
RESIDU PESTISIDA ORGANOKLORIN SERTA KEMUNGKINAN BAHAYANYA PADA
TERNAK DAN MANUSIA

PENDAHULUAN

Peningkatan penggunaan pestisida dalam
berbagai bentuk sejak akhir perang dunia kedua
telah menimbulkan problema baru terhadap ling
kungan . Penggunaan pestisida dalam bidang
pertanian yang mencakup tanaman pangan, per-
kebunan dan kehutanan merupakan ciri khas
pertanian modern . Selain itu pestisida juga digu-
nakan di bidang kesehatan terutama untuk
memberantas hama ataupun vektor penyebab
penyakit . Penggunaan pestisida di bidang perta-
nian di Indonesia dapat memperkecil kerugian
terhadap serangan hama dan penyakit pada
tanaman padi dari 19,4-24,1% menjadi 2,4-
3,4% (ARDIWINATA et al., 1996) .

Secara garis besar, pestisida dibagi dalam
tiga kelompok besar yaitu pestisida organoklorin
(hidrokarbon berklor), organofosfat (fosfat orga
nik) dan karbamat . Pestisida golongan organo-
fosfat dan karbamat bersifat lebih toksik diban-
dingkan pestisida golongan organoklorin serta
berefek akut sehingga sering menimbulkan kera-
cunan pada hewan . Sedangkan pestisida go-
longan organoklorin bersifat persisten yaitu ti-
dak mudah terurai dan berefek kronik serta
menyebabkan bioakumulasi di dalam rantai
makanan .

Di Indonesia pads saat ini telah beredar
lebih dari 500 jenis pestisida baik dari golongan
organoklorin, fosfat organik ataupun karbamat,
yang mengandung satu atau lebih bahan aktif
yang diijinkan beredar di pasaran (DEPARTEMEN
PERTANIAN, 1997) . Pada tahun 1996 sebanyak
28 jenis bahan aktif termasuk didalamnya em-
pat jenis pestisida golongan organoklorin yaitu
diklorvos, endosulfan, klorpirifos, klorpirifos me-
til dihentikan penggunaannya melalui Surat Ke-
putusan Menteri Pertanian nomor 473/Kpts/
TP.270/6/96 tentang Penghentian Pendaftaran
dan Izin Pestisida (LIPTAN, 1997) menyusul
dieldrin, klordan, lindan dan dichloro diphenyl
trichloroethan (DDT) yang telah dilarang sebe-
lumnya. Namun sejauh ini dampak negatif yang
ditimbulkan akibat penggunaan pestisida berupa
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adanya residu pestisida pada produk pertanian
yang dapat mempengaruhi kesehatan ternak
dan menyebabkan keracunan, serta timbulnya
residu pada produk peternakan di Indonesia
belum banyak dilaporkan .

Beberapa laporan penelitian di Indonesia
mengenai terdeteksinya residu pestisida organo-
klorin pada berbagai produk hasil pertanian di
antaranya adalah terdeteksinya residu endo-
sulfan pada kedelai ' (NUGRAHA et al., 1989) .
Residu endosulfan pada limbah pertanian
(INDRANINGSIH et al., 1990), residu lindan dan
dieldrin yang terdeteksi di bawah ambang batas
yang diijinkan dari biji kedelai di Jawa Barat
(SAMUDRA et al ., 1992) . Residu heptaklor pada
beras yang melebihi ambang batas, disamping
residu lainnya yaitu lindan dan aldrin, sampel
tersebut berasal dari beberapa pasar di DKI
Jakarta serta residu lindan dan endosulfan pada
beras di beberapa daerah di Jawa Barat
(ARDIWINATA et al ., 1994) . Disamping itu residu
DDT, endosulfan, lindan dan aldrin yang melam-
paui ambang batas juga terdeteksi pada sayuran
wortel dari beberapa daerah di Jawa Barat dan
Jawa Tengah (FAEDAH et al ., 1993) . Hal itu
membuktikan bahwa pestisida organoklorin ma-
sih digunakan secara intensif dalam jenis, dosis
dan frekuensi penggunaannya oleh petani di
Indonesia, meskipun beberapa jenis pestisida ini
telah dilarang dan dibatasi penggunaannya .

Tulisan ini bertujuan untuk memberi gam-
baran mengenai dampak negatif dari residu pes-
tisida golongan organoklorin pada lingkungan,
ternak dan manusia .

PERMASALAHAN YANG TIMBUL AKIBAT
RESIDU PESTISIDA

Pencemaran lingkungan

Sumber utama terjadinya pencemaran dari
pestisida adalah pestisida yang dipakai untuk
memberantas hama tanaman dan pemeliharaan
kesehatan masyarakat dan limbah industri pesti-
sida . Disamping itu secara tidak disengaja tim-
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bul dari tumpahan-tumpahan yang terjadi se-
waktu pengangkutan, distribusi dan penyim-
panan .

Di alam, pestisida diserap oleh berbagai
komponen lingkungan yang kemudian terangkut
ke tempat lain oleh air, angin atau oleh jasad
hidup yang berpindah tempat . Dengan masih
terdeteksinya residu di alam maka akan menim-
bulkan ketidakseimbangan ekosistem yang me-
nyebabkan kematian pada beberapa spesies
seperti cacing tanah, ular sawah, katak dan
berbagai jenis serangga yang sebenarnya bukan
sasaran untuk dibunuh . Residu tersebut juga
akan membahayakan hewan yang mengkon-
sumsi hijauan yang tumbuh di daerah tersebut
yang menjadi sumber pakan . Hal lainnya adalah
terakumulasinya residu tersebut pada hewan-
hewan air (ikan) seperti yang dilaporkan di
daerah Lembang dan Pangalengan dan residu
turunan DDT pada udang, kepiting dan ikan di
daerah Cimanuk (FAEDAH et al., 1993) .

Penyerapan residu pestisida oleh tanah
sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara
lain kemampuan absorpsi pestisida oleh partikel
partikel tanah, adanya air hujan sebagai pencuci
tanah, penguapan air tanah, kemampuan degra-
dasi tanah oleh jasad renik serta dekomposisi
secara fisikokimia dan cahaya matahari . Selain
itu sifat-sifat pestisida sendiri juga merupakan
penentu, sebagai contoh pestisida yang sulit
untuk larut di dalam air dan sulit menguap
sehingga sulit untuk terdegradasi. Sifat tersebut
sebagian besar dimiliki oleh pestisida golongan
organoklorin (TARUMINGKENG, 1992) . Hal ini
dibuktikan dengan adanya laporan mengenai
adanya residu heptaklor, aldrin dan dieldrin
dengan konsentrasi di atas ambang batas dari
air sawah dan kolam serta residu lindan dan
endosulfan pada tanah di beberapa daerah di
Jawa Barat akibat penggunaan pestisida yang
intensif dimasa silam (ARDIWINATA dan DJAZULI,
1992; ARDIWINATA et al. 1994), juga pada tanah
bekas tanam kedelai residu endosulfan terdetek-
si hingga kedalaman 21 cm dari permukaan
tanah (INDRANINGSIH et al., 1990) .

Air dan udara berperan penting dalam me-
mindahkan pestisida dari satu tempat ke tempat
lain . Untuk itulah Environmental Protection
Agency pada tahun 1973 dan American Confe-
rence of Governmental Industrial Hygienist pada
tahun 1986, keduanya di Amerika Serikat
menetapkan ambang batas residu beberapa
pestisida organoklorin dalam air minum dan nilai
konsentrasi maksimum beberapa insektisida
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organoklorin dalam udara (OSWEILIER et a/ .,
1976; TARUMINGKENG, 1992) seperti yang ter-
cantum dalam Tabel 1 . Namun demikian hingga
saat ini belum ada batasan yang aman residu
pestisida dalam air dan udara untuk hewan .

Tabel 1 .

	

Ambang batas aman residu pestisida yang
aman untuk dikonsumsi manusia dalam air
minum dan nilai maksimum konsentrasi
insektisida dalam udara yang diperkenan-
kan di sekitar lingkungan kerja

Jenis pestisida

	

Konsentrasi maksimum

Di air (mg/L) (1)

	

Di udara (Mg/M3)(2)

Aldrin

	

0,001

	

25

DDT

	

0,05

	

1

Dieldrin

	

0,001

	

0,25

Endrin

	

0,0002 0,1

Heptaklor 0,0001 0,5

Klordan 0,003 0,5

Lindan 0,004-0,1 0,5

Metoksiklor 0,005

	

15

Sumber
I1I OSWEILER et al. (1976)
Iz

TARUMINGKENG (1992)

Pengaruh residu pestisida golongan
organoklorin terhadap hewan dan manusia

Ikan adalah hewan yang peka terhadap pes-
tisida organoklorin sedangkan jenis unggas lebih
tahan terhadap pestisida golongan organoklorin.
BARTIK (1981) melaporkan bahwa mamalia yang
peka terhadap DDT adalah tikus putih, tikus ru-
mah, anjing, kelinci, kera, marmot, babi, kuda,
sapi, domba dan kambing .

Pengaruh terhadap hewan ternak

Kasus keracunan pada ternak yang disebab-
kan oleh pestisida golongan organoklorin sangat
jarang terjadi . Salah satu kasus keracunan pes
tisida organoklorin di Indonesia adalah kasus
kriminal yang menyebabkan kematian ternak
sapi dan kerbau milik rakyat di Lampung Utara
dan Lampung Selatan pada tahun 1982 dan
1983 yang dilaporkan oleh SOESILo et al .
(1985) .

GLASTONBURY , et al . (1987) melaporkan ka-
sus kematian dan kegagalan sistem reproduksi
domba Merino di Australia yang disebabkan



oleh dieldrin yang menyebabkan depresi pada
sistem saraf pusat. Pada pemberian enclosulfan
1 mg/kg bobot badan per hari selama 28 hari
pada kambing ternyata menyebabkan terdetek-
sinya residu pada jaringan lemak clan organ lain,
namun demikian residu tersebut suclah ticlak
terdeteksi lagi pada hewan yang dibunuh pada
hari ke-21 setelah perlakuan (INDRANINGSIH et
a/., 1993) .

Tabel2 .

	

Dosis minimum dari beberapa pestisida
organoklorin yang menimbulkan toksisitas
pada ternak (pemberian secara oral)

Pestisida

	

Hewan

	

Dosis minimum
(mg/kg berat

badan)

DDT

	

Anak sapi

	

250

Sapi dewasa

	

500

Kambing/Domba 250

Endrin Domba

	

25

Heptaklor

	

Anak sapi

	

20

Kambing

	

50

Lindan

	

Anak sapi

	

5

Kambing

	

25

Dieldrin

	

Anak sapi

	

10

Sapi

	

25

Kambing

	

100

Sumber : OSWEILER et al. (1976)

Pengaruh pestisida golongan organoklorin
(DDT) terhadap ternak unggas juga telah diteliti
oleh beberapa peneliti, SELL clan DAVIDSON
(1973) melaporkan bahwa pemberian 200 ppm
DDT pada ayam pedaging menyebabkan pem-
bengkakan hati clan kenaikan protein mikro-
somal. CECIL et al. (1971) melaporkan bahwa
kontaminasi residu insektisida golongan organo-
klorin pada pakan menimbulkan residu pada or-
gan dengan hasil residu yang lebih tinggi dari-
pada dosis pemberiannya, clan residu yang ter-
deteksi pada telur besarnya 10% dari_ residu
pada organ .

Demikian pula pengaruhnya terhadap telur
burung antara lain adalah penipisan kulit telur
(CHAMBERS clan NORRIS, 1983), sebagai contoh
adalah pemberian 10-30 ppm dichloro diphenyl
ethan (DDE) yaitu salah satu bentuk metabolit
dari DDT akan menyebabkan penurunan kete-
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balan kulit telur sebesar 15-25% (CISWEILER et
a/ ., 1976) serta menurunnya daya tetas
(ROMANOFF clan ROMANOFF, 1972) . Tabel 2
memuat dosis minimum pestisida golongan
organoklorin pada ternak yang menimbulkan
toksisitas pada pemberian secara oral .

Diagnosis keracunan pestisida golongan
organoklorin pada hewan

Diagnosis untuk keracunan pestisida go-
longan organoklorin sulit ditentukan karena pes-
tisida ini bersifat kumulatif dalam jaringan tubuh
clan kejadiannya memerlukan waktu yang lama
(kronik) . Kematian dapat terjadi bila dosis yang
termakan oleh hewan jauh melampaui dosis
toksik (akut), namun kejadian ini jarang terjadi.

Beberapa peneliti melaporkan gejala-gejala
keracunan DDT pada ayam diantaranya kelum-
puhan dari bagian lidah clan bibir, sangat peka
terhadap rangsangan, gemetar, kejang-kejang
clan sempoyongan (SEAWRIGHT, 1982 ; CASARET
clan DOULL, 1975) .

Residu pada produk hewani clan kaitannya
dengan manusia

Efek residu pestisida golongan organoklorin
yang ditimbulkan bersifat kronik yang dapat
menyebabkan gangguan pada fungsi hati clan
adrenal clan juga clapat menimbulkan efek karsi-
nogenik, teratogenik, mutagenik clan imuno-
supresif (GOEBEL et al., 1982) . Apabila manusia
mengkonsumsi produk hewani yang terkontami-
nasi residu pestisida golongan organoklorin,
maka akan berakibat yang sama pula terhadap
manusia . LATIMER clan SIEGEL (1977) melaporkan
bahwa konsentrasi tertinggi dari residu yang
terdeteksi pada organ ayam pedaging adalah
pada kelenjar adrenal, hati clan otak .

Residu organoklorin dijumpai pada daging
yang dipotong di rumah potong hewan di
Australia (CORRIGAN clan SENEVIRATNA, 1990)
clan susu sapi di Yunani (FYTIANOS et al ., 1985) .
Sedangkan di Indonesia, residu pestisida orga-
noklorin dijumpai pada susu sapi, telur burung
liar clan burung puyuh, telur itik, telur ayam ras
clan ayam kampung serta pada daging sapi
(ILJAS et al ., 1986 ; INDRANINGSIH et al ., 1988 ;
INDRANINGSIH et al., 1993) . Masuknya residu
pestisida ke dalam tubuh manusia sebagian
besar melalui rantai makanan clan akan tertim-
bun dalam jaringan lemak termasuk susu . Susu
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merupakan salah satu produk hewani yang
dikonsumsi paling sedikit namun menimbulkan
resiko cukup besar jika pada susu tersebut
mengandung residu pestisida . RASYID et a/.
(1983) melaporkan adanya residu DDT dengan
konsentrasi rata-rata 0,173 ppm dan pp-DDE
0,320 ppm dalam air susu ibu di daerah
Pangandaran, jika ibu itu menyusui bayinya
tanpa disadari bayi akan tercemar oleh pestisida
yang dikeluarkan melalui air susu ibu .

Tabel 3 memuat ambang batas dan .dosis
maksimal residu harian (ADI, Acceptable Daily
Intake) pestisida organoklorin pada daging sapi
maupun ayam, telur dan susu yang aman dikon-
sumsi manusia .

Keamanan produk hewani yang dihasilkan
tersebut erat kaitannya dengan perkiraan biolo-
gis waktu paruh dari beberapa pestisida organo
klorin di dalam tubuh hewan seperti terlihat
pada Tabel 4 . Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa
waktu paruh dari pestisida organoklorin terse-
but cukup lama, yaitu berkisar antara 14 hingga
245 hari . Sehingga seandainya pakan ternak
terkontaminasi oleh pestisida tersebut dan
dikonsumsi oleh ternak, maka residunya akan
bertahan pada jaringan lemak minimal sampai
14 hari . CLARKE dan CLARKE (1970) melaporkan
bahwa residu yang tertinggal pada lemak dapat
bertahan sampai 3 bulan .

Tabel 3.

Sumber
FAO/WHO (1985)
" Nilai AOI (Acceptable Daily Intake) dalam satuan mg/kg berat badan
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Tabel4 . Perkiraan biologis waktu paruh dari pestisida
organoklorin pada ternak

Insektisida

	

Hewan

	

Organ deposit

	

Waktu paruh
(hari)

Dieldrin

	

Babi betina

	

Lemak

	

85

Anak babi

	

Lemak

	

245

Ayam betina

	

Lemak

	

49

Babi jantan

	

Lemak

	

28

Sapi perah

	

Susu dan

	

22-30
lemak

DDT

	

Sapi perah

	

Susu dan

	

14-20
lemak

DDE

	

Sapi perah

	

Susu dan

	

52
lemak

Sumber : OSWEILER et al ., (1976)

USAHA PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN RESIDU PESTISIDA

ORGANOKLORIN

Berbagai upaya telah dilakukan untuk me-
ngurangi residu pestisida yang telah masuk ke
dalam jaringan tubuh . Beberapa cara yang
disarankan oleh MENDER dan JOHN (1971) dan
OSWEILER et al. (1976) untuk menghilangkan
residu organoklorin dalam lemak adalah

Nilai ambang dan nilai ADI beberapa jenis pesitisida golongan organoklorin yang aman dikonsumsi
manusia

Ayam betina

	

Lemak

	

49-56

Jenis

pestisida Daging sapi

Nilai maksimum residu (mg/kg)

Daging ayam Telur SUSU Nilai ADI"

Aldrin/Dieldrin 0,2 - 0,1 0,15 0,0001

Klordan 0,05 0,05 0,02 0,05 0,0001

Klorpirifos 0,2 0,1 0,01 0,01 0,001

DDT 7 7 0,5 1,25 0,005

Endosulfan 0,2 - - 0,5 0,0075

Endrin 0,1 1 0,2 0,02 0,0002

Heptaklor 0,2 0,2 0,05 0,15 0,0005

Undan 2 0,7 0,1 0,2 0,01



1 .

mengandung yodium .

2 .

	

Meningkatkan degradasi metabolik hidrokar-
bon organoklorin dengan cara pemberian
senyawa kimia yang dapat merangsang
respon enzim xenobiotik yang berhubungan
sebagai contoh yaitu pemberian pheno-
barbiton .

Sementara itu INDRANINGSIH (1985) mela-
porkan bahwa degenerasi lemak pada organ hati
dan pertumbuhan ganda sel-sel saluran empedu
pada ayam jantan akibat pemberian DDT (10
ppm) selama 12 minggu dapat dikurangi dengan
pemberian vitamin A yang melebihi kebutuhan
normal (40000 IU/kg pakan) . Alternatif lainnya
adalah penggunaan senyawa pengikat seperti
arang aktif (activated charcoal) dengan dosis 5
g/kg bobot badan yang dapat diaplikasikan pada
ternak ruminansia untuk mempercepat eliminasi
pestisida melalui feces (INDRANINGSIH dan
MCSWEENEY, 1995) .

Untuk mengurangi bahaya dari residu pesti-
sida yang terdapat pada pakan ternak (hijauan)
yang berasal dari limbah pertanian maka dianjur
kan untuk melakukan pencucian atau penjemur-
an hijauan tersebut sebelum diberikan pada
ternak .

KESIMPULAN DAN SARAN

Perlu diwaspadai akibat yang ditimbulkan
dari residu pestisida golongan organoklorin me-
ngingat bahayanya yang ditimbulkan bersifat
kronik yang tidak hanya membahayakan ternak
namun juga manusia yang mengkonsumsi pro-
duk ternak tersebut karena kumulatif dari
residu .

Sebagai saran kepada para peternak sekali-
gus petani, untuk tidak menggunakan pestisida
golongan organoklorin yang sudah dilarang . Hal
ini tentunya membutuhkan pengawasan terpadu
antara instansi yang terkait untuk mengurangi
adanya pencemaran lingkungan oleh pestisida
golongan organoklorin .
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Mengurangi ukuran depot lemak hewan punan
dengan membuat keadaan lapar atau Sukam
dengan pemberian senyawa casein yang
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