganikplastikkertaskacalogamlain2
 organik 86.6 86.6 75
 anorganik 13.4 13.4 25
 plastik 5.79 7.68 9
 kertas 5.24 4.95 8
 TPA Mks TPA Dps TPA Bks
 Gambar 10 Komposisi Sampah di TPA Makasar, Denpasar dan Bekasi (tahun 2008)
 2.2.3. Timbulan sampah
 Manfaat mengetahui timbulan sampah adalah untuk menunjang penyusunan sistem
 pengelolaan persampahan di suatu wilayah, data yang tersedia dapat digunakan sebagai
 bahan penyusun solusi alternatif sistem pengelolaan sampah yang efisien dan efektif.
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 Menurut SNI 19-3964-1994, bila data pengamatan lapangan belum tersedia, maka untuk
 menghitung besaran timbulan sampah dapat digunakan nilai timbulan sampah sebagai
 berikut:
 • timbulan sampah kota sedang = 2–2,5 Liter/orang/hari, atau 0,4-0,5 kg/orang/hari.
 • timbulan sampah kota kecil= 1,5–2 Liter/orang/hari, atau 0,3 – 0,4 kg/orang/hari
 Timbulan sampah untuk kota besar/ metropolitan lebih besar dari 3 l/orang/hari Dengan
 adanya program 3R maka jumlah timbulan sampah ke depannya akan berkurang.
 2.3. Pemilahan sampah
 2.3.1. Pengertian
 Untuk menerapkan pengelolaan sampah berbasis 3 R, proses pengurangan sampah
 dimulai dengan pemilahan sampah. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan
 dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
 Pemahaman kegiatan pemilahan sampah antara lain :
 • Pemilahan sampah adalah kegiatan yang
 penting dalam penanganan dan pewadahan
 sampah di sumbernya
 • Pemilahan sampah di mulai di rumah-rumah
 terhadap sampah organik/ sampahbasah/
 sampah dapur dan sampah anorganik/ sampah
 kering
 • Pemilahan sampah yang baik akan
 mempengaruhi kinerja daur ulang
 • Awal dari proses 3R
 Cara memilah sampah :
 Menyiapkan wadah terpisah (sedikitnya dua buah wadah) untuk sampah organik dan
 sampah an-organik.
 Jenis wadah : dapat disesuaikan dengan keadaan, bisa ember plastik,
 plastik/kontong khusus sampah, kantong kresek, dsb, yang penting diberi tanda di
 setiap wadah.
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 Tahap pemilahan yang lebih maju dilakukan dengan memilah sampah berdasarkan sampah
 organik (basah), sampah anorganik (kering) dan sampah spesifik lainnya yaitu sampah B3
 (bahan beracun berbahaya).
 2.3.2. Pemilahan dan Pewadahan Sampah Rumah Tangga
 Pemilahan paling baik dilakukan mulai dari sumbernya, yaitu rumah tangga. Contohnya
 adalah pemilahan dengan menggunakan tong dari bahan plastik, logam atau dengan plastik
 kresek dalam 2 wadah yang terpisah. Untuk memudahkan pemilahan, wadah sampah
 dibedakan warnanya atau diberikan tulisan untuk memudahkan masyarakat memilah
 sampah. Biasanya warna cerah dipakai untuk wadah sampah an-organik atau sampah
 kering, dan warna gelap untuk sampah organik atau sampah basah. Contoh wadah sampah
 terpilah dapat dilihat pada gambar berikut :
 Gambar 11 Contoh Wadah Sampah yang Terpilah
 Pemilahan yang lebih maju adalah memilah sampah atas 3 jenis yaitu atas sampah kering,
 sampah basah dan sampah B3 rumah tangga sebagai berikut :

Page 19
                        

C.03
 13
 BAHAN SERAHAN : SAMPAH 3R
 Gambar 12 Wadah Pemilahan Sampah Organik, Anorganik dan Sampah B3 Rumah Tangga
 2.3.3. Pemanfaatan Pemilahan Sampah
 Manfaat memilah sampah antara lain :
 a. Barang yang masih dapat dimanfaatkan tidak terbuang sia-sia : Sampah ORGANIK
 dapat didaur ulang menjadi KOMPOS, dan sampah AN-ORGANIK dapat dikumpulkan
 untuk dijual lagi ke bandar atau diberikan ke pemulung.
 b. Sampah yang telah dipilah mempunyai nilai jual, sehingga memberikan penghasil
 tambahan bagi masyarakat dan para pelaku daur ulang sampah.
 c. Bila pemilahan dilakukan di sumber sampah, maka dapat mengurangi volume sampah
 yang diangkut ke TPA, sehingga mengurangi biaya operasional, dan memperpanjang
 umur TPA karena TPA tidak cepat penuh.
 d. Menjaga kesehatan dan keselamatan bagi para petugas pengelola sampah dan
 masyarakat pada umumnya.
 e. Untuk lingkungan: mengurangi pencemaran dan menciptakan lingkungan tempat tinggal
 yang lebih bersih.
 Gambar 13 Pemilahan dan Pemanfaatan Sampah yang sudah Dipilah
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 2.3.4. Pemilahan Sampah di Lokasi Pengolahan Sampah
 Pemilahan sampah dilakukan di Lokasi Pengolahan Sampah, pada umumnya pengolahan
 dilakukan dengan pengomposan maupun daur ulang sampah an organik. Pengolahan
 sampah komunal secara lebih terinci akan dijelaskan pada bab selanjutnya sub 2.4.
 Gambar 14 Pemilahan Sampah di Lokasi Pengolahan Sampah (Daur Ulang dan Pengomposan)
 2.4. Teknologi tepat guna (TTG) dalam Pengelolaan Sampah Berbasis 3R
 2.4.1. Sarana dan Prasarana Pengelolaan sampah berbasis 3R
 Pada dasarnya Teknologi Tepat Guna adalah teknologi yang memberikan tingkat pelayanan
 yang paling dapat diterima secara teknis, sosial dan lingkungan dengan tingkat biaya yang
 paling murah. Namun mengingat kondisi setempat, adakalanya diperlukan teknologi yang
 tidak murah bila memang sesuai dengan kondisi setempat.
 Persyaratan teknologi tepat guna adalah:
 a. dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat;
 b. merupakan hasil rekayasa praktis yang mudah diterapkan;
 c. efektif dan efisien;
 d. ekonomis dan pemeliharaannya mudah;
 e. memanfaatkan sumber daya yang ada;
 f. mudah dioperasikan oleh pemakai;
 g. dibuat sesuai kebutuhan;
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 h. mudah dikembangkan
 Macam-macam teknologi tepat guna bidang persampahan , diantaranya :
 a. Pengomposan sampah organik dapur (sampah basah) dengan komposter rumah tangga
 secara individual atau komunal, yang tertanam maupun tidak tertanam, dengan
 komposter pot, komposter karung
 b. Pengomposan Sampah organik rumah tangga dengan pengembangbiakan cacing tanah
 c. Pengomposan skala lingkungan
 d. Daur ulang sampah plastik lembaran (kresek) - peletasi
 2.4.2. Pengomposan Sampah Rumah Tangga dan Komunal
 Komposter rumah tangga adalah prasarana yang digunakan untuk mengolah sampah
 dapur menjadi kompos. Sampah organik dapur adalah sampah organik yang dihasilkan
 dari dapur antara lain sisa makanan dan sisa sayuran. Prinsip kerja pembusukan sampah
 organik dengan bantuan mikroorganisme dari sampah itu sendiri.
 Tipe komposter : komposter tanam dan komposter yang tidak ditanam (Tipe Ayun)
 a. Komposter Tanam
 1) Cara Pemasangan Komposter Tipe Tanam
 Penyiapan lahan dan 2 buah komposter
 Tanah digali dengan diameter bawah 90 cm dan diameter atas 140 cm
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 Komposter diletakkan di tengah galian, Di dasar galian, di pinggir dan di dalam
 komposter diisi dengan kerikil ukuran 1-2 cm setinggi 10 cm
 Selimuti pipa gas dengan kerikil setebal 5 cm baru ditimbun dengan tanah asal.
 Timbun komposter dengan tanah setebal 5 cm di bawah lubang pemasukan sampah
 Gambar 15 Pemasangan Komposter Tanam
 Keterangan:
 - Siapkan lahan untuk penanaman komposter pada lokasi yang memungkinkan yaitu
 lokasi yang tersedia untuk pemasangan 2 buah komposter yang akan dioperasikan
 secara bergantian, terhindar dari curahan hujan yang secara langsung dapat masuk
 ke dalam komposter dan jarak komposter ke sumber air tanah dangkal minimal 10 m
 untuk menghindari pencemaran.
 - Gali tanah, dengan ukuran dan kedalaman galian sesuai dengan model dalam
 Petunjuk Teknis Spesifikasi Komposter Rumah Tangga Individual dan Komunal. Dasar komposter berada minimal 30 cm di atas muka air tanah. Muka air
 tanah dapat ditentukan berdasarkan muka air sumur di daerah sekitarnya pada
 musim kemarau.
 - Letakkan komposter di tengah galian tanah. Di dasar galian di pinggir dan di dalam
 komposter diisi dengan kerikil ukuran 1-2 cm setebal 10 cm.
 - Selimuti pipa gas dengan kerikil setebal 5 cm baru ditimbun dengan tanah asal.
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 - Timbun komposter dengan tanah setebal 5 cm di bawah lubang pemasukan
 sampah.
 - Ketentuan pemasangan komposter ini sama, baik untuk komposter rumah tangga
 individual maupun komunal.
 2) Cara Pengoperasian
 (a) Penyiapan Sampah Dapur
 Siapkan sampah organik/ sampah basah yang sudah dipilah dalam wadah
 sampah organik atau pada kantong plastik yang telah dilubangi kedua ujungnya di
 dalam ember, tiriskan air yang terkandung pada sampah.
 (b) Pemasukan Sampah
 • Masukkan sampah yang sudah ditiriskan ke dalam komposter pertama (tanpa
 kantong plastik) dan ratakan.
 • Lakukan pemasukan sampah secara rutin setiap hari sampai komposter penuh
 • Hentikan pemasukan sampah dapur pada komposter pertama yang telah
 penuh, ganti pemasukan sampah ke komposter kedua.
 (c) Pematangan Kompos
 Setelah komposter pertama terisi penuh oleh sampah, biarkan sampah selama 4-
 6 bulan agar terjadi proses pengomposan. Bila sampah telah berubah menjadi
 kompos yang ditandai dengan perubahan warna menjadi hitam seperti tanah,
 keluarkan kompos tersebut dengan menggunakan garu, sisakan kompos setebal
 2 cm yang akan berfungsi sebagai starter untuk mempercepat pengomposan
 selanjutnya
 Kompos dianginkan selama 1 minggu untuk pendinginan di lokasi yang terhindar
 dari curah hujan. Kompos tersebut dapat digunakan sebagai penggembur tanah.
 Selanjutnya komposter pertama dapat menampung kembali sampah dapur.
 Ketentuan pengoperasian komposter ini sama, baik untuk komposter individual
 maupun komunal.
 Gambar 16 Model-model Komposter Tanam Individual
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 b. Komposter Ayun
 Komposter ayun ini merupakan komposter yang tidak ditanam mengolah sampah
 organik rumah tangga yang berupa sisa-sisa makanan melalui pengomposan dengan
 memanfaatkan tong bekas dengan pengoperasian secara diayun. Kapasitas: 30 liter
 untuk 2- 3 bulan dan 60 liter untuk 4-6 bulan. Satu rumah tangga membutuhkan 2
 komposter putar, digunakan secara bergantian. Wadah penampungan air sampah
 diletakkan dibawah komposter ayun.
 Pengoperasian
 1) Masukkan kompos atau serbuk gergaji sebagai starter
 2) Masukkan sampah dapur ke dalam komposter putar dan ditutup
 3) Putar kompster diputar 5-10 kali untuk pencampuran dengan mikroorganisme
 4) Lakukan tiap hari sampai komposter penuh
 5) Air sampah yang tertampung dapat digunakan sebagai pupuk tanaman
 6) Diamkan kompos putar yang sudah penuh selama 1 bulan
 7) Keluarkan kompos dan diangin-anginkan
 8) Kompos dapat digunakan
 Gambar 17 Komposter Ayun
 c. Komposter Gentong
 Gentong dari tanah liat ini dapat dijadikan komposter karena sirkulasi udara yang cukup
 dan juga kelembabannya. Pembalikan dan pengadukan juga tetap perlu dilakukan.
 Gambar 18 Komposter dari Gentong
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 d. Komposter Aerob /Komposter Vent
 Gambar 19 Komposter Vent
 Menggunakan tong plastik berukuran 120 Liter yang dilengkapi pipa vertikal dan
 horisontal agar proses berlangsung secara aerob (dengan udara). Salah satu pengguna
 komposter jenis ini adalah masyarakat di Jambangan, Surabaya.
 e. TAKAKURA
 Metoda ini menggunakan keranjang berlubang dan kemudian dilapisi dengan gelangsing.
 Caranya: sampah organic dicampurkan dengan mikroorganisme padat dari campuran
 bekatul, sekam padi, pupuk kompos, dan air. Kemudian dimasukkan kedalam keranjang
 dan ditutup dengan keset dari sabut kelapa. Cara ini diterapkan oleh Pusdakota -
 Universitas Surabaya.
 Penemu metoda Pengelolaan sampah skala RT sistem aerob,membutuhkan aliran udara
 untuk memaksimalkan fungsi bakteri , metoda ini ditemukan oleh Prof Koji Takakura dari
 JPEC Jepang.
 1) Alat dan Bahan:
 Gambar 20 Alat dan Bahan untuk Komposter Takakura
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 2) Fungsi alat dan bahan:
 (a) Agar proses aerob berlangsung dengan baik, pilihlah keranjang yang berlubang,
 dan lapisi dengan kardus. Fungsi kardus adalah:
 (1) membatasi gangguan serangga,
 (2) mengatur kelembaban, dan
 (3) berpori-pori, sehingga dapat menyerap serta membuang udara & air.
 (b) Letakkan bantal sekam di bawah dan di atas keranjang. Fungsi bantal sekam
 adalah:
 (1) sebagai tempat mikrobakteri yang akan mempercepat pembusukan sampah
 organik,
 (2) karena berrongga besar, maka bantal sekam dapat segera menyerap air dan
 bau sampah,dan
 (3) sifat sekam yang kering akan memudahkan pengontrolan kelembaban
 sampah yang akan menjadi kompos.
 (c) Media kompos jadi yang berasal dari sampah rumah tangga diisikan
 1 / 2 sampai 2/3 bagian keranjang. Kompos yang ada dalam keranjang berfungsi
 sebagai aktivator/ragi bagi sampah baru.
 (d) Pilih kain penutup yang serat atau berpori besar. Tutupkan kain di atas bantal
 sekam, agar lalat tidak dapat bertelur dalam keranjang, serta mencegah
 metamorfosis (perubahan) dari belatung menjadi lalat, karena lalat tidak dapat
 keluar dan mati di dalam keranjang.
 (e) Tutup keranjang bagian atas sebagai pemberat agar tidak diganggu oleh predator
 (kucing/anjing). Pilih tutup yang berlubang agar udara dapat keluar masuk.
 3) Catatan lain dalam membuat Kompos:
 (a) Hindarkan dari hujan (taruh di tempat teduh)
 (b) Sampah yang dimasukkan berumur maksimal 1 hari
 (c) Sampah yang dalam ukuran besar harap dicacah dahulu
 4) Cara perawatan
 (a) Cuci kain penutup satu minggu sekali
 (b) Bila kompos kering, cipratkan air bersih, sambil diaduk
 (c) Bila sudah lapuk, kardus harus diganti agar tidak robek dan menyebabkan
 lalat/serangga masuk
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 5) Cara pemanenan kompos :
 (a) Bila keranjang penuh, diamkan selama 2-4 minggu agar kompos benar benar
 matang. Sementara itu, gunakan keranjang lain untuk memulai proses pembuatan
 kompos yang baru.
 (b) Setelah matang, kompos dikeluarkan dari keranjang, diangin-anginkan dan
 kemudian diayak. Bagian yang halus dapat dijual/ diberikan ke tanaman,
 sedangkan bagian yang kasar dapat digunakan sebagai ’starter’ awal proses
 komposting berikutnya.
 Sumber : USAID-Pengolahan Sampah Berbasis Masyarakat
 Gambar 21 Langkah-langkah Membuat Kompos dengan Keranjang Takakura
 Pengembangan Takakura dengan berbagai bahan antara lain Bambu disebut
 Bambookura, dan Kardus (Doskura) dan Ember.
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 6) Cara pengoperasian Takakura:
 Gambar 22 Takakura dikembangkan dari Bahan Bambu (Bambokura)
 Doskura menggunakan kardus sebagai pengganti keranjang. Cukup kardus yang
 dilapisi dengan gelangsing dan diberi aktivator (kompos), doskura dapat juga
 mengubah sampah menjadi kompos. Hanya saja, karena kardus mudah lapuk maka
 kardus harus diganti secara kontinyu setiap 6-8 minggu sekali. Untuk memperpanjang
 umur kardus, sebaiknya kardus tidak diletakkan langsung di lantai namun diberi alas
 berupa kayu atau triple.
 Gambar 23 Takakura dikembangkan dari bahan kardus (Doskura)
 Ember bekas cat seperti ini dapat dijadikan komposter sederhana dengan memberi
 lubang yang cukup untuk aerasi. Mirip dengan Takakura, digunakan bantal sekam dan
 kardus untuk mengontrol kelembaban dan mengurangi bau. Komposter model ini
 digunakan di Penjaringan, Jakarta Utara.
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 Gambar 24 Ember Berlubang sebagai Takakura
 f. Komposter Komunal
 Komposter dan Takakura dapat dibuat komunal dari bahan plastic, kayu, pasangan bata
 sebagaimana dilihat pada gambar berikut.
 Gambar 25 Komposter Tanam Komunal (10 KK)
 Gambar 26 Takakura Susun dan Komposter Kotak
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 Metoda ini menggunakan konstruksi sederhana pasangan bata yang dikombinasikan
 dengan bilik kayu sebagai pintu untuk ruang pengomposan. Cara ini digunakan di Kebun
 Karinda Lebak Bulus, Jakarta.
 2.4.3. Daur Ulang Sampah Rumah Tangga dengan Sistem Pengomposan Skala
 Lingkungan melalui Pemberdayaan Masyarakat
 a. Umum
 Pengolahan dapat dilakukan di sumber, di TPS, maupun di TPA. Prinsipnya adalah
 dilakukan setelah pemilahan sampah dan sebelum penimbunan akhir, sehingga sering
 juga disebut pengolahan antara.
 1) Pencacahan: pengolahan fisik dengan memotong/mengurangi ukuran sampah agar
 lebih mudah diolah, misalnya untuk proses pengomposan rumah tangga
 2) Pemadatan: pengolahan fisik dengan menambah densitas (kepadatan) sampah agar
 volumenya berkurang, terutama untuk menghemat penggunaan truk untuk
 pengangkutan sampah ke TPA.
 3) Pengomposan/komposting: pengolahan sampah organik melalui pembusukan
 (proses biologis) yang terkendali. Hasil yang diperoleh disebut kompos.
 4) Daur ulang sampah an organik: pengolahan fisik dan kimia untuk mengubah
 sampah non organik menjadi material baru yang dapat dimanfaatkan kembali. Contoh:
 melelehkan plastik dan mencacahnya menjadi bijih plastik, membuat bubur kertas
 untuk menjadikan kertas daur ulang, dan membuat kerajinan atau hasta karya.
 5) Pembakaran (sudah tidak dianjurkan untuk dikerjakan) : pengolahan fisik dengan
 membakar sampah pada temperatur tinggi (diatas 1000 derajat celcius). Pembakaran
 atau insinerasi sangat mahal dan perlu teknologi tinggi agar tidak berbahaya bagi
 lingkungan dan kesehatan manusia.
 b. Teknologi Pengolahan 1) Pengomposan Skala Lingkungan dengan Sistem Tumpukan
 a) Lokasi
 Lokasi dekat pada Tempat Pembuangan Sementara (TPS) atau Transfer Depo,
 karena dalam pengomposan akan terdapat sisa-sisa sampah yang tidak dapat
 dikomposkan dan harus diangkut ke TPA. Lahan yang diperlukan minimal 94 m2 -
 112 m2
 b) Kapasitas produksi
 untuk tempat pengomposan.
 Kapasitas produksi minimal 3 m3/hari atau 600 kg sampah/hari atau 1 cetakan/hari.
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 c) Tenaga kerja
 Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengusahakan daur ulang sampah
 dengan pengomposan kapasitas 1 cetakan kompos/hari atau + 600 kg/hari adalah
 4 orang dengan jam kerja efektif selama 7 jam.
 d) Penataan ruang
 Penataan ruang lokasi pengomposan sebagai berikut :
 (1) Penataan ruang untuk pengomposan dengan penambahan bahan penunjang
 dapat dilihat pada Tabel 2 dan Gambar 27.
 Tabel 2 Peruntukan Ruang Pengomposan dengan Penambahan Bahan Penunjang
 (Carbon)
 No Uraian Luas (m2) 1 Pencurahan dan pemilahan 9 2 Areal pengomposan 54 3 Tempat barang (cetakan) 4 4 Penyaringan dan pengemasan 9 5 Gudang 12 6 Kantor 6 Jumlah 94
 2
 4
 3
 6
 13 m
 3 m3 m
 3 m
 3 m
 3 m
 3 m
 3 m
 5
 Keterangan : 1. Pencurahan dan pemilahan 2. Areal pengomposan 3. Tempat penyimpanan barang
 – barang cetakan dan lain-lain 4. Penyaringan/pengemas 5. Gudang 6. Kantor
 Gambar 27 Perletakan Ruang Pengomposan dengan Bahan Penunjang (Carbon
 Tambahan)
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 (2) Penataan ruang untuk pengomposan tanpa penambahan bahan penunjang
 seperti terlihat pada Tabel 3, Gambar 28.
 Keterangan : a. Pencurahan dan pemilahan b. Areal pengomposan c. Tempat penyimpanan barang –
 barang cetakan dan lain-lain d. Penyaringan/pengemas e. Gudang f. Kantor
 Gambar 28 Perlengkapan ruang pengomposan tanpa penambahan bahan penunjang
 Tabel 3 Peruntukan Ruang untuk Pengomposan tanpa Penambahan Bahan Penunjang
 No Uraian Luas (m2) a Areal pencurahan sampah/pemilahan 9 b Areal pengomposan 72 c Tempat barang lapak(cetakan) 4 d Areal penyaringan/pengemasan 9 e Gudang 16 f Kantor 6 Jumlah 112
 2) Open Windrow Composting (Terowongan Angin/Gundukan)
 Untuk lahan yang cukup luas, metode ini sangat efektif karena mudah dan murah
 untuk diterapkan. Sampah ditumpuk sesuai umur prosesnya dalam bentuk gundukan
 atau ‘pile’, dan dibalik secara berkala untuk memungkinkan proses aerob.
 a) Langkah-Langkah Membuat Kompos :
 Untuk komposting dengan metoda ini, dibutuhkan lahan yang cukup, yaitu untuk:
 (1) Area penerimaan sampah
 (2) Area pemilahan dan pencacahan (jika diperlukan, terutama untuk sampah
 pertamanan)
 a
 c f
 e
 d
 3 m
 3 m
 3 m
 3 m
 3 m
 3 m
 3 m 3 m
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 (3) Area sampah non organik / lapak
 (4) Ruang pengomposan (windrow)
 (5) Ruang pengayakan kompos
 (6) Gudang kompos
 (7) Gudang peralatan
 (8) Instalasi pengelolaan lindi (air sampah)
 Instalasi pengomposan sebaiknya dilengkapi juga dengan kantor, sebagai
 ruang untuk pemantauan, dan dilengkapi juga dengan fasilitas air bersih, toilet
 dsb.
 Gambar 29 Pembuatan Kompos Skala Komunal dengan Metoda Windrow (gundukan)
 b) Tahapan pengomposan
 (1) Penerimaan sampah.
 Sampah yang masuk ke lokasi dari gerobak/ truk sebaiknya masih relatif segar
 dan didominasi oleh sampah organik, agar lebih cepat pemilahannya.
 Jumlahnya perlu dicatat secara rutin dalam log book (buku catatan kegiatan).
 (2) Pemilahan dan pencacahan sampah organik.
 Secara manual, sampah organik dipisahkan untuk dibawa ke tempat
 pengomposan. Non organik yang dapat di daur ulang dibawa ke area non
 organik/ lapak, sedangkan residu (sisa) dikumpulkan dalam kontainer. Sampah
 yang berukuran besar dan panjang seperti dari pertamanan dicacah terlebih
 dahulu.
 (3) Pencampuran dan pembentukan tumpukan/gundukan.
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 Agar lebih homogen (merata), beberapa jenis sampah organik (sampah dapur,
 taman, kotoran ternak dll) perlu dicampur terlebih dahulu. Kemudian ditumpuk
 berbentuk trapesium (windrow) memanjang atau dalam bak.
 (4) Pembalikan.
 Secara teratur tumpukan dibalik 1 – 2 kali seminggu secara manual dengan
 memindahkan tumpukan atau digulirkan. Catat waktu / tanggal pembalikan.
 (5) Penyiraman.
 Tumpukan perlu disiram secara rutin untuk menjaga kelembaban proses,
 menggunakan selang spray agar perata. Hentikan penyiraman untuk tumpukan
 yang telah berumur 5 minggu atau dua minggu sebelum panen.
 (6) Pemantauan.
 Agar masalah yang timbul dapat diantisipasi sedini mungkin, pemantauan
 sangat penting. Terutama terhadap suhu, tekstur, warna, bau, dan populasi
 lalat. Hasil pemantauan dicatat dengan rapi.
 (7) Pemanenan dan pengayakan.
 Produk kompos matang perlu diayak agar berukuran halus sesuai kemudahan
 penggunaan.
 (8) Pengemasan dan penyimpanan.
 Jika ingin dijual, kompos halus dapat dikemas sesuai volume yang diinginkan
 dan diberi informasi tentang nama kompos, bahan baku, produsen kompos,
 dan kegunaannya untuk tanaman. Setelah dikemas dapat disimpan dalam
 gudang yang terlindung dari panas matahari dan hujan.
 (a) (b)
 (c) (d)
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 (e) (f) Gambar 30 Pengomposan Biologi dengan EM4 (Effective Microorganism)
 (a) Pemilahan, (b) Penyiapan EM4, (c) Penyiraman, (d) Pencetakan, (e) Pemupukan dan (f) kompos.
 c) Pemantauan Proses Komposting
 Pemantauan atau monitoring penting dilakukan untuk memastikan proses
 komposting berjalan dengan baik, terutama pada 6 minggu pertama. Perlengkapan
 yang diperlukan diantaranya termometer yang mampu mengukur hingga 100
 derajat Celcius, sarung tangan karet, dan sekop.
 Gambar 31 Peralatan Monitoring Komposting
 Parameter yang perlu dipantau dalam pembuatan kompos diantaranya:
 • Suhu
 • Kelembaban
 • Larva dan bau
 Pemantauan juga sebaiknya dilakukan terhadap kompos yang telah dihasilkan, baik
 kualitasnya maupun kuantiítas atau jumlahnya. Kualitas kompos dari sampah
 rumah tangga telah dibuat standard, yaitu Standar Nasional Indonesia atau SNI No.
 19-7030-2004. Untuk mengetahui kualitas kompos apakah sudah sesuai standar
 atau belum, perlu dilakukan uji laboratorium.
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 2.4.4. Cara Pengolahan Sampah Organik dengan Metode Biologi (PSOMB)
 a. Bahan Baku Pengomposan
 Bahan baku pengomposan adalah sebagai berikut :
 1) Sampah organik rumah tangga dan sampah pasar
 2) Usia sampah tidak lebih dari 2 hari
 3) Nilai C/N sampah 30 : 1
 4) Penambahan bahan penunjang (penambahan Carbon) dapat dilakukan sampai
 mencapai C/N 30 : 1
 5) Kadar air maksimal sampah 50 %
 b. Bahan penunjang
 Bahan penunjang pengomposan adalah :
 1) Mikroorganisme tambahan (inokulum)
 2) Larutan gula (sebagai bahan makanan mikroorganisme)
 3) Bahan-bahan yang dapat meningkatkan nilai Carbon dan C/N
 c. Peralatan
 Peralatan yang dibutuhkan dalam pengoperasian meliputi :
 1) Thermometer
 2) Cetakan
 3) Saringan kasa
 4) Alat pencacah (manual atau mesin)
 5) Sekop dan gacok
 6) Emrat
 7) Ember
 8) Pakaian kerja lengkap
 9) Tabung aerasi
 d. Cara kerja pengomposan
 1) Pemilahan sampah
 (a) Lakukan pemilahan pada sampah yang masuk pada awal proses dengan
 membagi sampah menjadi :
 • Sampah organik yang dapat dikomposkan terdiri dari daun-daunan, rumput,
 sampah pasar, sampah dapur (sisa makanan, sisa ikan, sayur-sayuran, dan
 kulit buah-buahan dan lain-lain )
 • Sampah yang tidak dapat dikomposkan yaitu : barang berbahaya : bekas pisau
 cukur, bekas alat suntik, infus, benda tajam lainnya (paku, tusuk sate), obat
 kadaluarsa dan lain-lain
 • Residu : daun yang keras dan berserat, sabut tempurung kelapa, sekam
 tulang, kayu dan lain-lain
 • Barang lapak : kaleng, kardus, plastik, gelas, kaca, besi tua, logam, dan lain-
 lain.
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 Gambar 32 Pemilahan Sampah
 (b) Jual atau sisihkan barang lapak ke pemulung atau bandar lapak
 (c) Jika ada insenerator disebelah PSOMB, bakarlah residu
 (d) Buang sisa pembakaran dan barang berbahaya yang dibungkus dalam wadah
 tersendiri ke TPA khusus B3 seminggu sekali.
 (e) Jika tidak ada insenerator, bungkus barang berbahaya dalam kantong tersendiri
 dan bersama residu dibuang ke TPA seminggu sekali.
 2) Penumpukan bahan kompos
 (a) Siapkan bahan tambahan, EM4 dengan dosis 0,75%, 10 sendok makan gula putih
 dalam 2,5 – 10 liter air setiap 200 kg sampah
 (b) Siapkan sampah yang telah terpilah
 (c) Lakukan penumpukan sampah organik (hasil pemilahan) yang dapat
 dikomposkan dengan bahan tambahan (dedak/yang lainnya) atau tanpa bahan
 tambahan dan microorganisme dosis yang telah ditentukan
 (d) Lakukan pencetakan dengan cetakan 1,45 m x 0,75 m x 0,5 m dengan ketinggian
 sesuai dengan perencanaan (0,8 -1 m)
 3) Pengukuran suhu dan kelembaban
 (a) Lakukan pengukuran suhu dengan termometer alkohol pertama kali setelah
 pemupukan berumur 3 hari untuk mengetahui suhu tumpukan.
 (b) Setelah itu setiap 2 – 4 hari lakukan pengukuran suhu tumpukan pada sekitar 5
 lubang dengan suhu rata-ratanya, bila temperatur > dari 50° C lakukan
 pembalikan.

Page 38
                        

C.03
 32
 BAHAN SERAHAN : SAMPAH 3R
 (c) Cara mengukur suhu adalah dengan melubangi atau tusuk sisi tumpukan (sekitar
 5 lubang) dengan alat bantu berupa sebatang besi atau kayu keras. Kedalaman
 lubang adalah 2/3 tinggi dari tebal tumpukan.
 (d) Masukan termometer tersebut, lalu lubang ditutup kembali. Setelah 1 – 2 menit
 termometer dicabut dengan menarik talinya, lalu secepatnya dibaca suhunya
 pada termometer, agar tidak dipenuhi suhu lingkungan
 (e) Lakukan pengukuran kelembaban tumpukan pada saat yang sama dengan
 pengukuran suhu. Kelembaban tumpukan yang diinginkan sesuai dengan
 ketentuan yang berlaku ( ± 50%).
 (f) Cara mengukur kelembaban adalah ambil bahan tumpukan dari bagian yang
 dalam, kemudian remaslah dengan kepalan tangan.
 (g) Jika air remasan mengalir cukup banyak dari sela-sela jari, berarti tumpukan
 tersebut terlalu lembab atau diatas 50 %
 (h) Jika air remasan tidak keluar dari sela jari, berarti tumpukan tersebut terlalu kering
 atau kelembaban dibawah 50%
 (i) Jika air remasan menetes dari sela-sela jari, berarti tumpukan tersebut
 mempunyai kelembaban sesuai yang dibutuhkan.
 4) Perlakuan pada proses pelapukan
 Berikan perlakuan berikut sesuai hasil pengukuran suhu dan kelembaban yaitu :
 (a) Jika suhu dan kelembaban tumpukan selama proses sesuai dengan ketentuan
 maka pembalikan dapat dilakukan seminggu sekali bersamaan dengan perlakuan
 penyiraman
 (b) Jika suhu tumpukan < 50° C, maka lakukan pembalikan dengan membongkar
 tumpukan dan langsung memindahkannya ke tempat baru disebelahnya
 (c) Jika kelembaban tumpukan > 50% ( basah), maka lakukan pembalikan pada
 tumpukan tanpa penyiraman
 (d) Jika kelembaban tumpukan < 50% (kering), maka lakukan penyiraman baik pada
 saat pembalikan atau secara langsung diatas tumpukan
 5) Pematangan kompos
 Lakukan proses pematangan pada tumpukan yang telah berumur sesuai ketentuan 14
 – 18 hari, dengan cara membiarkan selama kurang lebih 33 hari. Cara pengujian
 tumpukan memasuki masa pematangan sebagai berikut:
 (a) Warna tumpukan telah menunjukan kompos matang (sesuai ketentuan)
 (b) Jika tumpukan dibalik, suhu terukur < 45° C dan siram dengan air apabila kering,
 maka tercatat sebagai hari pertama pematangan
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 (c) Hari selanjutnya, jika tumpukan dibalik, suhu terukur < 45° C dan siram dengan air
 apabila kering, maka tercatat sebagai hari kedua pematangan
 (d) Selanjutnya, jika tumpukan dibalik, suhu terukur < 45° C dan siram apabila kering,
 maka hari - hari berikutnya tercatat sebagai pertama pematangan.
 6) Pemanenan dan pengemasan
 Panen dan kemaslah kompos yang telah matang dengan cara diayak (ukuran)kompos
 sesuai pembeli) dan masukan dalam kantong-kantong plastik. Pada saat pemanenan
 akan diperoleh kompos halus ( lolos saringan 1 cm) dan kompos kasar. Kompos halus
 peruntukannya pada tanaman didalam pot dan apotik hidup dan kompos kasar untuk
 pemupukan tanaman keras.
 2.4.5. Sarana Prasarana
 a. Alat Pengumpulan
 1) Pengumpulan sampah dari tiap rumah dilakukan dengan menggunakan gerobak
 sampah/motor sampah. Kelengkapan sarana pengumpulan sampah yang diperlukan
 berupa keranjang bambu, sekop, garu dll
 2) Gerobak sampah pada umumnya terbuat dari konstruksi kayu atau pelat besi yang
 dicat pelapis anti karat atau yang membuat tidak mudah lapuk. Gerobak dilengkapi
 dengan 2 buah roda sepeda atau roda khusus yang jari-jarinya lebih besar dari jari-jari
 sepeda. Keduanya dipasang di kanan dan kiri gerobak.
 3) Ukuran gerobak disesuaikan dengan gang/lebar jalan perumahan sehingga
 memudahkan pergerakan gerobak. Sesuai standar Dinas Kebersihan umumnya
 gerobak sampah untuk perumahan berukuran lebar 0,70 m, panjang 1,50 m, tinggi
 0,60 m. Jika diperlukan dapat ditambah ram kawat setinggi kurang lebih 0,60 m.
 4) Gerobak sampah tersebut bisa disekat menjadi dua bagian untuk sampah organik dan
 anorganik.
 5) Gerobak sampah yang sering dipakai harus secara berkala dibersihkan dan diperbaiki
 bilamana ada bagian yang rusak.
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 Gambar 33 Roda Sampah Terpilah dan Motor Sampah
 b. Cara Pengumpulan
 1) Pengumpulan sampah dari tiap rumah dilakukan minimal tiap dua hari. Hal ini
 dilakukan untuk menghindari bau sampah yang menyengat karena komposisi
 mayoritas sampah rumah tangga adalah sampah organik yang mudah busuk.
 Frekuensi pengumpulan ini juga agar tidak muncul belatung / jentik bibit penyakit,
 sampah tidak meluap (over load) dan waktu angkut lebih cepat.
 2) Sampah organik dikumpulkan dalam gerobak/bagian gerobak yang diperuntukkan
 untuk sampah organik, dan sampah anorganik dikumpulkan ke dalam gerobak/bagian
 gerobak yang diperuntukkan untuk sampah anorganik.
 3) Jika gerobak sampah tidak disekat, maka pengumpulan dapat dilakukan secara
 bergiliran antara sampah organik dan sampah anorganik dengan menggunakan
 gerobak yang sama.
 4) Hasil pengumpulan sampah dari gerobak dipindahkan ke tempat pengolahan sampah.
 Tempat pengolahan sampah dibedakan menjadi dua yaitu tempat pengolahan sampah
 organik (pengomposan) dan tempat pengolahan sampah anorganik (daur ulang).
 c. Tempat Pemrosesan Sampah
 1) Lahan sebagai tempat pengolahan sampah dapat diperoleh berdasarkan kesepakatan
 warga, meliputi tempat pengomposan dan tempat daur ulang sampah.
 2) Luas lahan dan bangunan pengomposan yang dibutuhkan dari banyaknya KK serta
 sistem pengomposan yang digunakan.
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 3) Biasanya menggunakan fasilitas umum atau fasilitas sosial atau di TPS
 Gambar 34 Rumah Kompos
 2.5. Pengelolaan sampah berbasis 3R berbasis masyarakat
 2.5.1. Peran Masyarakat
 a. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian dalam menjaga kebersihan rumah dan
 lingkungannya
 b. Mengurangi jumlah timbulan sampah sejak dari sumber dengan cara melakukan :
 1) Pengurangan konsumsi barang kemasan
 Masyarakat dapat mengurangi semaksimal mungkin kegiatan yang akan
 menghasilkan banyak sampah, seperti mengurangi konsumsi barang kemasan.
 Kegiatan ini tidak menghilangkan sampah secara keseluruhan, tetapi secara teoritis
 aktivitas ini akan mampu mereduksi sampah dalam jumlah yang nyata.
 2) Pemilahan sampah
 Kegiatan ini tidak secara langsung mengurangi timbulan sampah, namun dapat
 menentukan keberhasilan proses pengurangan sampah pada hierarki pada
 pengelolaan berikutnya. Sampah organik selanjutnya akan dimanfaatkan untuk
 menjadi kompos dan makanan ternak, sampah anorganik dapat dimanfaatkan/di daur
 ulang lebih lanjut.
 3) Pemakaian kembali / isi ulang (Refill)
 Pemakaian kembali, disamping dapat mengurangi jumlah sampah, juga dapat
 dilakukan penghematan. Bahan / barang yang telah digunakan dan masih bisa
 digunakan tidak dibuang menjadi sampah tetapi dipergunakan kembali. Untuk itu
 masyarakat bisa melakukan pemilihan penggunaan barang / bahan yang dapat
 digunakan secara berulang-ulang tanpa proses yang rumit. Upaya yang dapat
 dilakukan antara lain penggunaan botol kaca sebagai pengganti botol plastik,
 menggunakan gelas dan piring kaca/keramik sebagai pengganti gelas dan piring
 Styrofoam, menggunakan produk isi ulang atau refill.
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 4) Berpartisipasi dalam perencanaan dan manajemen pengelolaan sampah
 Partisipasi dalam perencanaan ini diawali dengan menyatakan pendapat, ide, gagasan
 tentang sistem pengelolaan sampah di lingkungan perumahannya, serta kehadiran
 dalam pertemuan warga untuk secara aktif membahas masalah persampahan,
 membentuk kesepakatan warga dalam mengelola sampah, memilih ketua dan
 keanggotaan organisasi pengelola sampah dll.
 5) Berpartisipasi dalam pembayaran jasa pengelolaan sampah
 Masyarakat wajib membayar biaya pengelolaan sampah atas pelayanan yang
 diterimanya dari pengelola sampah perumahan.
 6) Berpartisipasi secara langsung sebagai tenaga pengolah sampah atau pendaur ulang
 sampah
 7) Membangun Bank Sampah dalam upaya merubah perilaku masyarakat dalam
 pengelolaan sampah berbasis 3R (memilah dan mendaur ulang) dan berbasis
 ekonomi masyarakat.
 8) Saling membudayakan kontrol sosial
 Saling mengawasi jalannya pengelolaan sampah agar sistem pengelolaan berjalan
 dengan baik untuk meminimalisir pelanggaran kesepakatan.
 2.5.2. Bank Sampah
 Konsep Bank Sampah merupakan konsep menabung, dimana masyarakat/nasabah bank
 menabung dalam bentuk sampah yang sudah dikelompokkan sesuai dengan jenisnya, yaitu:
 sampah an-organik dan organik yang masih dapat didaur ulang seperti: plastik, kertas, besi,
 karet, logam, kain, dan lain-lain, untuk kemudian ditukar dengan uang dan disimpan dalam
 buku tabungan. Operasional bank sampah adalah sebagai berikut:
 • sampah yang di setorkan ke Bank Sampah di bedakan atas beberapa jenis, seperti
 sampah organik maupun non organik, misalnya: plastik, besi, dan lain-lain
 • Sampah yang masih bisa di daur ulang seperti sampah organik [potongan sayuran, sisa
 makanan, dsb] tetap bisa digunakan menjadi lebih berguna untuk kesuburan tanah yang
 diterapkan di rumah tangganya masing-masing.
 • pencairan uang paling lama di dalam Bank Sampah
 • warga atau masyarakat sekitar bisa membantu pemerintah untuk membersihkan
 lingkungan sekitar sekaligus bisa menabung untuk masa depan.
 ini dilakukan sekitar 3 bulan sekali.
 • Tiap nasabah memiliki kantong berukuran besar, yang tersimpan di bank untuk
 menyimpan seluruh sampah yang mereka tabung. Tiap kantong diberi nama dan nomor
 rekening tiap nasabah.
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 • Tidak semua sampah disetor ke tukang rongsok. Sebagian di antaranya, yakni jenis
 plastik sachet dan gabus, dapat diolah sendiri oleh bank sampah. ”Plastik sachet
 dihargai Rp 15 per sachet, sementara gabus bergantung pada ukuran.
 • Bank sampah memotong dana dari nilai sampah yang disetor nasabah untuk biaya
 operasional, seperti fotokopi, pembuatan buku tabungan, menggaji pengangkut sampah
 dan lain-lain.
 Gambar 35 Fasum dan Fasos sebagai lokasi pengelolaan sampah/pusat daur ulang sampah
 2.5.3. Tata Cara Pengelolaan Sampah Perumahan Secara Partisipatif
 Tata cara pengelolaan sampah perumahan secara partisipatif terdiri atas dua tahapan yaitu
 tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.
 a. Tahap Persiapan
 1) Identifikasi Lingkungan / Survei Kampung Sendiri (Mapping)
 Identifikasi lingkungan/survei kampung sendiri dilakukan oleh masyarakat setempat.
 Fasilitator hanya melakukan fasilitasi. Hal ini diharapkan akan dapat menjadi bagian
 dari pembelajaran di masyarakat untuk dapat memahami bagaimana kondisi
 lingkungan mereka sesungguhnya dan yang terpenting adalah identifikasi semacam
 ini hanya mereka (warga setempat) yang mengetahui lebih dalam dibanding orang
 luar. Identifikasi yang dimaksud meliputi identifikasi kondisi fisik lingkungan dan
 identifikasi sosial budaya masyarakat :
 a) Identifikasi kondisi fisik lingkungan/Pemetaan
 Yaitu identifikasi yang dilakukan terhadap lingkungan perumahan setempat,
 yang meliputi antara lain :
 (1) Identifikasi persoalan persampahan di lingkungan warga
 (2) Kondisi perumahan dan halaman
 (3) Ketersediaan sarana prasarana pengelolaan sampah
 (4) Kondisi sarana dan prasarana lingkungan
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 (5) Ketersediaan lahan yang dapat digunakan sebagai tempat pengolahan
 sampah komunal
 Tabel 4 Panduan Pemetaan Fasilitas Persampahan
 Cara pemetaan
 Untuk melakukan ini tim harus mencatat secara sistematis apa yang Anda
 dengar dan lihat. Tim sebaiknya terdiri dari gabungan ibu kader, ketua RT/RW,
 para pemuda, agar informasi yang terkumpul mewakili berbagai sudut pandang
 berbagai anggota masyarakat. Kegiatan pemetaan lingkungan terdiri dari
 pengamatan langsung kondisi kebersihan di lingkungan RT atau RW, kondisi
 sarana dan prasarana penunjang kebersihan, dan melakukan wawancara
 dengan anggota masyarakat maupun petugas gerobak mengenai rute
 pengumpulan sampah dan permasalahan sampah pada umumnya. Pengambilan
 foto untuk hal-hal yang dianggap penting juga sangat membantu kelengkapan
 hasil pemetaan. Buatlah kesepakatan antara fasilitator dan peserta tentang
 simbol atau singkatan yang akan digunakan.
 No. Fasilitas Simbol Observasi (Pengamatan)
 1. Bak/tong
 sampah
 - Tunjukkan lokasinya di peta, ambil foto
 - Jelaskan kondisi: apakah ditutup/terbuka, kotor/terawat, penuh, sampah berceceran atau tidak?
 - Apakah bahan yang digunakan – semen, plastic, logam, dll
 - Coba tanyakan berapa keluarga
 yang menggunakan tempat
 sampah tersebut
 2. Penyimpanan
 barang bekas
 - Coba tanyakan siapa pemilik tempat tersebut, apakah dia warga atau pengusaha yang menyewa tempat itu?
 - Ambil foto, tunjukkan lokasi di peta - Jika memungkinkan, coba
 tanyakan pada pengelola: barang bekas apa saja yang dikumpulkan, dan dijual kepada siapa barang
 - tersebut dan kapan waktu pengangkutannya
 3. Lahan pembuangan sampah
 - Tunjukkan lokasinya di peta, ambil foto
 - Coba tanyakan siapa pemilik tanah tersebut, dan sejak kapan warga membuang sampah ke lahan itu
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 No. Fasilitas Simbol Observasi (Pengamatan)
 - Amati dan catat: apakah Anda lihat pemukiman pemulung diatas lahan tersebut?
 - Apa saja aktivitas yang terjadi di lahan tersebut (pemulungan, pembakaran sampah, dll)?
 - Coba tanyakan alasan warga membuang sampah ke lahan tersebut – tidak sanggup membayar biaya
 4. Pembakaran
 sampah
 - Coba tanyakan apakah ada tempat
 dimana masyarakat Melakukan
 pembakaran sampah
 - Tunjukkan lokasinya di peta, ambil
 foto
 - Amati dan catat: apakah sampah
 dibakar di lubang, menggunakan
 alat/tungku, atau diatas tanah?
 - Coba tanyakan siapa pemilik lahan
 tersebut; apakah pembakaran
 sampah diorganisir atau dilakukan
 oleh individu, dan kapan biasanya
 pembakaran dilakukan:
 malam/siang hari
 5 Gerobak
 sampah
 - Ambil foto, tunjukkan lokasinya di
 peta: apakah gerobak selalu parkir
 disitu?
 - Jika ada tukang sampah yang
 bertugas, coba tanyakan rute/jalur
 kerja gerobak tersebut mulai dari
 rumah tangga hingga ke TPS.
 Berapa rumah yang dilayaninya,
 dan berapa trip per hari?
 6 TPS (Tempat
 Pembuangan
 Sementara)
 - Tunjukkan lokasinya di peta, ambil
 foto
 - Amati dan catat aktivitas di TPS:
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 No. Fasilitas Simbol Observasi (Pengamatan)
 pemulungan, pembakaran, hewan
 ternak berkeliaran, truk
 mengangkut/membuang sampah,
 dll
 - Apakah area TPS dibatasi pagar?
 - Jika sedang ada petugas, coba
 tanyakan dari institusi mana –
 Dinas Kebersihan, kelurahan?
 Coba tanyakan jam kerja truk dan
 gerobak di TPS, dan dari RT/RW
 mana saja TPS ini menerima
 sampah?
 7 Akses
 jalan/gang
 - Untuk gang sempit, tanyakan
 apakah jalan tersebut mendapat
 pelayanan kebersihan: apakah
 gerobak dapat lewat, atau tukang
 sampah menggunakan cara lain?
 - Amati kondisi jalan: kotor/bersih,
 bau asap sampah, bau sampah,
 ada genangan air, dll
 8 Penghijauan - Tandai di peta, rumah atau jalan
 yang lebih ‘rimbun’ dibandingkan
 wilayah lainnya. Ambil foto.
 - Tanyakan apakah penghijauan
 merupakan anjuran (program
 pemerintah) atau inisiatif sendiri
 b) Identifikasi kondisi sosial budaya masyarakat
 Yaitu identifikasi yang dilakukan terhadap potensi dan permasalahan sosial
 budaya masyarakat, meliputi antara lain:
 (1) Kondisi sosial masyarakat meliputi kondisi lingkungan (tempat tinggal),
 tingkat ekonomi, jumlah penduduk, tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin
 (gender), tingkat kesehatan, agama dll.
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 (2) Identifikasi tokoh masyarakat (formal dan informal), termasuk tokoh
 masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan.
 (3) Identifikasi kelompok kelembagaan (PKK, Dasa Wisma, Karang Taruna, dll)
 (4) Identifikasi kebiasaan warga dalam membuang sampah maupun
 mengelolanya (termasuk peran gender),
 (5) Identifikasi kemauan warga untuk mengelola sampah di lingkungannya.
 b. Sosialisasi
 Sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, guna
 meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dan memberikan motivasi dalam
 mengatasi persoalan sampah di lingkungannya. Sosialisasi dapat dilakukan dalam
 beragam cara antara lain dalam forum misalnya :
 1) Pertemuan formal RT/RW (rembug warga)
 2) Pertemuan dalam kelompok kegiatan masyarakat (pengajian, arisan dll)
 3) Kampanye Publik, dilakukan dengan penyebaran leaflet/poster yang dipasang di
 setiap rumah tangga, dan spanduk yang dipasang di tempat strategis di lingkungan
 perumahan
 4) Kunjungan dari rumah ke rumah dapat disertai dengan cara menyampaikan leaflet
 atau stiker tentang penanganan sampah dsb.
 5) Media massa, (televisi, iklan layanan masyarakat) dialog di radio, kampanye melalui
 acara seni (wayang, acara hiburan rakyat, pameran produk dan teknologi pengelolaan
 sampah), workshops
 c. Pembentukan Kesepakatan Warga
 Setelah dilaksanakannya sosialisasi, maka melalui forum rembug warga, warga dapat
 membentuk kesepakatan bersama, seperti :
 1) Membangun persepsi bersama dalam penanganan sampah.
 2) Kesanggupan warga untuk mengelola sampah secara partisipatif
 3) Menentukan kader lingkungan yang berasal dari warga, dan sanggup mendampingi
 warga dalam mengelola persampahan.
 4) Membangun prinsip pengelolaan sampah, baik tentang ketentuan, mekanisme
 maupun sanksi yang disepakati bersama.
 5) Pembentukan lembaga pengelola sampah (Pelaksana).
 a) memilih pengurus dan petugas pengelola sampah (pengumpul sampah,
 pengompos, pengumpul iuran, pendaur ulang, dsb)
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 b) Mendiskusikan metode pengelolaan sampah yang akan diterapkan.
 c) Mengatur mekanisme pengelolaan sampah
 6) Operasional pembiayaan (sumber, peruntukan dan cara pemungutan).
 7) Pengadaan lahan, jika warga bersepakat untuk mengelola sampah secara komunal.
 8) Hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan manfaat ekonomi hasil pengelolaan
 sampah.
 d. Dukungan Pemerintah dan pihak lain
 Dukungan Pemerintah daerah, perguruan tinggi, LSM peduli lingkungan, swasta maupun
 pihak lain yang peduli lingkungan yang diperlukan antara lain :
 - Contoh dan stimulan sarana dan prasarana pengolahan sampah seperti komposter,
 tempat sampah, gerobak sampah, dsb. Hal ini dilakukan untuk memberikan motivasi
 kepada warga dan pengelola sampah
 - Pelatihan terkait dengan kebutuhan masyarakat untuk melaksanakan sesuai
 kesepakatan dan teknologi pengolahan sampah yang dipilih
 - Pendampingan dilakukan hingga warga masyarakat mampu melakukan seluruh
 kegiatan pengelolaan sampah secara mandiri baik secara individual maupun secara
 komunal.
 e. Pengelolaan Sampah Terpadu
 Pengelolaan sampah permukiman dilakukan secara terpadu dimulai dari sumber di
 lingkungan rumah tangga masing-masing.
 - Diawali dengan pemilahan sampah
 - Sampah organik dikomposkan, kompos dimanfaatkan untuk penghijauan di
 lingkungan sekitar dan sebagian dijual untuk kas kampung
 - Sampah anorganik digunakan kembali atau didaur ulang/dijual atau dijadikan
 kerajinan tangan
 - Sisa sampah yang tidak terolah diharapkan tinggal sedikit yang diangkut ke TPS
 dan TPA
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 Gambar 36 Diagram Proses Pengolahan Sampah Rumah Tangga
 1) Kebiasaan Hidup Ramah Lingkungan
 Setiap rumah tangga dan anggota keluarga dapat melakukan banyak hal kecil tetapi
 berarti bagi lingkungan. Diantaranya adalah:
 a) Saat berbelanja, biasakan membawa tas belanja sendiri agar tidak memerlukan tas
 plastik lagi
 b) Saat hajatan, arisan, jamuan atau kumpul keluarga usahakan untuk tidak
 menggunakan plastik/ styrofoam untuk menempatkan makanan dan minuman.
 Gunakanlah gelas, piring atau cangkir yang dapat dipakai berulangkali, dan jika
 mungkin gunakan daun untuk membungkus kue.
 c) Makan dengan cara prasmanan lebih cocok dibandingkan dengan nasi di box untuk
 menghindari pemakaian kertas/kardus. Atau pakailah piring dari anyaman lidi daun
 lontar yang diberi alas kertas atau daun, sehingga dapat dipakai berulang kali.
 d) Saat di kantor, hematlah kertas, dengan membiasakan memakai kertas atau fotokopi
 secara bolak balik. Dengan menghemat kertas, berarti kita membantu mengurangi
 jumlah pohon yang harus ditebang
 e) Saat kenaikan kelas anak, buku-buku lama yang tidak diminati dapat diserahkan ke
 perpustakaan, barangkali masih dapat dipakai.
 f) Buku petunjuk telepon lama dapat diberikan kepada tukang sayur untuk
 membungkus dagangannya.
 g) Kumpulkan sisa halaman dari buku tulis yang masih bersih, beri lubang, ikat dan beri
 sampul sehingga menjadi buku tulis yang baru,
 Di tingkat masyarakat, para ibu kader, ketua RT, ketua RW dan pemuda/pemudi perlu
 bekerjasama membiasakan warga hidup secara ramah lingkungan. Misalnya:
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 a) Sesekali adakanlah acara ‘dari warga untuk warga’ yaitu mengumpulkan barang
 yang sudah tidak terpakai dan biarkan orang yang membutuhkan untuk mengambil
 dan menggunakannya secara gratis atau dengan harga murah. Acara yang sama di
 sekolah untuk baju seragam, buku dll, dengan program ‘dari kakak untuk adik kelas’,
 b) Pemilahan sampah mulai dari rumah, dilanjutkan dengan pusat daur ulang
 sederhana. Usulkanlah di lingkungan tempat tinggal agar diadakan suatu pusat daur
 ulang
 c) Kerjabakti secara berkala untuk mengumpulkan sampah dan membersihkan selokan.
 Demi kesehatan, jangan lupa menggunakan sarung tangan, atau kantung plastik
 yang diikat di pergelangan tangan.
 3. EVALUASI
 Evaluasi dilaksanakan pada tiap proses pelaksanaan kegiatan pelatihan serta penilaian
 masing masing target sasaran yang hendak dicapai per pelatihan. Oleh karena itu perlu
 untuk mengetahui apakah materi pelatihan bersifat aplikatif dan mudah dimengerti oleh
 sasaran/masyarakat penerima pelatihan.
 Aktifitas evaluasi dilaksanakan secara partisipatif oleh peserta dan fasilitator. Evaluasi
 pelatihan terdiri dari :
 a. Evaluasi proses, yakni evaluasi menyangkut seluruh proses pelatihan sejak awal
 latihan hingga akhir
 b. Evaluasi partisipatif dengan penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan dan perilaku
 sosial selama pelatihan
 c. Evaluasi pemahaman peserta, yakni evaluasi terhadap kemampuan peserta menyerap
 seluruh materi yang disajikan dalam pelatihan ini.
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 GLOSARIUM
 1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang
 berbentuk padat. Dalam buku standar ini, sampah yang dimaksudkan dibatasi pada
 jenis sampah rumahtangga atau sejenis sampah rumah tangga.
 2. Sampah organik atau sampah basah atau sampah hayati adalah sampah yang
 mudah mumbusuk, seperti sampah sisa dapur, daun-daunan, sayur-sayuran, buah-
 buahan, dan sebagainya.
 3. Sampah anorganik atau sampah kering atau sampah non-hayati adalah sampah
 yang sukar atau tidak dapat membusuk, seperti logam, kaleng, plastik, kaca, dan
 sebagainya.
 4. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang
 meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
 5. Penanganan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan,
 pemindahan, pengangkutan, pengolahan dan pemerosesan akhir sampah.
 6. Pengurangan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi (R1=reduce),
 mengguna-ulang (R2=reuse) dan mendaur-ulang sampah (R3=recycle).
 7. Kegiatan membatasi (R1) sampah adalah upaya meminimalkan produk sampah.
 8. Kegiatan mengguna-ulang (R2) adalah upaya untuk menggunakan kembali sampah
 secara langsung.
 9. Kegiatan mendaur-ulang (R3) adalah upaya untuk memanfaatkan kembali sampah
 setelah melalui proses. GL
 10. Penanganan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan,
 pemindahan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
 11. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah
 sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
 12. Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari
 sumber sampah ke tempat penyimpanan sementara.
 13. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari tempat penyimpanan
 sementara dan/atau pemindahan menuju ke tempat daur ulang, pengolahan, atau
 pemrosesan akhir.
 14. Pengolahan sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan
 jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke
 media lingkungan secara aman.
 15. Pemrosesan akhir adalah kegiatan untuk mengembalikan sampah dan/atau residu hasil
 pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
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 16. Penghasil sampah adalah setiap orang, usaha, dan/atau kegiatan yang menghasilkan
 timbulan sampah.
 17. Tempat penampungan sementara adalah tempat penampungan sampah sebelum
 sampah diangkut ke tempat penduaran-ulang, pengolahan, dan/atau pemerosesan
 akhir.
 18. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan
 pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan
 pemrosesan akhir sampah.
 19. Tempat pemerosesan akhir adalah tempat untuk mengembalikan sampah ke media
 lingkungan secara aman.
 20. Komposting adalah upaya pengolahan sampah organik melalui proses pembusukan
 yang terkendali
 21. Open Windrow Composting adalah metoda komposting atau pengomposan dengan
 membuat gundukan secara aerobik
 22. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya
 memerlukan pengelolaan khusus
 23. Leachate adalah cairan yang timbul sebagi limbah akibat masuknya air eksternal ke
 dalam urugan atau timbunan sampah, melarutkan dan membilas materi terlarut,
 termasuk juga materi organik hasil proses dekomposisi biologis.
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