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Pesantren merupakan sarana untuk menimba ilmu sekaligus sebagai 

tempat tinggal kedua bagi para santri. Kualitas bakteriologis pada pondok 

pesantren harus diperhatikan dikarenakan kondisi imunitas tiap santri berbeda-

beda dan paparan yang terus-menerus dan berkelanjutan berpotensi 

menimbulkan penyakit. Kualitas bakteriologis dapat diukur melalui udara, 

makanan dan alat makan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

kualitas bakteriologis udara, makanan dan alat makan pada pondok pesantren 

Puteri Ummul Mukminin Makassar. Penelitian kali ini dilakukan dengan 

metode kuantitatif dengan pendekatan observasional deskriptif. Pengambilan 

sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive. Penelitian ini 

dilaksanakan dengan cara wawancara, observasi, dan pengukuran meliputi 

jumlah total bakteri yang terdapat dalam ruang , jumlah bakteri makanan dan 

jumlah bakteri peralatan makan pada Pondok Pesantren Puteri Ummul 

Mukminin Makassar. Hasil penelitian menemukan bahwa, dari 13 sampel 

ruangan yang diperiksa, terdapat tujuh ruangan yang suhunya memenuhi 

syarat dan enam ruangan yang tidak memenuhi syarat, dan untuk kelembaban 

semua ruangan tidak memenuhi syarat. Jumlah koloni pada 13 sampel 

ruangan yang diperiksa semua ruangan memenuhi syarat. Batas Total Platse 

Count (TPC) pada makanan adalah 1 x 10
6
 CFU/g, didapatkan hasil bahwa 

dari 6 sampel makanan yang diperiksa, 2 sampel memenuhi syarat dan 4 

sampel tidak memenuhi syarat. Jumlah koloni pada 30 sampel alat makan 

yang diperiksa memenuhi syarat. 

 

Kata kunci : Bakteri, Udara, Makanan, Alat Makan, Pesantren 
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QUALITATIVE STUDY OF AIR BACTERIOLOGICAL, FOOD 
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Pesantren (Islamic boarding schools in Indonesia) is a medium 

to gain knowledge as well as a second place to live for students. The 

bacteriological quality of Islamic boarding schools must be considered 

because the conditions of immunity of each santri (students in 

pesantren) are different and the exposure is continuous and has the 

potential to cause disease. Bacteriological quality can be measured 

through air, food and cutlery. The purpose of this study was to 

determine the bacteriological quality of air, food and cutlery at the 

Ummul Mukminin Puteri boarding school in Makassar. This research 

was conducted with a quantitative method with a descriptive 

observational approach. Sampling was done using a purposive method. 

This research was carried out by interviews, observations, and 

measurements including the total number of bacteria contained in the 

room, the number of food bacteria and the number of tableware bacteria 

in the Islamic Boarding School of Ummul Mukminin Makassar. The 

results found that, of the 13 sample rooms examined, there were seven 

rooms whose temperatures were eligible and six rooms were not 

eligible, and for humidity all rooms did not meet the requirements. The 

number of colonies in the 13 room samples examined was all eligible. 

The limit of the Total Platse Count (TPC) in food is 1 x 106 CFU / g, 

the result is that from 6 food samples examined, 2 samples are eligible 

and 4 samples are not eligible. The number of colonies in the 30 cutlery 

samples examined was eligible. 

 

Keywords: Bacteria, Air, Food, Cutlery, Boarding Schools 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kandungan zat dalam udara selain oksigen, yaitu karbon monoksida, 

karbon dioksida, formaldehid, jamur, virus dan sebagainya. Zat- zat tersebut jika 

masih berada dalam batas-batas tertentu masih dapat dinetralisasi, tetapi jika 

sudah melampaui ambang batas maka proses netralisasi akan terganggu 

(Nurhalkim, 2015). 

Penelitian yang dilakukan The National Institute of Occupational Safety 

and Health (NIOSH) terhadap 446 bangunan dan gedung di Amerika, menemukan 

bahwa terdapat 5 sumber pencemar udara dalam ruangan yaitu pencemaran dari 

alat-alat dalam gedung (17%), pencemaran di luar gedung (11%), pencemaran 

akibat bahan bangunan (3%), pencemaran akibat mikroba (5%), gangguan 

ventilasi udara (52%), dan sumber yang belum diketahui (25%) (Wulandari & 

dkk, 2015). 

Kualitas udara dalam ruang sangat mempengaruhi kesehatan manusia, 

karena hampir 90% hidup manusia berada dalam ruangan. Sebanyak 400 sampai 

500 juta orang khususnya di negara berkembang sedang berhadapan dengan 

masalah polusi udara dalam ruangan (E. Wulandari, 2014). Di negara maju 

diperkirakan angka kematian pertahun karena pencemaran udara dalam ruang 

sebesar 67% di pedesaan sebesar 23% di perkotaan, sedangkan di negara 

berkembang angka kematian terkait dengan pencemaran udara dalam ruang 

daerah perkotaan sebesar 9% dan di daerah pedesaan sebesar 1% dari total 

kematian (Wawan, 2016). 

Bagi kesehatan manusia pencemaran udara dalam ruangan (Indoor Air 

Pollution) khususnya pada tempat tinggal sangat berbahaya, dikarenakan manusia 

1 
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lebih banyak menghabiskan waktunya dan melakukan kegiatan di dalam ruangan 

tersebut dibandingkan di luar ruangan dalam ruangan melibatkan ratusan spesies 

mikroba seperti bakteri dan jamur (Sati & dkk, 2015). Rumah tidak sehat dan 

perilaku hidup bersih yang kurang dapat menyebabkan tingginya jumlah koloni 

bakteri dalam rumah pada kelompok kasus. Jumlah mikroorganisme patogen lebih 

banyak berada di dalam ruang rumah daripada di udara luar. Rata-rata total koloni 

bakteri memiliki hubungan yang signifikan dengan risiko infeksi saluran 

pernapasan akut pada balita di Ibadan, Nigeria (Rosdiana & Hermawati, 2015). 

Dampak pencemaran udara dalam ruangan terhadap tubuh terutama pada 

daerah tubuh yang kontak langsung dengan udara seperti iritasi selaput lendir, 

iritasi mata, mata pedih, mata merah, mata berair, iritasi hidung, bersin, gatal. 

Iritasi tenggorokan, sakit menelan, gatal, batuk kering. Gangguan neurotoksik, 

sakit kepala, lemah dan capai, mudah tersinggung, sulit berkonsentrasi. Gangguan 

paru dan pernafasan, batuk, nafas berbunyi atau mengi, sesak nafas, rasa berat di 

dada. Gangguan kulit, kulit kering, kulit gatal (Fauzi, 2015).Mikroorganisme di 

udara merupakan unsur pencemaran yang sangat berarti sebagai penyebab gejala 

berbagai penyakit antara lain iritasi mata, kulit, saluran pernapasan (ISPA) dan 

beberapa penyakit yang menular melalui udara diantaranya difteri, tuberculosis, 

pneumonia, dan radang selaput otak (Rizka, 2016). 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang hubungan kualitas 

udara dalam ruangan asrama santriwati dengan kejadian ISPA di Pondok 

Pesantren Raudhatul Ulum dan Al-Ittifaqiah tahun 2015,diketahui bahwa kejadian 

ISPA diperoleh sebanyak 42% kejadian ISPA, dan 30% tidak ISPA, suhu ruangan 

76,4% tidak memenuhi syarat dan 23,6% memenuhi syarat, kelembaban ruangan 

97,2% tidak memenuhi syarat dan 2,8% memenuhi syarat, laju ventilasi ruangan 

69,4% memenuhi syarat dan 30,6%  memenuhi syarat, angka kuman udara 
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didapat sebesar 97,2% tidak memenuhi syarat dan 2,8% memenuhi syarat, 

kepadatan hunian 86,1% tidak memenuhi syarat dan 13,9% memenuhi syarat (Sati 

& dkk, 2015).  

Penyakit yang erat kaitannya dengan penyediaan makanan yang tidak 

higienis dan sering terjadi adalah penyakit dengan gejala diare, gastrointestinal 

dan keracunan makanan. Salah satu penyebab dari penyakit yang diakibatkan oleh 

makanan adalah adanya bakteri Escherichia coli dalam sumber air atau makanan 

yang merupakan indikasi pasti kontaminasi tinja manusia. Menurut (Kusmayadi, 

2007) terdapat 4 hal penting yang menjadi prinsip hygiene dan sanitasi makanan 

yang meliputi perilaku sehat dan bersih orang yang mengelola makanan, sanitasi 

makanan, sanitasi peralatan dan sanitasi pengolahan makanan. Makanan dapat 

terkontaminasi mikroba karena beberapa hal, di antaranya menggunakan lap kotor 

dalam membersihkan perabotan, tidak mencuci tangan dengan bersih dan lain-

lainnya. 

Suatu penelitian di beberapa negara industri menunjukkan bahwa lebih 

dari 60%  penyakit bawaan makanan atau foodborn disease disebabkan karena 

buruknya kemampuan penjamah makanan untuk mengolah makanan. Penyakit – 

penyakit yang dapat ditularkan oleh penjamah makanan berasal dari organisme 

dan mikroorganisme yang ada di tubuh atau di dalam tubuh seorang penjamah 

makanan yang dapat memperbanyak diri sampai dosis yang efektif, kondisi yang 

tepat dan kontak langsung dengan makanan atau ketika penyajian makanan 

(Endah, 2013).  

Menurut WHO dan UNICEF, terjadi sekitar 2 milyar kasus penyakit diare 

di seluruh dunia setiap tahun, dan sekitar 1,9 juta anak balita meninggal karena 

penyakit diare setiap tahun. Hingga saat ini diare masih menjadi child killer 

(pembunuh anak-anak) peringkat pertama di Indonesia. CFR saat KLB masih 
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cukup tinggi (>1%) kecuali pada tahun 2011 CFR pada saat KLB sebesar 0,40%, 

sedangkan tahun 2018 CFR Diare saat KLB mengalami peningkatan di banding 

tahun 2017 yaitu menjadi 4,76% (Profil Kesehatan Indonesia, 2018). 

Kasus diare yang ditemukan dan ditangani yang dilaporkan oleh 46 

puskesmas se Kota Makassar sampai dengan Desember 2015 sebanyak 28.257 

kasus dengan Angka kesakitan yaitu 20,07 per 1.000 penduduk meningkat dari 

tahun 2014 yaitu 26.485 kasus dengan Angka kesakitan 19,34 per 1.000 

penduduk, kemudian menurun dari tahun 2013 yaitu 28.908 kasus dengan Angka 

kesakitan penyakit diare sebesar 21,38 per 1.000 penduduk (Profil Kesehatan 

Kota Makassar, 2015). 

Setiap peralatan makan haruslah selalu dijaga kebersihannya setiap saat 

digunakan. Alat makan yang belum terjamin kebersihannya karena pada alat 

makan telah tercemar bakteri Escherichia Coli yang menyebabkan alat makan 

tidak memenuhi syarat kesehatan (Budon, 2013). 

Penelitian yang dilakukan oleh (Hadi,2017) menunjukkan bahwa secara 

deskriptif dari 51 orang santri terdapat sebanyak 28 orang (54,9%) yang terkena 

diare atau mengalami buang air besar salam satu hari sebanyak tiga kali berturut-

turut. Sedangkan, berdasarkan penelitian (Mahdiyah, 2018) distribusi jumlah  

penyakit diare pada pesantren modern Makassar pada bulan Januari-Juni tahun 

2018 pesantren IMMIM Putra sebanyak 51 santri, pesantren Ummul Mukminin 

Putri sebanyak 38 santri, pesantren Darul Aman sebanyak 30 santri dan pesantren 

Darul Arqam sebanyak 30 santri. 
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Data penyakit terbanyak pada pondok pesantren Puteri Ummul Mukminin 

Makassar pada tahun 2015 yaitu gastritis sebanyak 50,49%, scabies 29,15%, 

alergi 18,47%, diare 11,15%, ISPA 7,33%, gigi dan mulut 3,83%, dan penyakit 

lain 1,59%. ISPA yang merupakan penyakit yang salah satu penyebabnya adalah 

bakteriologis udara di dalam ruangan dan diare yang salah satu penyebabnya ialah 

bahan makanan termasuk ke dalam 7 penyakit yang paling banyak diderita oleh 

santri Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin Makassar (Samranah, 2017). 

Pesantren merupakan salah satu sarana pendidikan yang di dalamnya 

terdapat asrama, yaitu salah satu komponen penting  yang ditujukan khusus untuk 

tempat tidur atau tempat tinggal bagi para santri. Kamar tidur asrama menjadi 

tempat santri untuk melepas penat setelah melakukan kegiatan belajar maupun 

aktivitas lainnya di luar ruangan.  

Pondok pesantren adalah salah satu tempat pendidikan di Indonesia 

dimana murid tinggal bersama. Hampir disemua kota dapat ditemukan pondok 

pesntren dengan berbagai permasalahannya. Di Indonesia saat ini terdapat kurang 

lebih 40.000 pondok pesantren. Disini berkumpul banyak anak dari berbagai 

kelompok usia dan latar belakang social ekonomi dengan perilaku yang berbeda-

beda (Sukana, 2009). 

Sebagai tempat tinggal utama para santri dalam menuntut ilmu, asrama 

harus dapat memberikan kenyamanan maksimal bagi penghuninya. Beberapa 

aspek yang mendukung kenyamanan penghuni ruangan adalah sirkulasi cahaya 

dan udara  (Amelia, 2016). 

Berdasarkan fenomena di atas sungguh miris rasanya jika lingkungan 

pendidikan yang di dalamnya dihuni oleh pemuda pemudi generasi penerus 

bangsa namun menyimpan kondisi yang kurang sehat. Padahal diharapkan sekali 

bagi mereka yang sedang menuntut ilmu khususnya di pondok pesantren memiliki 
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kondisi yang aman dan nyaman jauh dari wabah penyakit agar aktivitas belajar 

mengajarnya berjalan lancar sesuai dengan yang diinginkan. (Rohidin, 2017). 

Mengingat pondok pesantren sangat memungkinkan terjadinya penularan 

penyakit, baik secara kontak langsung antara penderita dengan orang yang rentan, 

ataupun secara tidak langsung yaitu melalui media misalnya air, udara, makanan, 

tangan, pakaian, dan melalui peralatan makan yang tidak memenuhi persyaratan 

sanitasi. Maka bukan hal yang mustahil keadaan tersebut berakibat buruk terhadap 

kesehatan, terutama pada santri pondok pesantren. 

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan meneliti 

tentang “Studi Kualitas Bakteriologis Udara, Makanan dan Alat Makan pada 

Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin Makassar” 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang, dapat dirumuskan masalah 

“Bagaimana Kualitas Bakteriologis Udara, Makanan dan Alat Makan pada 

Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin Makassar?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui Kualitas Bakteriologis Udara, Makanan dan Alat Makan 

pada Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin Makassar. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui suhu udara pada ruang Pondok Pesantren Puteri Ummul 

Mukminin Makassar. 

b. Mengetahui kelembaban udara pada ruang Pondok Pesantren Puteri Ummul 

Mukminin Makassar. 

c. Mengetahui kualitas bakteriologis udara pada ruang Pondok Pesantren Puteri 

Ummul Mukminin Makassar. 
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d. Mengetahui kualitas bakteriologis makanan pada Pondok Pesantren Puteri 

Ummul Mukminin Makassar. 

e. Mengetahui kualitas bakteriologis alat makan pada Pondok Pesantren Puteri 

Ummul Mukminin Makassar. 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat untuk 

berbagai pihak, antara lain: 

1. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis yakni 

menambah pengalaman bagi penulis dalam melaksanakan penelitian dan 

menerapkan berbagai teori dan konsep yang didapat di bangku kuliah, khususnya 

mengenai kualitas bakteriologis udara di dalam ruangan, kualitas bakteriologis 

makanan, dan bakteriologis alat makan. 

2. Bagi pemerintah dan institusi bersangkutan 

a. Dapat dijadikan acuan dan pertimbangan bagi pemerintah ataupun istitusi jika 

ingin melakukan perbaikan atau membuat pondok pesantren di masa yang 

akan datang. 

b. Dapat meningkatkan kesadaran pemerintah akan pentingnya kualitas udara di 

dalam ruang,  kualitas bakteriologis makanan, dan bakteriologis alat makan 

pada pondok pesantren yang sering kali terabaikan. 

3. Bagi pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan data dan  informasi 

yang dapat digunakan sebagai bahan referensi atau bahan pustaka untuk 

pengembangan ilmu maupun penelitian yang lebih lanjut. 
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E. Definisi Operasional 

No. Variable 
Definisi 

Operasional 
Hasil Ukur 

1. Kualitas 

mikrobiologi 

udara dalam 

ruang 

Kandungan 

bakteriologis atau 

jumlah bakteri pada 

ruangan pondok  

pesantren terdiri dari 

ruang asrama, dapur, 

dan ruang kelas. 

 

Memenuhi syarat apabila 

jumlah kuman < 700 

koloni/m
3
 (Kepmenkes RI 

No. 

1077/MENKES/V/20011) 

Tidak memenuhi syarat 

apabila jumlah kuman > 

700 koloni/m
3
. 

 

2. Suhu  Ukuran panas atau 

dingin udara di 

dalam ruangan yang 

diukur pada saat 

penelitian. 

Memenuhi syarat apabila 

suhu udara 18 – 30
o
C 

(Kepmenkes RI No. 

1077/MENKES/V/2011) 

Tidak memenuhi syarat 

apabila suhu udara <18
o
C 

dan >
 
30

o
C 

3. Kelembaban  Kelembaban ruangan 

yang diukur pada 

saat penelitian. 

Memenuhi syarat apabila 

suhu kelembaban udara 

40% - 60% ( Kepmenkes RI 

No. 

1077/MENKES/V/2011) 

Tidak memenuhi syarat 

apabila kelembaban  < 40% 

dan >
 
60%. 

. 

4. Kualitas 

Mikrobiologi 

Makanan 

 

Kualitas 

mikrobiologi 

makanan adalah 

kelayakan suatu 

makanan untuk 

dikonsumsi ditinjau 

dari keberadaan 

bakteri. 

Memenuhi syarat Apabila 

jumlah bakteri < 1 x 10
6
 

CFU/g sampel makananan ( 

Dirjen POM Nomor : 

03726/B/SK/VII/89) 

Tidak memenuhi syarat 

apabila melebihi 1 x 10
6
 

CFU/g  sampel makanan. 
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5. Kualitas 

Bakteriologis 

peralatan 

makan 

 

keberadaan jumlah 

kuman pada 

peralatan makan 

yang digunakan 

dalam satuan  

koloni/cm
2
, 

berdasarkan 

pemeriksaan 

laboratorium. 

 

Memenuhi syarat apabila 

jumlah kuman ≤100 

koloni/cm
2
 ( Permenkes RI 

No. 

715/Menkes/SK/V/2003) 

Tidak memenuhi syarat 

apabila jumlah kuman >100  

koloni/cm
2
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F. Kajian Pustaka 

Berikut beberapa penelitian sejenis berdasarkan judul penelitian ini antara lain : 

Judul  Penulis  Variabel Metode   Hasil  

Hubungan Kualitas 

Udara dalam 

Ruangan Asrama 

Santriwati dengan 

Kejadian ISPA di 

Pondok Pesantren 

Raudhatul Ulum dan 

Al-Ittifaqiah 

Kabupaten Ogan Ilir 

Tahun 2015 

Lara Sati, 

Elvi 

Sunarsih, A. 

Fickry Faisya 

Kualitas fisik 

udara, 

kualitas 

biologi udara, 

kepadatan 

hunian, 

perilaku 

kebersihan 

ruangan dan 

perilaku 

membuka 

jendela. 

kuantitatif 

dengan desain 

cross-

sectional 

Terdapat hubungan 

antara suhu, kepadatan 

hunian, perilaku 

santriwati 

membersihkan 

ruangan, 

dan perilaku 

membuka jendela 

dengan kejadian 

ISPA. 

 

Gambaran  Kualitas  Fisik 

Bakteriologis  Udara 

Dalam Ruang dan Gejala  

ISPA di  Pondok   

Pesantren  Bahrul Ulum 

Kabupaten Gowa  

Tahun 2014 

Surahmawati, 

Muhammad 

Rusmin 

kualitas fisik 

ruang yaitu 

suhu dan 

kelembapan, 

kualitas 

bakteriologis 

udara 

penelitian  

kuantitatif, 

pendekatan 

yang di 

gunakan  

adalah 

deskriptif. 

Hasil observasi 

terhadap 38 santri 

ditemukan 2 santri 

(5,26 %) mengalami 

gejala ISPA 

dan 36  (94,74 %) tidak 

mengalami gejala 

ISPA. 

 

Kualitas 

Mikrobiologi 

Ratnawaty  Kualitas 

mikrobiologis 

Deskriptif 

dengan 

Pengujian bakteri 

pada sampel ayam 
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Makanan di Rumah 

Makan dalam 

Lingkup Terminal 

Regional Daya Kota 

Makassar 

makanan pendekatan 

observasional 

dinyatakan positif 

mengandung 

bakteri 

Escherichia coli. 

 

Studi Kualitas 

Bakteriologis Air 

Pencucian dan 

Peralatan Makan di 

Kantin UIN Alauddin 

Makassar 

Andi Sarifah 

Budon 

Kualitas 

bakteriologis 

air dan 

peralatan 

makan 

Observasional 

dengan 

pendekatan 

deskritif 

Berdasarkan 

pemeriksaan usap 

alat makan semua 

peralatan makan 

yang digunakan di 

kantin UIN 

Alauddin 

Makassar tidak 

ada yang 

memenuhi syarat. 
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G. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah studi kuantitatif, jenis penelitian yang 

digunakan adalah observasional dengan pendekatan deskriptif. Pondok pesantren  

merupakan salah satu tempat menjadi rumah kedua sekaligus tempat belajar bagi 

para santri, sebagian besar waktu mereka dihabiskan di podok pesantren tersebut, 

dan bukan tidak mungkin juga menjadi sarana penularan penyakit, khususnya 

penyakit karena udara (air borne disease) maupun karena makanan (food borne 

disease). Baik antara santri yang satu dengan santri yang lainnya, maupun santri 

dengan tenaga pengajar. Hal ini terjadi karena berada dalam satu  ruang yang 

tertutup sehingga dapat menyebabkan penularan penyakit. 

Pengukuran terhadap jumlah bakteri dalam ruang, jumlah bakteri pada 

makanan dan jumlah bakteri alat makan pada pondok pesanren dapat menjadi 

indikator yang memberikan petunjuk kualitas bakteriologis pada lingkungan 

pondok pesantren. 

Dalam penelitian ini yang menjadi perhatian utama adalah jumlah bakteri 

yang terdapat pada udara dalam ruang, jumlah bakteri pada makanan dan jumlah 

bakteri pada alat makan pondok pesantren yang merupakan indikator utama 

kualitas bakteriologis dalam wilayah pondok pesantren tersebut. Sehingga 

penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan masukan bagi instansi 

terkait dalam menentukan kebijakan yang akan datang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Mikroba dan Timbulnya Penyakit 

1. Tempat Terdapatnya Mikroba 

Mikroba di alam terdapat hampir di semua tempat, di udara mulai dari 

permukaan tanah sampai pada lapisan atmosfir yang paling tinggi, di laut terdapat 

sampai pada dasar laut yang paling dalam, di dalam air, seperti air sungai, 

selokan, kolam atau air sawah. Pada tanah yang subur, kira-kira terdapat 50 juta 

bakteri per gram tanah. 

Mikroba terdapat di tempat di mana manusia hidup, terdapat pada udara 

yang kita hirup, pada makanan yang kita makan, juga terdapat pada permukaan 

kulit, pada jari tangan, pada rambut, pada rongga mulut, usus, dalam saluran 

pernafasan dan pada seluruh permukaan tubuh yang terbuka dan dianggap sebagai 

flora normal. Akan tetapi, untunglah hanya sebagian kecil dari mikroba itu yang 

dapat menimbulkan penyakit (patogen). Pada setiap cm
2
 kulit terdapat sekitar 

10.000 sampai dengan 100.000 bakteri. 

2. Interaksi antara Mikroba dengan Manusia sebagai Host 

Interaksi antara manusia dengan mikroba bisa bermacam-macam dan 

kompleks, bersifat dinamis, bisa menguntungkan ataupun merugikan. Hidup 

bersama antara manusia dengan mikroba secara umum disebut simbiosis. 

Simbiosis ini disebut simbiosis komensalisme bila manusia maupun 

mikroba tidak diuntungkan maupun dirugikan, misalnya adanya flora normal pada 

tubuh manusia. Bila hidup bersama ini saling menguntungkan, bagi manusia 

maupun mikroba disebut simbiosis mutualisme; misalnya mikroba normal di 

dalam usus manusia yang membentuk vitamin K dan B yang berguna bagi 

manusia, sedangkan mikroba tersebut mendapatkan tempat tinggal dan makanan 

13 
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di dalam usus manusia. Bila dalam interaksi ini manusia dirugikan, makan disebut 

simbiosis parasitisme, mikrobanya disebut mikroba parasit, sedangkan 

manusianya disebut host (tuan rumah). Namun demikian, kadang-kadang pada 

keadaan tertentu, misalnya pada saat daya tahan tubuh host lemah, mikroba 

komensalisme maupun mikroba mutualistik, bisa menimbulkan penyakit pada 

manusia dan disebut simbiosis oportunisme. 

Interaksi antara mikroba dengan manusia ini dapat digambarkan seperti : 

 

 

 

 

 

 

3. Mikroba dan Timbulnya Penyakit 

Sumber : (Irianto, 2006) 

Walaupun ada bakteri yang memiliki alat gerak, pemanfaatannya untuk 

memindahkan diri sangat terbatas. Mikroorganisme tidak dapat berjalan atau 

berenang untuk jarak yang jauh, tidak juga dapat terbang atas kekuatan sendiri. 

Pemindahan mikroorganisme tergantung pada transmisi tidak langsung atau pada 

vektor, kecuali bila ada kontak langsung. Vektor ini dapat berupa bahan 

(makanan, air, susu), benda (tangan, tempat tidur, mainan, alat-alat makan), atau 

jenis arthropoda tertentu yang terkontaminasi atau mengandung bahan infeksi itu. 

Dalam perjalanannya di luar inang mikroorganisme banyak mengalami 

hambatan seperti cahaya matahari, kekeringan, kecuali beberapa jenis yang dapat 

membuat spora. Selain itu untuk dapat mengadakan infeksi harus pula mencari 

tempat masuk yang sesuai pada tubuh inang sebagai akhir perjalanannya dan 

Simbiosis 

Oportunisme 

Parasitisme Mutualisme Komensalisme

isme  

Gambar 2.1 Interaksi antara mikroba dan host 
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inang itu harus sensitif terhadapnya. 

Masuknya mikroba ke dalam jaringan tubuh, kemudian berkembang biak 

dan menimbulkan gejala penyakit disebut infeksi. Gejala klinik sebagai adanya 

infeksi bisa sembuh kembali secara sempurna atau sembuh, tetapi dengan gejala 

sisa. Sebagai contoh, radang paru-paru (pneumonia) yang disebabkan oleh 

Streptococcus pneumonia biasanya reversible artinya struktur dan fungsi jaringan 

paru kembali normal begitu bibit penyakitnya dihilangkan. 

Sedangkan pneumonia yang disebabkan oleh Klebsiella pneumonia 

biasanya menimbulkan fibrosis di mana terjadi perubahan struktur maupun fungsi 

paru secara menetap, yang dapat menimbulkan penyakit paru yang kronis. Bila 

kerusakan jaringan paru ini sangat luas, dapat menimbulkan kematian. Di samping 

itu, infeksi primer ini (infeksi yang pertama) dapat pula memudahkan terjadinya 

re-infeksi (infeksi ulangan) oleh mikroba yang sama maupun infeksi sekunder 

(infeksi yang kedua) oleh mikroba jenis lainnya. 

Pada penyakit tertentu, seseorang dapat saja masih mengandung bibit 

penyakitnya walaupun ia sudah tidak menunjukkan gejala penyakitnya (sembuh). 

Misalnya seseorang seseorang yang telah sembuh dari penyakit Thypus 

abdominalis, di dalam kandung empedunya masih mengandung Salmonella typhi 

dan mengeluarkan bakteri ini ke dalam fesesnya walaupun ia sudah tidak 

menunjukkan gejala penyakitnya. Orang ini disebut carrier (pembawa kuman), 

status carrier ini bisa berlangsung lama atau sebentar. Carrier ini sangat 

berbahaya bagi orang lain yang suseptibel (rentan) sehingga ketularan, maupun 

bagi dirinya sendiri untuk terjadinya re-infeksi. Pada penyakit tertentu, misalnya 

variola, mantan penderita menjadi kebal terhadap penyakit tersebut setelah 

sembuh dari penyakitnya. Adanya mikroba pada tubuh host yang menetap, dapat 

pula bersifat simbiosis baik mutualisme maupun komensalismeisme. 
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Keadaan di atas dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : (Entjang, 2001) 

4. Cara Penularan Penyakit 

Bibit penyakit (mikroba patogen) berupa bakteri, virus, cacing dan 

sebagainya dapat menular dari penderita, hewan sakit atau reservoir bibit penyakit 

lainnya, ke manusia sehat dengan berbagai cara. 

a. Melalui kontak jasmaniah 

1) Kontak langsung 

Bibit penyakit berupa bakteri, virus, cacing yang bersifat patogen menular 

karena kontak badan dengan badan antara penderita dan orang yang 

ditulari. 

Misalnya cara penularan : 

a) Penyakit kelamin seperti: Syphilis, gonorrhea, Lymphogranuloma venereum, 

AIDS. 

 

 

Gambar 2.2 Mikroba dan timbulnya penyakit 

Infeksi 

Sakit Status 

carrier 

Kelainan 

patologis yang 

irreversibel 

Sakit kronis 

Meninggal  

Kebal  

Eradikasi  

Simbiosis 

Kelainan 

patologis yang 

reversibel 
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b) Penyakit kulit: Tinea versicolor, scabies. 

Juga termasuk dalam penularan secara kontak langsung adalah penularan 

penyakit dari seorang ibu kepada bayi yang sedang dikandungnya karena 

bibit penyakit menembus barier placenta dan masuk ke dalam tubuh bayi. 

Misalnya, penularan penyakit; AIDS, Hepatitis infectiosa. 

2) Kontak tidak langsung 

Bibit peyakit berupa bakteri, virus, cacing yang bersifat patogen menular 

dengan perantara benda-benda yang terkontaminasi karena telah 

berhubungan dengan penderita ataupun bahan-bahan yang berasal dari 

penderita yang mengandung bibit penyakitnya, seperti feses, urin, darah, 

muntahan, dan sebagainya. 

Bibit penyakit menular melalui handuk, pakaian, seprei, alat makan, alat-

alat rumah sakit yang telah dipakai penderita dan sebagainya. Sebagai 

contoh: penularan penyakit pada pasien yang di rawat di rumah sakit bila 

alat yang digunakan tidak steril. Misalnya, dapat terjadi pada penggunaan 

respirator (alat bantu pernafasan) pada pasien-pasien yang mendapat 

perawatan di rumah sakit, bila alat tersebut tidak steril. 

b. Melalui makanan dan minuman 

Bibit penyakit berupa bakteri, virus, cacing yang bersifat patogen menular 

dengan perantaraan makanan dan minuman yang telah terkontaminasi. Makanan 

dan minuman dapat terkontaminasi, dalam perjalanan sebelum siap dikonsumsi 

antara lain: 

1) Dari sumbernya: misalnya susu berasal dari sapi yang menderita 

tuberculosis, daging sapi dari sapi yang menderita cacing pita (Taenia 

saginata), sayuran yang dicuci dengan air yang tidak bersih. 
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2) Waktu pengangkutan: misalnya diangkut dengan alat angkut yang tidak 

seharusnya. 

3) Tempat penyimpanan: misalnya makanan terkontaminasi oleh kotoran 

tikus atau kotoran kecoa karena tempat makanannya tidak tertutup dengan 

baik. 

4) Pengolahan: misalnya makanan diolah oleh petugas yang sedang sakit atau 

carrier suatu bibit penyakit. 

5) Penyajian: misalnya makanan dihinggapi lalat (Musca domestica) sebelum 

disantap atau karena makanan tidak ditutup. 

Penyakit-penyakit yang menular dengan cara ini antara lain: Cholera, 

Typhus abdominalis, Poliomyelitis, Hepatitis infectiosa, Dysentri, penyakit-

penyakit karena cacing misalnya karena Ascaris lumbricoides, Enterobius 

vermicularis, Taenia saginata. 

Di negara-negara di mana masih banyak orang menggunakan air yang 

tidak memenuhi syarat kesehatan untuk keperluan rumah tangga, misalnya air 

selokan dan air kali, banyak penyakit yang seringkali menular melalui air.  

c. Melalui serangga 

Bibit penyakit berupa bakteri, virus, cacing yang bersifat patogen 

menular melalui serangga, dalam hal ini serangga pun dapat merupakan host (tuan 

rumah) dari bibit penyakitnya ataupun hanya sebagai pemindah (transmitter) saja. 

Misalnya: 

1) Malaria disebebkan oleh Pasmodium sp, (protozoa) ditularkan oleh 

nyamuk Anopheles sp. 

2) Demam berdarah (Dengue hemorrhagic fever) disebabkan oleh virus 

Dengue, ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. 
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3) Epidemic typhus disebabkan oleh  Rickettsia prowazekii ditularkan oleh 

Pediculus humanus (kutu manusia). 

4) Elephantiasis (Filariasis) disebabkan oleh cacing Wuchereria brancrofti 

atau Wuchereria malayi, ditularkan oleh nyamuk Culex fatigans. 

5) Pest bubo disebabkan oleh bakteri Pasteurella pestis ditularkan oleh kutu 

tikus Xenopsylla cheopis. 

6) Penyakit saluran pencernaan makanan seperti Typhus, Cholera, Dysentry, 

penyakit cacing dan sebagainya, dapat ditularkan oleh lalat dari feses 

penderita ke makanan ataupun alat-alat makan. 

d. Melalui udara 

Penyakit yang menular melalui udara, terutama penyakit saluran 

pernapasan, seperti: 

1) Melalui debu di udara yang mengandung bibit penyakit misalkan 

penularan penyakit Tuberculosis paru yang disebabkan oleh bakteri 

Mycobacterium tuberculosis. 

2) Melalui tetes ludah halus (droplet infections). 

Bibit penyakit menular dengan perantara percikan ludah pada waktu 

pemderita batuk atau bercakap-cakap. Misalkan penularan: 

1) Penyakit difteri disebabkan oleh bakteri Corynebcterium diphtheria 

2) Penyakit pertussis disebabkan oleh bakteri Bordetella perttussis. 

5. Daya Pertahanan Tubuh Dihadapkan dengan Bibit Penyakit 

Bila seseorang ditulari suatu bibit penyakit berupa bakteri, virus, cacing 

yang bersifat patogen belum tentu orang itu akan menjadi sakit. Hal ini masih 

tergantung pada 3 hal: 

a. Keganasan bibit penyakitnya 

Makin ganas bibit penyakitnya, makin besar kemungkinannya untuk 
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menjadi sakit. 

b. Jumlah bibit penyakit yang masuk 

Makin banyak bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh, akan semakin 

besar kemungkinannya untuk menjadi sakit. 

c. Daya tahan tubuh orang tersebut 

Walaupun bibit penyakitnya ganas dan jumlah yang masuknya banyak, 

tetapi bila daya tahan tubuh orang tersebut tinggi, ia tidak akan menjadi sakit. 

6. Pertahanan Tubuh Menghadapi Infeksi 

Tubuh yang setiap harinya berhubungan dengan mikroba patogen, baik 

yang ada di lingkungan (udara, air, tanah, dan sebagainya) atau yang melekat pada 

tubuhnya, yaitu yang menempel pada kulit, selaput lendir saluran pernafasan, 

selaput lendir mata ataupun yang masuk bersama makanan dan minuman, 

mempunyai daya pertahanan untuk menjaga agar tetap sehat, yang disebut daya 

tahan tubuh. 

Daya tahan tubuh ini dapat dibagi 2: 

a. Hal-hal yang dapat mencegah masuknya (invasi) mikroba patogen dari luar. 

1) Kulit yang utuh merupakan tanggul pertahanan yang terluar untuk 

mencegah masuknya bibit penyakit ke dalam jaringan tubuh. Misalnya, 

walaupun pada kulit yang normal selalu terdapat bakteri Staphylococcus 

pyogenes, selama kulitnya utuh bakteri tersebut tidak akan menimbulkan 

penyakit, akan tetapi, bila kulitnya luka atau lecet, bakterinya bisa masuk 

dan menimbulkan infeksi sehingga lukanya bernanah. Sebagai upaya 

pertahanan, kulit secara priodik dikelupaskan, di samping itu kulit dilapisi 

minyak yang bersifat asam yang dapat membunuh mikroba tertentu. 

2) Gerak rambut getar, pengeluaran lender pada saluran pernafasan dan 

refleks batuk mencegah masuknya mikroba dan debu ke dalam paru-paru. 
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3) Kelenjar air mata mengeluarkan lysozyme yang dapat menghancurkan 

mikroba yang setiap kali menempel pada mata. 

4) Asam lambung (HCI) merupakan rintangan kimia yang mematikan 

mikroba yang turut masuk bersama makanan dan minuman. Bila jumlah 

mikroba yang turut masuk bersama makanan itu sedikit, semuanya akan 

mati karena pengaruh asam lambung ini. Namun, bila jumlah mikrobanya 

banyak atau hanya sebentar saja lewat lambung, misalnya karena ikut 

dengan air minum atau lewat bersama sistem buffer misalnya susu, maka 

kemungkinan besar mikrobanya dapat melewati rintangan kimia dan 

mencapai usus halus (suasana basa), kemudian berkembang biak dan 

menimbulkan gejala penyakit. 

5) Gerakan peristaltik usus juga mendorong mikroba yang sudah ada di 

dalam usus agar cepat ke luar bersama feses. 

6) Keasaman (pH rendah) pada vagina dan urin akan menghambat 

pertumbuhan mikroba tertentu. 

b. Hal-hal yang membuat bibit penyakit yang sudah masuk ke dalam jaringan 

tubuh menjadi tidak berdaya.  

1) Pertahanan Nonspesifik (Cellular Immunity = Pertahanan Seluler) 

Pertahanan ini dikerjakan oleh leucocyte (sel darah putih) yang akan 

mematikan segala jenis mikroba yang masuk ke dalam tubuh. Leucocyte 

memakan mikroba, sama halnya dengan proses phagocytose sewaktu 

protozoa memakan mikroba. Leucocyte yang berperan dalam perahanan 

nonspesifik ini adalah: sel PMN (polymorpho nuclear), monocyte, 

macrophage, lymphocyte. 

2) Pertahanan spesifik (Humoral Immunity) 

Pertahanan ini dilakukan oleh antibody dan antitoxin yang dapat menahan 
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serangan mikroba, baik terhadap sel mikrobanya maupun terhadap toxin 

(racun) yang dapat dihasilkan mikroba tersebut. Daya kerja zat anti ini 

sangat spesifik (khusus), misalnya antibody yang dapat menahan serangan 

bakteri Mycobacterium tuberculosa tidak bisa dipakai untuk menahan 

serangan bakteri Neisseria gonorrhea. 

Demikian juga antitoxin terhadap toxin tetanus tidak dapat dipakai untuk 

menghadapi serangan toxin diphtheria. Karena reaksinya yang spesifik ini, 

reaksi antigen antibody dapat dipakai untuk menegakkan diagnosa suatu 

penyakit. Humoral imunity ini dalam kehidupan sehari-hari disebut 

kekebalan atau imunitas. Pada penderita AIDS daya pertahanan tubuh ini 

sangat menurun (Entjang, 2001). 

7. Proses Masuknya Bibit Penyakit 

Infeksi adalah proses masuknya parasit dan mengadakan hubungan dengan 

inang. Infeksi terjadi bila parasit itu sanggup mengadakan penetrasi atau melalui 

tanggul pertahanan inang dan hidup di dalamnya. 

Faktor-faktor utama yang menyebabkan terjedinya infeksi adalah : 

a. Tempat masuk parasit ke dalam inang 

Biasanya disebut “portal of entry”, adalah saluran pernafasan (mulut dan 

hidung), saluran gastrointestinal dan pecahan pada selaput lendir superficial dan 

kulit. Beberapa jenis parasit dapat menembus selaput lender atau kulit yang utuh, 

ada juga yang dimasukkan oleh arthropoda melalui lapisan-lapisan yang utuh 

langsung ke dalam saluran getah bening atau aliran darah. 

b. Penempatan dan multiplikasi parasit dalam tubuh inang  

Dari portal of entry parasit itu dapat segera menyebar melalui jaringan 

atau melalui saluran getah bening (lymph) masuk ke dalam aliran darah, yang 

selanjutnya disebarkan secara luas, sehingga parasit itu dapat mencapai tempat 
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khusus untuk ber-multiplikasi. Susunan biokimia dari lingkungan dalam jaringan 

itu menentukan kesensitifan atau resistensi dari inang terhadap parasit tersebut. 

Tetapi meskipun terjadi infeksi sangat penting untuk diperhatikan bagi ilmu 

kedokteran, tetapi ada dua syarat lain untuk kelangsungan hidup bagi parasit itu, 

yaitu tempat ke luar (fortal fo exit) dari inang yang cocok dan suatu mekanisme 

untuk transmisi ke inang yang baru. 

B. Paradigma Kesehatan Lingkungan 

1. Patogenesis Penyakit Berbasis Lingkungan 

Sehat atau sakit suatu kelompok penduduk merupakan hasil hubungan 

manusia dengan lingkungannya. Hubungan interaksi antara kondisi lingkungan 

dengan manusia dapat digambarkan ke dalam suatu model, atau sebuah konsep 

berpikir yang disebut paradigma kesehatan lingkungan. 

Patogenesis penyakit berbasis lingkungan dapat diberi pengertian sebagai 

proses perkembangan sebuah penyakit, yang melibatkan berbagai variabel di luar 

subjek manusia. Kejadian penyakit yang menimpa sekelompok penduduk, 

bermula dari sebuah agen penyakit yang dikeluarkan dari sumbernya. Agen 

penyakit dalam media atau lazim dikenal sebagai komponen lingkungan, seperti 

air, udara, ataupun pangan yang kemudian kontak dengan penduduk secara 

sendiri-sendiri maupun bersama, dalam waktu yang bersamaan atau berbeda.  

Ada tiga kelompok agen penyakit di dunia ini, yakni kelompok 

mikroorganisme, kelompok bahan kimia beracun, dan kelompok fisik seperti 

radiasi dan kebisingan. Jenis dan jumlahnya amat banyak di sekitar kita, mereka 

masuk ke dalam tubuh manusia melalui media transmisi, seperti media air, media 

udara, media pangan, media binatang penular penyakit atau lazim dikenal sebagai 

vektor penyakit, serta menggunakan manusia sebagai media transmisi penyakit. 
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2. Paradigma Kesehatan Lingkungan 

Patogenesis penyakit berbasis lingkungan dapat digambarkan dalam suatu 

model atau paradigma. Paradigma tersebut menggambarkan hubungan interaksi 

antara komponen lingkungan yang memiliki potensi bahaya penyakit dengan 

manusia. Hubungan interaktif tersebut pada hakikatnya adalah paradigma 

kesehatan lingkungan, dengan mempelajari patogenesis penyakit, kita dapat 

menentukan pada simpul mana kita bisa melakukan pencegahan. Tanpa 

memahami patogenesis atau proses kejadian penyakit berbasis lingkungan, sulit 

melakukan pencegahan. 

Kejadian penyakit merupakan hasil hubungan interaktif antara manusia 

dan perilakunya serta komponen lingkungan yang memiliki potensi penyakit. 

Perilaku penduduk dikenal berakar pada budaya. Perilaku penduduk yang 

merupakan salah satu representasi budaya merupakan salah satu variabel 

kependudukan. Variabel kependudukan lain seperti kepadatan, umur, gender, 

pendidikan, genetik, dan lain sebagainya. Dengan demikian, kejadian penyakit 

pada hakikatnya hanya dipengaruhi oleh variabel-variabel kependudukan dan 

variabel-variabel lingkungan. Dengan kata lain pula, gangguan kesehatan 

merupakan hasil dari hubungan interaktif antara lingkungan dengan variabel 

kependudukan (Achmadi, 2011). 
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Patogenesis penyakit dalam perspektif lingkungan dan kependudukan 

dapat digambarkan dalam teori simpul pada gambar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Teori Simpul 

Sumber : (Achmadi, 2011) 

Dengan mengacu pada gambaran skematik tersebut diatas, maka 

patogenesis atau proses kejadian penyakit berbasis lingkungan dapat diuraikan ke 

dalam 5 simpul, yakni simpul 1, kita sebut sebagai sumber penyakit; simpul 2, 
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komponen lingkungan yang merupakan media transmisis penyakit; simpul 3, 

penduduk dengan berbagai variabel kependudukan seperti pendidikan, perilaku, 

kepadatan, gender; sedangkan simpul 4, penduduk yang dalam keadaan sehat atau 

sakit setelah mengalami interaksi dengan komponen lingkungan yang 

mengandung agen penyakit, sedangkan simpul ke 5 adalah semua variabel yang 

memiliki pengaruh terhadap keempat simpul tersebut. Sebagai contoh adalah 

iklim, kebijakan, topografi, dan suhu lingkungan. Titik-titik simpul tersebut pada 

dasarnya menuntun kita sebagai simpul pencegahan atau simpul manajemen. 

Untuk mencegah penyakit tertentu, tidak perlu menunggu hingga simpul 4 terjadi, 

dengan mengendalikan sumber penyakit, kita dapat mencegah sebuah proses 

kejadian hingga simpul 3, 4, atau 5. Berikut uraian masing-masing simpul.  

a. Simpul 1 : Sumber Penyakit 

Sumber penyakit adalah titik yang menyimpan dan/atau menggandakan 

agen penyakit serta mengeluarkan atau meng-emisikan agen penyakit. Agen 

penyakit adalah komponen lingkungan yang dapat menimbulkan gangguan 

penyakit melalui media perantara (yang juga komponen lingkungan). Berbagai 

agen penyakit sebagian telah diidentifikasi. Agen penyakit juga dapat bertambah 

setiap hari, baik berupa sintesis atau senyawa bahan kimia toksik maupun 

mikroorganisme berupa virus yang bermutasi terus-menerus yang menimbulkan 

penyakit infeksi baru. 

Sumber penyakit adalah titik yang secara konstan maupun sewaktu-waktu 

mengeluarkan satu atau lebih berbagai agen penyakit yang dapat dikelompokkan 

menjadi dua kelompok besar , yakni: 

1) Sumber penyakit alamiah, misalnya gunung berapi yang mengeluarkan 

gas-gas dan debu beracun, proses pembusukan yang terjadi karena proses 

alamiah. 
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2) Hasil kegiatan manusia, seperti industri, rumah tangga, knalpot kendaraan 

bermotor, atau penderita penyakit menular. 

Sumber penyakit yang mengeluarkan atau menggandakan mikroorganisme 

patogen adalah penderita penyakit menular. Sumber penyakit menular bisa juga 

berupa binatang yang merupakan reservoir, yaitu binatang tempat berkembang 

biaknya agen penyakit, meski binatang yang bersangkutan tidak menderita sakit. 

b. Simpul 2: Media Transmisi Penyakit 

Mengacu pada gambar skematik tersebut, komponen lingkungan yang 

memindahkan agen penyakit pada hakikatnya hanya ada lima komponen 

lingkungan yang lazim kita kenal sebagai media transmisi penyakit, yakni: 

1) Udara 

2) Air 

3) Tanah 

4) Binatang 

5) Manusia 

Media tidak akan memiliki potensi penyakit apabila di dalamnya tidak 

terkandung agen penyakit. Air (komponen lingkungan) dikatakan memiliki 

potensi dan menjadi media transmisi apabila di dalamnya terdapat bakteri 

Escherichia coli, bakteri Vibrio cholera, dapat juga apabila air tersebut 

mengandung bahan kimia beracun seperti pestisida, logam berat dan lainnya. 

Demikian pula, udara dikatakan berbahaya kalau mengandung bahan toksik, atau 

jamur. Udara dikatakan sehat atau air dikatakan bersih kalau di dalamnya tidak 

mengandung satu atau lebih agen penyakit. 
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Salah satu contoh bentuk transmisi penyakit misalnya, penyebaran 

penyakit malaria melalui nyamuk dari keluarga Anopheles sp. Menghisap darah 

penderita penyakit malaria, kemudian nyamuk tersebut memindahkan penyakit 

tersebut ke orang sehat melalui gigitan nyamuk. Penyakit tidak menular pada 

hakikatnya juga dipindahkan melalui perantara media tertentu, seperti udara, air 

atau pangan, kecuali serangga. Agent penyakit tidak menular seperti bahan kimia 

toksik berasal dari sebuah sumber, seperti knalpot mobil, cerobong asap industri, 

titik buangan limbah, atau secara alamiah disemburkan kawah gunung berapi. 

c. Simpul 3: Perilaku Pemajanan (Behavior Exposure) 

Agen penyakit, dengan menumpang komponen lingkungan lain, masuk ke 

dalam tubuh melalui suatu proses yang kita kenal sebagai proses “hubungan 

interaktif”. Hubungan interaktif antara komponen lingkungan dengan penduduk 

berikut perilakunya, dapat diukur dalam konsep yang disebut sebagai perilaku 

pemajanan atau behavior exposure. Perilaku pemajanan adalah jumlah kontak 

antara manusia dengan komponen lingkungan yang mengandung potensi bahaya 

penyakit (agen penyakit). Misalnya, jumlah pestisida yang mengenai kulit seorang 

petani ketika sedang menyemprot tanaman padi di sawah, mengonsumsi sejumlah 

air minum yang mengandung kadmium. Jumlah kontak pada setiap orang berbeda 

satu sama lain, karena ditentukan oleh perilakunya.  

Apabila kesulitan mengukur besaran agen penyakit, maka diukur dengan 

cara tidak langsung yang disebut sebagai biomarker atau tanda biologi. Misalnya, 

kandungan merkuri dalam darah atau urin, kandungan plasmodium malaria dalam 

darah, kandungan Pb dalam darah disebut biomarker. Pengukuran simpul 3 juga 

dapat diukur dengan cara mengukur kandungan agen penyakit yang bersangkutan 

atau metabolitnya. Atau bisa juga mengukur secara tidak langsung “derajat 

perlawanan” (antibody) seseorang terhadap agen penyakit yang bersangkutan. 
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Titer antibody terhadap dengue positif artinya orang yang bersangkutan pernah 

terpajan (kontak) virus. 

d. Simpul 4: Kejadian Penyakit 

Kejadian penyakit merupakan outcome hubungan interaktif antara 

penduduk dengan lingkungan yang memiliki potensi bahaya gangguan kesehatan. 

Manifestasi dampak akibat hubungan antara penduduk dengan lingkungan 

menghasilkan penyakit pada penduduk. Ada tiga gradasi penderita penyakit yakni 

akut, subklinik, dan penderita penyakit kategori samara tau subtle. 

Piramida distribusi kejadian penyakit, fenomena penderita sakit di 

masyarakat dapat digambarkan sebagaimana sebuah piramid yang terbagi ke 

dalam segmen-segmen. Segmen pertama adalah gambaran jumlah penderita akut 

dengan gejala khas spesifik. Umumnya kategori manifestasi klinis dirawat di 

rumah sakit dan/atau di rumah dengan mobilitas dan produktifitas rendah, 

sedangkan tipe kedua adalah tipe subklinis, dengan gejala tidak khas, namun 

dengan pemeriksaan tambahan dapat dikenali bahwa kelompok ini menderita 

gangguan penyakit. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Piramida Kejadian Penyakit 

Sumber : (Achmadi, 2011) 
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Kelompok ketiga adalah kelompok subtle atau samar, dengan gejala tidak 

khas, baik secara laboratories maupun klinis. Secara proporsional jumlahnya 

paling besar. Dan bisa muncul sewaktu-waktu dalam bentuk KLB. Dan terakhir 

tentu saja kelompok masyarakat sehat yang harus kita lindungi agar terhindar dari 

ancaman agen penyakit. 

e. Simpul 5: Variabel Supra Sistem 

Kejadian penyakit itu sendiri dipengaruhi oleh kelompok variabel simpul 

5, yakni variabel iklim, topografi, temporal, dan suprasistem misalnya keputusan 

politik seperti kebijakan makro yang bisa mempengaruhi semua simpul. Variabel 

ini dengan kata lain juga harus diperhitungkan dalam setiap upaya analisis 

kejadian penyakit. Seperti yang telah diuraikan, iklim berpengaruh dalam proses 

kejadian penyakit. Iklim termasuk komponen variabel dalam simpul 5. Iklim 

harus diperhitungkan dalam setiap analisis, baik predator antisipatif maupun 

retrospektif dalam setiap kejadian penyakit. Merujuk kepada teori simpul secara 

makro, iklim mempengaruhi semua simpul tersebut di atas, baik simpul 1 yaitu 

sumber penyakit, simpul 2 media transmisi, simpul 3 kependudukan, ataupun 

simpul 4 kejadian penyakit. 

Suhu lingkungan dengan kelembaban tertentu di musim kemarau akan 

mempengaruhi bionomik nyamuk, seperti perilaku menggigit, perilaku 

perkawinan, lama menetas telur nyamuk dan lain-lain. Suhu dan kelembaban 

tertentu akan menstimulus nyamuk untuk melakukan copulas atau perkawinan, 

membuat nyamuk menjadi lebih agresif dalam mencari mangsa dan menimbulkan 

frekuensi gigitan nyamuk semakin meningkat yang pada akhirnya tentu akan 

meningkatkan probabilitas tertular penyakit. Kombinasi dengan perilaku manusia 

yang pada masa pergantian musim yang bertelanjang dada akan lebih 

meningkatkan probabilitas penularan atau transmisi penyakit. 
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Contoh  lain adalah kebijakan makro dari sebuah pemerintahan yang 

biasanya merupakan keputusan pengambilan kebijakan yang dapat atau memang 

ditujukan untuk mempengaruhi kondisi lingkungan strategis yang juga harus 

diperhitungkan. Kebijakan makro di bidang energi, misalnya penghapusan timbal 

pada bensin akan mengurangi potensi risiko timbulnya penyakit akibat 

pencemaran udara timbal (Achmadi, 2011).  

C. Pengaruh Lingkungan terhadap Bakteri 

1. Konsentrasi Ion Hidrogen (pH) 

pH dibutuhkan bakteri untuk membantu metabolisme bakteri. Pada 

lingkungan pH yang sesuai, maka aktivitas enzim bakteri dapat secara optimal. 

Bakteri pada umumnya dapat tumbuh pada kisaran pH 3 – 6 unit. pH optimum 

pertumbuhan bakteri berkisar antara pH 6,5 – 7,5. Pada kondisi pH dibawah 5,0 

dan melebihi 8,5 bakteri tidak dapat tumbuh dengan baik. Bakteri-baktei yang 

patogen pada manusia tumbuh baik pada pH 6,8-7,4, yaitu sama dengan pH darah. 

Beberapa bakteri dapat hidup pada suasana asam, misalnya bakteri yang hidup 

pada gusi manusia, yaitu Streptococcus mutans, ada pula bakteri yang tumbuh 

baik pada suasana basa, misalnya Vibrio cholera. 

2. Tersedianya oksigen 

Berdasarkan responnya terhadap O2 bebas ini, bakteri dibagi dalam 3 

golongan, yaitu: 

a. Bakteri aerob  

 Yaitu bakteri yang hanya hidup di dalam lingkungan yang mengandung O2 

bebas, misalnya: Vibrio cholera, Corybacterium diphtheriae dan Bacillus 

anthracis. 

b. Bakteri anaerob 

 Yaitu bakteri yang hanya dapat hidup di dalam lingkungan yang tidak 
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mengandung O2 bebas, misalnya: Clostridium tetani, Treponema pallida. 

c. Fakultatif aerob 

  Yaitu bakteri yang hidup di dalam lingkungan, baik yang mengandung O2 

bebas ataupun tidak. misalnya: Salmonella typhi, Neisseria meningitidis,dan  

Streptococcus pyogenes. Bakteri-bakteri fakultatif aerob pada umumnya akan 

lebih baik tumbuh pada lingkungan yang mengandung sedikit O2 bebas karena itu 

lebih tepat bila dinamakan bakteri microaerophil. 

3. Pengaruh mikroorganisme disekitarnya 

Bakteri di alam selalu bercampur dengan bakteri lainnya, pada setiap 

tempat terdapat sekumpulan jenis mikroba tertentu khusus untuk tempat tersebut. 

Misalnya dalam usus manusia, terdapat berbagai jenis mikroba yang hidup dalam 

keseimbangan membentuk flora usus yang normal. Kehidupan jenis mikroba yang 

satu dipengaruhi jenis mikroba lainnya secara timbal-balik, sehingga dapat hidup 

berdampingan. Bila keseimbangan flora ini terganggu, misalnya karena salah satu 

jenis mikroba musnah, maka mikroba yang lainnya akan tumbuh dengan pesat, 

karena tidak ada kendali dari mikroba yang musnah tadi, sehingga timbul gejala 

penyakit. 

4. Pencahayaan 

Adanya sumber cahaya dalam ruangan dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri. Pencahayaan harus cukup baik waktu siang maupun malam hari. Pada 

malam hari pencahayaan yang ideal adalah penerangan listrik sedangkan pada 

waktu pagi hari sinar matahari dapat menjadi sumber utama penerangan dalam 

ruangan. Paparan cahaya dengan intensitas sinar ultraviolet (UV) tinggi dapat 

berakibat fatal bagi pertumbuhan bakteri. Bakteri akan mengalami iradiasi yang 

berdampak pada kelainan dan kematian bakteri. 
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5. Nutrient  

Bakteri membutuhkan nutrient untuk kehidupan dan pertumbuhannya. 

Nutrient dibutuhkan bakteri sebagai sumber karbon, sumber nitrogen, sumber 

energi dan faktor pertumbuhan. Ketiadaan atau kekurangan sumber-sumber nutrisi 

ini dapat mempengaruhi pertumbuhan bakteri hingga akhirnya dapat 

menyebabkan kematian. Kondisi tidak bersih dan higienis pada lingkungan adalah 

kondisi yang menyediakan sumber nutrisi bagi pertumbuhan mikroba. 

6. Suhu atau Temperatur 

Selain berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroorganisme, Setiap bakteri 

mempunyai suhu optimum. Pada suhu optimum ini, pertumbuhan bakteri 

berlangsung dengan cepat. Suhu mempengaruhi pembelahan sel bakteri pada suhu 

yang tidak sesuai dengan kebutuhan bakteri dapat menyebabkan kerusakan sel. 

Suhu lingkungan yang lebih tinggi dari suhu yang dibutuhkan bakteri akan 

menyebabkan denaturasi protein dan komponen sel essensial lainnya sehingga sel 

akan mati, demikian pula bila suhu lingkungannya berada di bawah batas 

toleransi, membran sitoplasma tidak akan berwujud cair sehingga transportasi 

nutrisi akan terhambat dan proses kehidupan sel akan terhenti. 

Suhu udara juga sangat berperan dalam kenyamanan karena tubuh manusia 

menghasilkan panas yang digunakan untuk metabolisme, namun dari semua 

energi yang dihasilkan tubuh hanya 20% saja yang dipergunakan dan sisanya akan 

dibuang ke lingkungan.  

Sumber yang mempengaruhi suhu ruangan adalah sebagai berikut: 

a. Penggunaan bahan bakar biomassa 

b. Ventilasi yang tidak memenuhi syarat 

c. Kepadatan hunian 

d. Bahan dan struktur bangunan 
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e. Kondisi Geografis 

f. Kondisi Topografi 

Mikroorganisme dapat diklasifikasikan  menjadi tiga kelompok berdasarkan 

suhu pertumbuhan yang diperlukannya. 

a. Psikrofil  (organisme yang suka dingin) dapat tumbuh baik pada suhu dibawah 

20
o
C, kisaran suhu optimal adalah 10

o
C sampai 20

o
C. 

b. Mesofil (organisme yang suka pada suhu sedang) memiliki suhu pertumbuhan 

optimal antara 20
o
C sampai 45

o
C. 

c. Termofil (organisme yang suka pada suhu tinggi) dapat tumbuh baik pada 

suhu diatas 45
o
C, kisaran pertumbuhan optimalnya adalah 50

o
C sampai 60

o
C. 

Alat yang digunakan untuk mengukur suhu ruang yaitu termometer. 

Termometer suhu ruang merupakan salah satu termometer yang cukup peka. 

Termometer suhu ruang berskala - 50°C sampai dengan +50°C (Imaniar & dkk, 

2011).  

7. Pengaruh tekanan osmotik 

Air keluar masuk sel bakteri melalui proses osmosis, karena perbedaan 

tekanan osmotik antara cairan yang ada di dalam dengan yang di luar sel 

bakteri.Untuk kelangsungan hidupnya, bakteri tidak mudah dipengaruhi oleh 

tekanan osmotik cairan di sekitarnya, karena mempunyai membrane cytoplasma 

yang secara aktif mengatur ke luar masuknya zat ke dalam bakteri termasuk air, 

akan tetapi larutan hypertonis di sekitar bakteri akan menyebabkan bakteri sukar 

atau sama sekali tidak dapat tumbuh bahkan dapat membunuhnya. 

8. Kelembaban 

Jamur menghasilkan spora untuk bereproduksi, spora jamur berhembus 

melalui udara baik dalam maupun luar ruangan secara terus menerus. Ketika spora 

jamur hinggap di dalam ruangan yang lembab, kemungkinan mereka akan mulai 
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tumbuh dan mencerna apa pun di tempat mereka tumbuh untuk bertahan hidup. 

Ketika kelembaban tinggi terjadi di dalam ruangan, maka pertumbuhan jamur akan 

sering terjadi. Tidak ada cara praktis untuk menghilangkan jamur beserta sporanya 

di dalam ruangan. Cara untuk mengontrol pertumbuhan jamur dalam ruangan 

yaitu dengan cara mengendalikan kelembaban ruang tersebut. 

Kelembaban udara yang relatif rendah yaitu kurang dari 20% dapat 

menyebabkan kekeringan selaput lendir membran sedangkan kelembaban yang 

tinggi berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan mikroorganisme. Menurut 

EPA, dengan mengendalikan tingkat kelembaban relatif, pertumbuhan beberapa 

sumber pencemar biologis dapat diminimalkan. Kelembaban relatif yang 

direkomendasikan untuk rumah umumnya 30-50 %. Sumber kelembaban dalam 

ruangan berasal dari konstruksi bangunan yang tidak baik seperti atap yang bocor, 

lantai, dan dinding rumah yang tidak kedap air, serta kurangnya pencahayaan baik 

buatan maupun alami.  

9. Aktivitas dan kepadatan penghuni 

Pencemar mikrobiologis dapat berasal dari penghuni gedung itu sendiri. 

Perilaku penghuni juga dapat mempengaruhi jumlah mikroorganisme. Sumber 

mikroorganisme dari manusia itu sendiri dapat berasal dari keringat, urin, air liur, 

serpihan kulit ari yang terkelupas dan lain sebagainya, sehingga kepadatan 

penghuni dapat menambah potensi pertumbuhan bakteri dan jamur. Persyaratan 

kepadatan hunian untuk seluruh perumahan biasa dinyatakan dalam m² per orang. 

Penghuni dalam ruangan berpengaruh terhadap suhu, dan penyebaran bakteri 

dalam ruangan. Jumlah penghuni dalam ruangan mempengaruhi suhu dalam 

ruangan. Semakin banyak penghuni maka udara akan menjadi semakin panas, 

selain itu bakteri juga bisa terbawa oleh panghuni dan menyebar ke udara sekitar 

ruangan sehingga mengkontaminasi udara ruangan (Rizka, 2016). 
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D. Tinjauan Umum Bakteriologis Udara 

1. Komposisi Udara Kering dan Bersih 

Komponen udara kering dimana semua uap air telah dihilangkan relatif 

konstan. Konsentrasi gas dinyatakan dalam persen atau per sejuta (ppm = part per 

million), tetapi untuk gas yang konsentrasinya sangat kecil biasanya dinyatakan 

dalam ppm.  

Table 2.1 Komposisi Udara Bersih dan Kering 

Komponen Formula Persen volume ppm 

Nitrogen N2 78,08 780.800 

Oksigen O2 20,95 209.500 

Argon Ar 0,934 9.340 

Karbon diokside CO2 0,0314 314 

Karbon monoksida CO 0,02 200 

Sumber : (Stroker dan Seager dalam Ramadhani, 2015) 

Udara yang terdapat di alam tidak pernah ditemukan bersih tanpa polutan 

sama sekali. Beberapa gas seperti sulfur diokside (SO2), hydrogen sulfide (H2S), 

dan karbon monokside (CO) selalu dibebaskan ke udara sebagai produk 

sampingan dari proses-proses alami seperti aktivitas vulkanik, pembusukan 

sampah tanaman, kebakaran hutan, dan sebagainya (Fardiaz, 2008). 

2. Pencemaran Udara 

Pencemaran udara menurut ”The Engineers” Joint Council in Air Polution 

and Its Control, diartikan hadirnya satu atau beberapa kontaminan di dalam udara 

atmosfer, antara lain oleh debu, busa, gas, kabut, bau–bauan, asap atau uap dalam 

kuantitas yang banyak, dengan berbagai sifat maupun lama berlangsungnya di 

udara tersebut, sehingga menimbulkan gangguan terhadap kehidupan manusia, 

tumbuh–tumbuhan atau binatang maupun benda, atau tanpa alasan jelas sudah 

dapat mempengaruhi kelestarian organisme maupun benda. 

Pencemaran pada hakikatnya merupakan perubahan komposisi unsur atau 

komponen lingkungan, bisa berupa penambahan ataupun pengurangan relatif, 
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sedemikian rupa sehingga membahayakan kehidupan atau komponen non 

kehidupan, pada waktu dan tempat tertentu (Rahmatika, 2017). Karena 

sebelumnya air sudah tercemar, terik panas matahari menyebabkan air yang 

berada di sungai, waduk, situ, bahkan laut akan menguap, ketika menjadi gas juga 

akan menjadi gas yang notabene tercemar juga karena tetap mengandung polutan. 

Secara tidak langsung pencemaran air juga mempengaruhi kondisi udara. Kondisi 

pencemaran tanah juga dapat terjadi karena udara yang tercemar. Udara yang 

tercemar bisa mencemari tanah jika terjadi hujan. Titik-titik air mampu 

menangkap zat polutan yang berada di udara. Oleh karena itu air hujan akan 

tercampur dengan zat polutan udara. Ketika jatuh ditanah tentu saja akan terserap 

zat polutan tersebut sehingga tanah akan tercemar. 

Udara yang tercemar juga mampu mencemari daerah resapan air. 

Prosesnya sama dengan pencemaran tanah dimana zat polutan tercampur dengan 

titik air. Ketika berada di atas daerah resapan air tentu saja titik air yang 

bercampur dengan zat polutan tersebut akan mencemari air di daerah resapan air 

tersebut. Karena inilah sungai-sungai yang berada dekat dengan sumber gas 

polutan sangat rentan juga terhadap pencemaran (Kamal, 2015). 

3. Kualitas Mikrobiologis Udara 

Udara bukan habitat hidup asli dari mikroba, namun aktivitas manusia 

baik disengaja maupun tidak membantu terciptanya media hidup sementara di 

udara, misalnya kelembaban yang terjadi saat manusia bernafas atau bersin, 

lemari atau alas ruangan yang basah, tumpukan buku-buku, tanaman dalam 

ruangan dan lain-lain (Izzah, 2015). Mikrobiologi yang paling banyak berkeliaran 

di udara bebas adalah bakteri, jamur, dan mikroalga. Mikroba yang paling banyak 

ditemukan sebagai jasad hidup yang tidak diharapkan kehadirannya di udara, 

umumnya disebut jasad kontaminan. Suatu benda atau substrat yang 
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ditumbuhinya dinyatakan sebagai benda atau substrat yang terkontaminasi 

(Rissanty, 2016) 

Udara bukanlah suatu medium tempat mikroorganisme tumbuh, tetapi 

merupakan pembawa bahan partikulat debu dan tetesan cairan, yang semuanya 

mengandung mikroorganisme (Soleha & dkk, 2015). Karena banyak terdapat 

mikroba dalam udara yang kita hirup, maka mikroba yang terdapat di udara 

merupakan salah satu faktor penentu kualitas udara di dalam ruangan dari segi 

mikrobiologi (Imaniar & dkk, 2011). Jenis mikroorganisme yang umum terdapat 

dalam udara adalah bentuk-bentuk sporadari bakteri Bacillus sp dan Clostridium 

sp, bakteri-bakteri yang tidak berspora seperti Staphylococcus sp, Streptococcus 

sp dan Corynebacterium sp, kapang Penicillium sp, Cladosporium sp, Aspergillus 

sp dan Mucor sp serta Rhodotorula sp. 

Jumlah mikroorganisme pada atmosfir dan udara tergantung pada aktifitas 

disekitar dan debu yang dalam udara atau atmosfir tersebut. Pada tempat-tempat 

dimana mesin-mesin sedang bekerja dan para pekerja sedang bekerja, akan 

mempunyai total mikroorganisme yang tinggi dibandigkan tempat-tempat yang 

tidak ada kegiatan. Demikian juga halnya dengan ruang-ruang yang kotor tidak 

tertata rapih akan mempunyai total mikroorganisme lebih banyak dibanding 

ruangan-ruangan yang bersih. Di samping itu jumlah udara dan kelembaban pada 

suatu tempat akan mempengaruhi total mikroorganisme. Mikroorganisme yang 

terbawa dalam suspensi udara menempati partikel debu, kulit atau bahan pakaian, 

titik air, air liur yang memercik pada saat berbicara, batuk atau bersin (Irianto, 

2006). 
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5. Dampak yang Ditimbulkan Pencemaran Udara dalam Ruangan 

Faktor utama yang mendorong pentingnya kualitas udara dalam ruangan 

adalah adanya keluhan tentang kualitas udara dan kenyamanan ruangan. 

Penemuan sejumlah zat pencemar dalam ruang yang diketahui dan diperkirakan 

(pada batas yang cukup) dapat meningkatkan ketidaknyamanan, 

ketidakberfungsian, timbulnya penyakit bahkan kematian. Bukti nyata adanya 

pencemar dalam ruang pada kesehatan yaitu terjadinya penyakit pernafasan, 

alergi, iritasi membran mucus, kanker paru.  

Pencemaran udara mikrobiologis dalam ruangan terjadi karena jumlah 

pencemar biologis yang meliputi jumlah jamur dan bakteri melebihi batas 

maksimum yang diizinkan. Hal tersebut berpotensi menimbulkan berbagai macam 

gangguan kesehatan dan penyakit. Mikroorganisme di udara merupakan unsur 

pencemaran yang sangat berarti sebagai penyebab gejala berbagai penyakit antara 

lain iritasi mata, kulit, saluran pernapasan (ISPA) dan lain-lain. 

Beberapa penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan menyebar lewat 

udara tersebut yaitu: 

a. Pneumonia 

 Pneumonia atau yang dikenal dengan nama penyakit radang  paru-paru 

ditandai dengan gejala yang mirip dengan penderita selesma atau radang 

tenggorokan biasa, antara lain batuk, panas, napas cepat, napas berbunyi hingga 

sesak napas, dan badan terasa lemas. Penyakit ini umumnya terjadi akibat bakteri 

Streptococus pneumoniae dan Hemopilus influenzae yang berterbangan di udara 

terhirup masuk ke dalam tubuh. Bakteri tersebut sering ditemukan pada saluran 

pernapasan, baik pada anak-anak maupun orang dewasa, selain dapat 

menimbulkan infeksi pada paru-paru, bakteri berbahaya itu juga dapat 

mengakibatkan radang selaput pada otak (meningitis) serta infeksi pembuluh 
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darah yang amat fatal. 

b. TBC 

 TBC memiliki gejala awal seperti batuk yang tak kunjung sembuh, banyak 

berkeringat pada malam hari, demam, serta berat badan yang menurun drastis. 

Tubercolosis atau TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri 

Mycobacterium tuberculosis yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui udara 

pernapasan ke dalam paru-paru. Dari paru-paru bakteri tersebut menyebar ke 

bagian tubuh lainnya melalui sistem peredaran darah, sistem saluran limfe, saluran 

napas (bronchus) atau menyebar langsung ke bagian- bagian tubuh lainnya. 

Penyakit ini tidak hanya menyerang orang dewasa, tapi juga anak-anak. 

c. Radang Selaput Otak 

 Radang selaput otak atau meningitis dapat disebabkan baik oleh virus 

maupun bakteri. Berbagai jenis bakteri dapat menyebabkan meningitis namun 

sebagian besar kasus meningitis karena bakteri adalah meningokokus atau 

pneumokokus. Bakteri tidak dapat hidup di luar tubuh manusia. Dalam tubuh 

manusia bakteri ini tumbuh subur di bagian belakang hidung dan tenggorokan 

atau di saluran pernapasan bagian atas. Dengan demikian, penyakit ini dapat 

menular melalui udara serta melalui batuk, bersin atau berciuman (Indah, 2011). 

E. Tinjauan Umum Bakteriologis Makanan 

1. Makanan  

Menurut WHO, makanan adalah semua substansi yang dibutuhkan oleh 

tubuh. Makanan yang dibutuhkan tubuh tersebut tidak termasuk air, obat-obatan, 

dan substansi-substansi lain yang digunakan untuk pengobatan (Budon, 2013). 

Makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap saat 

dan memerlukan pengolahan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. 

Pengelolaan makanan yang baik dan benar pada dasarnya adalah mengolah 
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makanan berdasarkan kaidah-kaidah dari prinsip-prinsip hygiene dan sanitasi 

makanan. Selain dapat memebuhi kebutuhan hidup, makanan dapat pula menjadi 

sumber penularan penyakit, bila mana makanan tersebut tidak dikelola secara 

higienis (Endah, 2013). 

2. Gambaran Umum Penyakit Bawaan Makanan 

a. Peranan makanan dalam menimbulkan penyakit dapat digolongkan sebagai 

berikut : 

1) Secara alamiah makanan dapat mengandung bahan kimia yang beracun 

untuk dimakan 

2) Sebagai media perkembangbiakan mikroorganisme dan dapat dihasilkan 

toksin yang beracun bagi manusia 

3) Sebagai perantara penyakit makanan mendapat kontaminasi oleh  agent 

petugas melalui berbagai cara, sehingga penyakit dari satu orang dapat 

ditularkan ke orang lain atau beberapa penyakit dari hewan dapat 

berpindah ke manusia. 

b. Faktor Penyebab Makanan Menjadi Berbahaya 

Terdapat 2 faktor yang menyebabkan suatu makanan menjadi berbahaya 

bagi manusia, antara lain: 

1) Kontaminasi 

Kontaminasi pada makanan dapat disebabkan oleh: 

a) Parasit, misalnya cacing dan amuba. 

b) Golongan mikroorganisme, misalnya salmonella dan shigella 

c) Zat kimia, misalnya bahan pengawet dan pewarna. 

d) Bahan-bahan radioaktif, misalnya kobalt dan uranium. 

e) Toksin atau racun yang dihasilkan oleh mikroorganisme, seperti Stafilokokus 

dan Clostridium botulinum 
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2) Makanan yang pada dasarnya telah mengandung zat berbahaya, tetapi 

tetap dikonsumsi manusia karena ketidaktahuan mereka dapat dibagi 

menjadi 3 golongan: 

a) Secara alami makanan itu memang telah mengandung zat kimia beracun, 

misalnya singkong yang mengandung HCN serta ikan dan kerang yang 

mengandung unsur toksik tertentu (logam berat, misalnya Hg dan Cd) yang 

dapat melumpuhkan sistem syaraf dan nafas (Ratnawaty, 2012). 

c. Beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas makanan secara 

langsung maupun tidak langsung adalah : 

1) Air, sangat erat hubungannya dengan makanan karena air diperlukan 

dalam semua proses pengolahan makanan, dan air juga sangat menentukan 

kualitas makanan 

2) Air kotor (sewage), merupakan sumber dari kuman-kuman patogen 

terutama yang berasal dari saluran pencernaan 

3) Tanah, yang mengandung mikroorganisme dapat mengkontaminasi 

makanan dengan cara terbawa oleh alat-alat masak masuk ke dalam tempat 

penyimpanan makanan, akhirnya sampai ke makanan, terikat pada bagian 

tanam-tanaman atau sayuran, melalui makanan yang terbungkus dengan 

bahan-bahan kertas yang terkontaminasi tanah yang mengandung 

mikroorganisme. 

4) Udara, adanya mikroorganisme di udara karena terbawa oleh partikel-

partikel, debu, air, atau titik ludah yang disebarkan oleh orang dan hewan. 

Tergantung juga dari lokasi, musim dan pergerakan udara. 

5) Manusia merupakan sumber yang paten dari kuman Staphylococcus Sp. 

6) Hewan ternak atau piaraan, bakteri yang bersifat patogen berasal dari 

hewan ternak sering berhubungan dengan peristiwa keracunan makanan, 
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misalnya Salmonella dan Clostridium perfrigens 

7) Binatang pengerat atau tikus, merupakan merupakan ancaman 

terkontaminasi terutama bagi buah dan sayur sejak dipetik, diangkut, 

disimpan, dipilah dan disajikan. 

8) Serangga, khususnya lalat dapat mengkontaminasi makanan melalui 

seluruh tubuhnya yang membawa kotoran-kotoran dan bibit penyakit yang 

berasal dari kotoran manusia dan air buangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Klasifikasi “Foodborne desease” 

Sumber : (Mukono, 2006) 
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3. Metode Pengawetan Agar Makanan Tahan Lama 

a. Dimasak 

Makanan yang dimasak akan membunuh organisme tetapi tidak menjadi 

awet. Malahan pada pemasakan secara tidak sempurna pada daging, telur, susu 

akan menyebabkan makanan tersebut peka dan memudahkan organisme untuk 

berkembang. 

b. Pengalengan  

Sebelum dilakukan pengalengan, makanan terlebih dahulu harus 

mengalami pemasakan yang cukup untuk membunuh organisme dan seterusnya 

dilakukan sterilisasi serta penutupan kaleng. Bahaya pengalengan yang tidak 

sempurna akan mengganggu kuman anaerobic yang menghasilkan toksin 

botulisme. 

c. Pengeringan dan dehidrasi  

Cara sederhana dan murah cara pengawetan makanan adalah dengan cara 

pengeringan. Teknik pengeringan dapat secara alami dijemur dibawah sinar 

matahari dengan cara pemanasan dengan alat pengering. Cara modern yang 

dipakai untuk mengeringkan makanan adalah “spray drying, freeze drying, 

vacuum drying, dan hot-air drying”. 

d. Cara pengawetan 

Pengawetan merupakan cara untuk menghambat pertumbuhan atau 

membunuh mikroorganisme. Untuk mengawetkan daging/ ikan dan sayuran 

dipakai bahan kimia antara lain garam, gula, sodium nitrat, dan nitrit. Kadang-

kadang ditambah dengan asam salisilat dan sodium benzoate. Untuk 

mengawetkan roti biasanya dipakai asam propionate dan asam sorbik. 
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e. Suhu kulkas  

Penyimpanan dalam keadaan beku akan menyebabkan bakteri tidak 

mampu berkembang biak. Penyimpanan dalam keadaan beku tidak menjamin 

makanan bebas kuman. 

f. Pasteurisasi 

Cara pasteurisasi merupakan cara yang baik untuk mengawetkan makanan 

dalam jangka pendek. Makanan yang mengalami pasteurisasi dan dimasukkan ke 

dalam kulkas akan relatif lebih awet. Pasteurisasi susu dilakukan dengan 

pemanasan 63
o
C selama 30 menit atau pada suhu 72

o
C selama 15 detik akan 

membunuh organisme patogen. 

d. Irradiasi  

Cara irradiasi dilakukan pada makanan dengan jumlah banyak dan 

diperkirakan mengandung mikroorganisme. Pada dosis yang ditentukan irradiasi 

tidak dapat mensterilkan daging sehingga daging masih perlu ditaruh di dalam 

kulkas. 

Makanan yang mengalami irradiasi adalah aman karena tidak 

mengandung bahan radioaktif tetapi kemudian dapat mengalami perubahan rasa. 

Secara umum untuk keberhasilan program sanitasi makanan diperlukan 

peraturan dalam memproses makanan dan pencegahan terjadinya “food borne 

desease”, selain itu diperlukan pula pengumpulan data harian perihal makanan 

dan data penyakit apabila ada wabah kejadian luar biasa (KLB). Dari pengalaman 

telah ditemukan bahwa penyebab terjadinya KLB adalah karena tidak adekuat 

dalam proses memasaknya, penyimpanan dan penyajian kurang higienis, serta 

kebersihan pelaksana/ pekerja yang jelek. 

Untuk menunjang keberhasilan program sanitasi makanan diperlukan 

beberapa fasilitas diantaranya adalah penyediaan air bersih, sistem pembuangan 
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sampah yang saniter, sistem pembuangan limbah cair yang saniter, serta sistem 

pengendalian insekta dan tikus. Hal ini cukup penting untuk menunjang 

keberhasilan program adalah peralatan dan fasilitas yang memadai, personalia 

yang terdidik, standar makanan dan peraturan mengenai makanan, serta 

pemantauan dan sangsi hukum. 

4. Syarat Minimal Makanan Sehat 

Persyaratan agar makanan sehat dikonsumsi oleh masyarakat adalah: 

Bahan makanan yang akan diolah terutama yang mengandung protein hewani 

seperti daging, susu, ikan/ udang dan telur harus dalam keadaan baik dan segar, 

demikian pula dengan bahan sayur harus dalam keadaan segar dan tidak rusak, 

dengan demikian agar makanan yang akan diolah memenuhi syarat, maka bahan 

tersebut harus tidak berubah bentuk, warna dan rasa, demikian pula asal dari 

makanan tersebut harus dari daerah/tempat yang diawasi. Demikian pula bahan 

makanan terolah yang dikemas, bahan tambahan dan bahan penolong harus 

memenuhi persyaratan yang berlaku (Mukono, 2006). 

Makanan yang sudah terolah dapat dibagi menjadi makanan yang dikemas 

dan makanan yang tidak dikemas. 

Makanan yang dikemas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Mempunyai label dan harus bermerek 

b. Sudah terdaftar dan bernomor pendaftaran 

c. Kemasan tidak rusak/ robek atau mengembung 

d. Ada tanda kadaluarsa dan dalam keadaan belum kadaluarsa 

e. Kemasan yang dipakai harus hanya sekali penggunaan 

Makanan yang tidak dikemas harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. Dalam keadaan “fresh” (baru atau segar) 

b. Tidak basi, busuk, rusak, atau berjamur 
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c. Tidak mengandung bahan terlarang (bahan kimia dan mikrobiologi) 

Persyaratan makanan agar dapat dikonsumsi oleh konsumen, meliputi: 

a. Makanan tidak rusak, busuk atau basi yang ditandai dengan perubahan rasa, 

bau, berlendir, berubah warna, berjamur, berubah aroma atau adanya 

perubahan lainnya. 

b. Memenuhi persyaratan bakteriologis berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

c. Harus bebas bakteri Escherichia Coli pada makanan tersebut (nol/ gram 

makanan). 

d. Angka bakteri Escherichia Coli pada minuman harus nol/100ml contoh 

minuman. 

e. Tidak boleh mengandung residu bahan pestisida dan logam berat yang 

melebihi ambang batas yang diperkenankan menurut ketentuan yang berlaku. 

Agar sanitasi makanan terjamin maka diperlukan pengoahan makanan 

secara saniter, adapun syarat pengolahan makanan agar saniter menurut (Mukono, 

2006) adalah sebagai berikut: 

a. Persyaratan untuk karyawan/ tenaga pengolah makanan 

1) Kondisi badan sehat dengan surat keterangan dokter 

2) Bebas dari penyakit menular 

3) Harus punya buku pemeriksaan kesehatan 

b. Persyaratan peralatan dalam proses pengolahan makanan 

1) Permukaan alat harus utuh, tidak cacat dan mudah dibersihkan 

2) Lapisan permukaan alat tidak mudah larut dalam asam/basa atau garam 

yang lazim dipakai dalam proses pengolahan makanan 

3) Apabila alat tersebut kontak dengan makanan, maka alat tersebut tidak 

akan mengeluarkan logam berat beracun berbahaya, seperti timah hitam 

(Pb), arsen (As), tembaga (Cu), seng (Zn), cadmium (Cd), antimon 



48 
 

 
 

(Stibium). 

4) Tutup wadah harus menutup sempurna 

5) Kriteria kebersihan ditentukan dengan angka kuman maksimum 100/cm
2
 

permukaan dan bebas dari bakteri Escherichia Coli. 

c. Cara pengolahan makanan 

1) Semua kegiatan pengolahan makanan harus terlindung dari kontak 

langsung dengan tubuh. Perlindungan kontak langsung makanan dengan 

tubuh dilakukan dengan: 

a) Memakai sarung tangan plastik sekali pakai 

b) Menggunakan penjepit makanan 

c) Menggunakan alat lain, misalnya sendok dan garpu.  

2) Mengindari pencemaran terhadap makanan, digunakan: 

a) Menggunakan apron/celemek 

b) Menggunakan penutup rambut dan penutup mulut 

c) Memakai sepatu khusus dapur 

3) Menerapkan perilaku sehat pada karyawan/ tenaga lain selama bekerja 

a) Tidak merokok 

b) Tidak makan atau mengunyah 

c) Tidak memakai perhiasan 

d) Tidak menggunakan peralatan dan fasilitas yang bukan untuk keperluannya 

e) Selalu mencuci tangan sebelum mulai bekerja 

f) Selalu memakai pakaian kerja dan pakaian pelindung dengan benar 

g) Selalu memakai pakaian kerja yang bersih dan tidak dipakai di luar jam kerja 
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d. Penyimpanan bahan mentah dan makanan jadi 

1) Penyimpanan bahan makanan diperlukan persyaratan sebagai berikut: 

Table 2.2 Suhu dalam Penyimpanan Makanan 

Jenis bahan makanan Lama penggunaan 

< 3 hari  < 1 minggu  > 1 minggu  

Daging, ikan, udang dan 
olahannya. 

-5 
o
C - 0

 o
C -10

 o
C - -5

 o
C < -10

 o
C 

Telur, susu dan olahannya. 5
 o
C - 7

 o
C -5

 o
C - 0

 o
C < -5

 o
C 

Sayur, buah dan minuman. 10 
o
C 10 

o
C 10

 o
C 

Tepung dan biji-bijian. 15
 o
C 25

 o
C 25

 o
C 

Sumber : (Mukono, 2006) 

2) Bahan yang disimpan berupa bahan padat, ketebalan maksimum 10 cm. 

3) Syarat kelembaban ruang penyimpanan berkisar 80-90%. 

e. Penyimpanan makanan jadi, perlu dilakukan sebagai berikut : 

1) Terlindung dari debu, bahan kimia berbahaya, serangga dan hewan 

lainnya. 

2) Makanan yang cepat busuk disimpan dalam suhu 65,5
 o

C atau lebih atau 

disimpan dalam suhu dingin sekitar 4
 o
C atau kurang. 

3) Makanan cepat busuk untuk digunakan dalam waktu lama (lebih dari 6 

jam) harus disimpan dalam suhu 5
 o
C sampai 1

 o
C. 

4) Tidak menempel pada lantai, dinding, atau langit-langit dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a) Jarak makanan dengan lantai   15 cm 

b) Jarak makan dengan dinding            5 cm 

c) Jarak makanan dengan langit-langit 60 cm 

(Mukono, 2006) 
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5. Dampak Pencemaran Mikrobiologis Makanan 

a. Salmonellosis (non typhoidal) 

Penyakit Salmonella disebabkan oleh spesies Salmonella, bakteri ini dapat 

bersumber dari telur mentah atau setengah matang, daging dan unggas setengah 

matang, buah dan sayuran mentah yang terkontaminasi (seperti kecambah dan 

melon), susu yang tidak dipasteurisasi serta produk olahan susu lainnya seperti 

mentega dan keju. Masa inkubasi 6 – 72 jam (biasanya 12 – 36 jam), dengan 

gejala diare (seringkali disertai darah), kram, nyeri perut, serta demam yang 

muncul 2-5 hari setelah mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi. 

Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu, masak hingga matang makanan 

seperti telur, unggas dan daging cincang. Cucilah buah dan sayuran mentah 

sebelum dikupas, atau dimakan langsung. Hindari mengkonsumsi produk olahan 

susu yang belum dipasteurisasi. Bersihkan dapur dan hindari terjadinya 

kontaminasi silang dengan tidak menggunakan wadah yang sama untuk 

menyimpan makanan mentah dan matang. 

b. Sindrom Haemolytic uraemic 

Penyakit Haemolytic uraemic disebabkan oleh Escherichia Coli, 

bersumber dari mengkonsumsi daging cincang mentah atau setengah matang atau 

minum minuman atau produk susu lainnya yang tidak dipasteurisasi. Masa 

inkubasi 3 hingga 8 hari (biasanya 3 – 4 hari), dengan gejala diare akut (seringkali 

disertai darah), kram perut, dan muntah biasanya jarang disertai demam. 

Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu, masaklah daging sampai matang, hindari 

produk susu yang tidak dipasteurisasi. Jaga kebersihan tempat memasak dan 

mencegah kontaminasi silang. 
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c. Shigellosis 

Penyakit Shigellosis disebabkan oleh Shigella dysenteriae, bersumber dari 

salad, makanan yang disiapkan dan dimasak oleh pemasak dengan tingkat 

kebersihan perorangan rendah. Masa inkubasi 1 – 2 hari, dengan gejala diare 

(encer atau disertai darah), demam, kram perut. Pencegahan yang dapat dilakukan 

yaitu, cucilah tangan dengan air hangat dan sabun sebelum memasak dan sesudah 

dari kamar mandi, mengganti popok, atau bersentuhan dengan orang yang 

terinfeksi. 

d. Campylobacteriosis 

Penyakit Campylobacter disebabkan oleh Campylobacter jejuni, 

bersumber dari daging dan unggas mentah atau setengah matang, susu yang tidak 

dipasteurisasi, air yang tidak sehat atau bahan yang terkontaminasi. Masa inkubasi 

2 – 5 hari, dengan gejala diare (seringkali disertai darah), nyeri perut, sakit kepala, 

mual, muntah, serta demam. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu, masak 

hingga matang makanan, hindari terjadinya kontaminasi silang dengan tidak 

menggunakan talenan yang sama untuk memotong makanan mentah dan matang, 

jangan minum susu mentah dan sering mencuci tangan. 

e. Staphylococcal food poisoning 

Penyakit Staphylococcal disebabkan oleh Staphylococcus aureus, 

bersumber dari salad daging ham, ikan tuna, telur, ayam, kentang, dan makaroni, 

roti lapis, susu dan keju yang terkontaminasi, olahan roti seperti pai krim. Masa 

inkubasi 2 – 8 jam, dengan gejala mual, muntah, kram perut, dan diare, terkadang 

disertai sakit kepala dan demam. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu, cucilah 

tangan dengan air dan sabun, jangan menyiapkan atau menyajikan makanan jika 

ada luka atau infeksi kulit pada tangan. 
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f. Keracunan makanan clostridial, sindrom pigbel 

Penyakit sindrom pigbel disebabkan oleh Clostridium perfringens, 

bersumber dari daging, olahan daging serta saus yang terbuat dari kaldu. Sisa 

makanan yang tertinggal lama. Masa inkubasi 6 –24 jam, dengan gejala mual, 

kram perut yang intens, diare, demam, dan muntah. Pencegahan yang dapat 

dilakukan yaitu, pastikan makanan panas tetap panas dan makanan dingin tetap 

dingin. Buang semua makanan yang mudah busuk yang telah lebih dari 2 jam. 

g. Listeriosis 

Penyakit Listeriosis disebabkan oleh Listeria monocytogenous, bersumber 

dari makanan siap santap yang didinginkan seperti sosis, susu yang belum 

dipasteurisasi, produk olahan susu, daging, unggas, ikan yang mentah atau 

setengah matang. Masa inkubasi 3 – 21 hari, dengan gejala demam, nyeri otot, 

mual, diare, sakit kepala, leher kaku, linglung, hilang keseimbangan, hingga 

gemetar. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu, masak hingga matang makanan. 

Bersihkan dapur dan kulkas hindari terjadinya kontaminasi silang. 

h. Botulism 

Penyakit Botulism disebabkan oleh clostridium botulinum, bersumber dari 

makanan kaleng dengan kandungan asam yang rendah, makanan kaleng yang 

dikemas kurang layak, ikan yang dikemas kalengan atau yang difermentasikan. 

Masa inkubasi 12 – 36 jam, dengan gejala lelah, lesu, vertigo, pandangan kabur, 

mulut kering, mata sayu, hingga kesulitan menelan dan berbicara. Pencegahan 

yang dapat dilakukan yaitu, jangan mngkonsumsi makanan kaleng yang terlihat 

rusak atau berbau tidak sedap, bocor, berlubang, berkarat atau penyok (Searo, 

2015).  
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F. Tinjauan Umum tentang Bakteriologis Peralatan Makan 

1. Peralatan Makan 

Alat makan merupakan salah satu faktor yang memegang peranan penting 

dalam menularkan penyakit, sebab alat makan yang tidak bersih dan mengandung 

mikroorganisme dapat menularkan penyakit lewat makanan, sehingga pencucian 

alat makan sangat berarti dalam membuang sisa makanan dari peralatan yang 

menyokong pertumbuhan mikroorganisme. Untuk tercapainya aspek sanitasi 

makanan, maka salah satu faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai 

peranan yang sangat besar yaitu kondisi sanitasi peralatan  makan. Hal-hal yang 

harus diperhatikan pada sanitasi peralatan makan dan minum seperti piring, 

sendok, gelas, dan cangkir, juga sanitasi peralatan masak hendaknya terbuat dari 

stainless steel (baja anti karat). Karena Stainless Steel kuat dan mudah dibersihkan 

sehingga mengurangi peluang bagi kuman untuk berkembang biak disana. 

Pengujian bakteriologis alat makan merupakan suatu cara pengujian untuk 

mengetahui suatu alat makan telah memenuhi syarat kesehatan. Apabila ada alat 

makan yang tidak memenuhi syarat akan membahayakan pemakainya, dengan 

kemungkinan terjadinya perkembangbiakan mikroorganisme pada alat makan 

tersebut. Hal ini ditunjang oleh suhu dan faktor-faktor lainnya yang dapat 

mendukung pertumbuhan mikroorganisme tersebut pada alat makan. Berdasarkan 

teori pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme, maka mikroorganisme 

mempunyai pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat, apabila media 

tempat pertumbuhan memenuhi persyaratan tumbuh kembang mikroorganisme  

dan menyediakan semua zat nutrisi yang dibutuhkan oleh suatu mikroorganisme. 

Adanya mikroorganisme pada peralatan makan tidak diinginkan misalnya 

gelas atau sendok yang pemakaiannya berhubungan langsung dengan manusia, 

yang dapat membuat mikroorganisme pada sendok tersebut masuk pada tubuh 
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manusia melalui mulut yang merupakan jalur masuk yang baik untuk bibit 

penyakit, sehingga dapat menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan (Irianto, 

2006). Prinsip dasar persyaratan peralatan makan dalam penggunannya adalah  

aman sewaktu pemakaian dan aman ditinjau dari bahan yang digunakan, syarat-

syarat bahan peralatan makan sebagai berikut: 

a. Terbuat dari bahan anti karat, mudah dibersihkan, mempunyai permukaan 

yang halus dan tidak banyak lekukan, karena bahan tersebut sulit dibersihkan 

dari kotoran yang menempel dan memungkinkan sebagai tempat bakteri untuk 

berkembangbiak. 

b. Hendaknya peralatan tidak pecah atau retak yang dapat menjadi tempat 

penimbunan kotoran-kotoran atau sisa makanan. 

c. Tidak mengandung bahan-bahan yang beracun dan bahan yang larut oleh asam 

seperti Cu, Pb, Zn. 

d. Secara fisik peralatan tersebut harus bersih, tidak terdapat sisa makanan. 

e. Bila terbuat dari bahan yang bukan anti karat, maka dianjurkan tidak 

digunakan sebagai bahan yang kontak langsung dengan makanan. 

2. Proses Pencucian Peralatan Makan 

Pencucian peralatan makan adalah penting untuk mencegah timbulnya 

serta menularnya penyakit. Pencucian peralatan makan yang dikerjakan dengan 

tangan, diperlukan tiga tempat cucian. Adapun prinsip-prinsip dan cara pencucian 

menurut (Anwar, 2007) adalah sebagai berikut: 

a. Pembersihan kasar, merupakan langkah awal pencucian, menghilangkan sisa 

makanan akan membantu pembersihan atau pencucian dan mencegah 

tersumbatnya saluran. 

1) Tanpa menggunakan air, gunakan tangan, sikat, atau sapu penyerok yang 

sesuai untuk mengumpulkan dan membuang semua makanan sisa. 
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2) Siramlah dengan air dingin untuk mengakhiri pembersihan kasar ini. 

3) Pembersihan pada bak pertama yang disebut bak pencuci peralatan. Dalam 

bak ini menggunakan deterjen dengan suhu 65,5
0
C, penggunaan deterjen 

dan suhu sebesar itu diharapkan semua sisa makanan dan minuman dapat 

dirontokkan. 

b. Bak kedua yang disebut bak pembilas. Dalam bak ini peralatan dibilas dengan 

air panas dan di dalam bak ini diharapkan tidak terjadi kemungkinan masih 

menempelkan sisa-sisa deterjen dan lemak pada alat-alat yang dirinci. 

c. Bak ketiga disebut bak pembilas terakhir atau disinfeksi, didalam bak ini 

peralatan untuk yang terakhir kalinya dibilas dengan air panas dengan suhu 

82,2
0
 C, apabila sulit menyediakan air dengan suhu tersebut maka dapat pula 

ke dalam bak ini diberi zat persenyawaan Chlor dengan sisa Chlor sebesar 1 

mg/liter. 

3. Proses Pengeringan Peralatan Makan 

Ketentuan dalam upaya pengeringan peralatan makan yang sudah dicuci 

atau desinfeksi harus ditiriskan pada rak-rak anti karat, dimana tempat penirisan 

atau pengeringan dalam keadaan terbuka sampai peralatan tersebut kering sendiri 

secara alamiah dan tidak boleh dilap atau dikeringkan dengan kain lap atau serbet. 

4. Proses Penyimpanan Peralatan Makan 

Setelah melalui tahap pencucian dan pengeringan maka tahap selanjutnya 

peralatan tersebut diangkat ke tempat penyimpanan peralatan makan. Dimana 

semua peralatan makan yang digunakan sebaiknya disimpan di tempat 

penyimpanan yang dalam keadaan tertutup. Tempat penyimpanan peralatan 

makan harus diatur sedemikian rupa sehingga memenuhi syarat dan terlindung 

dari kontaminasi bakteri atau kuman setelah melalui tahap proses pencucian. 

Kualitas peralatan makan sangat dipengaruhi oleh tempat penyimpanan peralatan 
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makan tersebut. Oleh karena itu, mutlak diperlukan suatu teknik penyimpanan 

peralatan makan yang ideal. Dimana penyimpanannya sebaiknya disesuaikan 

dengan jenis peralatan makannya masing-masing dalam keadaan tertutup agar 

peralatan tersebut tetap bersih dan terlindung dari jamahan tikus dan hewan 

lainnya (Muallifah, 2011). 

5. Kontaminasi pada Peralatan Makan 

Peralatan yang digunakan untuk mengolah makanan dan minuman selalu 

dijaga dalam kondisi yang baik dan seringkali dibersihkan serta didesinfeksi. 

Menurut Kepemenkes (2003) peralatan yang digunakan untuk mengolah dan 

menyajikan makanan harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak 

terkontaminasi. Kontaminasi pada peralatan makan dapat disebabkan karena : 

a. Alat –alat makan dipergunakan oleh pasien yang terinfeksi kuman 

b. Proses pencucian yang kurang baik, terutama metode pencucian yang kurang 

sempurna dan belum menggunakan desinfektan dalam pencuciannya.  

c. Penggunaan alat makan yang kurang baik setelah dicuci (Endah, 2013). 

G. Tinjauan Umum Pesantren 

1. Pengertian 

Kata pesantren berasal dari kata santri dengan awalan “pe” dan akhiran 

“an”, yang artinya tempat tinggal santri. Pesantren adalah tempat para sanri 

menimba ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya (Effendi & Makhfudli, 2009).  

Pesantren adalah institusi yang memfokuskan pengajaran agama dengan 

menggunakan metode pengajaran tradisional dan mempunyai aturan-aturan 

(Khuluq, 2008). Sedangkan menurut (Wakhid, 2004) dalam Indonesian Institute 

For Society Empowerment/ INSEP, pesantren merupakan kehidupan yang unik 

menunjukkan ciri-ciri subkultur. Pondok pesantren merupakan salah satu 

lembaga pendidikan agama Islam berupa asrama yang terpisah antara santri putra 
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dan santri putri (Siregar, 2013). 

2. Jenis Pesantren 

a. Pesantren salafi atau salafiah (tradisional)  

Pesantren salafi merupakan pondok pesantren yang hanya mengakarkan 

kitab klasik dan agama Islam. Pesantren salafi umumnya, lebih mendahulukan 

dan mempertahankan hal-hal yang bersifat tradisional dalam sistem pendidikan 

maupun perilaku kehidupannya, serta sangat selektif terhadap segala bentuk 

pembaruan, termasuk kurikulum pengajarannya. 

b. Pesantren khalafi atau khalafiah (modern) 

Pesantren khalafi merupakan pondok pesantren yang selain 

menyelenggarakan kegiatan pendidikan agama juga menyelenggarakan 

pendidikan jalur sekolah atau formal, baik sekolah umum (SD, SMP, dan SMA) 

maupun sekolah berciri khas agama.  

3. Unsur-unsur Pesantren 

a. Pondok/Asrama  

Pondok/asrama adalah tempat tinggal bagi para santri. Pondok inilah yang 

menjadi ciri khas dan tradisi pondok pesantren dan membedakannya dengan 

sistem pendidikan lain yang berkembang di Indonesia. 

b. Mesjid  

Mesjid merupakan tempat untuk mendidik para santri terutama dalam 

praktek seperti shalat, pengajian kitab klasik, pengkaderan kyai, dan lain-lain. 

Pengajaran kitab-kitab klasik merupakan tujuan utama pendidikan di pondok 

pesantren. 

c. Santri 

Santri merupakan sebutan untuk siswa/ murid yang belajar di pondok 

pesantren. 
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d. Kyai  

Kyai merupakan pimpinan pondok pesantren. Kata kyai sendiri adalah 

gelar yang diberikan masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang menjadi 

pimpinan pesantren dan mengajarkan kitab-kitab klasik.  

4. Tujuan Pesantren 

Pesantren berfungsi untuk membentuk manusia-manusia yang mampu  

membangun  hubungan dengan Allah, manusia lain, dan lingkungan. Pesantren 

mempunyai fungsi sebagai berikut:  

a. Tempat belajar ilmu-ilmu agama (keislaman) 

b. Meningkatkan fungsi syiar dan pelayanan 

c. Berperan aktif dalam peningkatan kualitas umat melalui dakwah 

d. Mengembangkan dakwah dengan cara yang kreatif dan inovatif 

e. Membangun struktur lembaga yang kokoh dan berwibawa 

f. Membentuk kader-kader dakwah Islam 

g. Sebagai garuda depan dalam mencetak para mujahid dakwah, termasuk para 

penghafal Al-Quran (hafiz dan hafizah) 

h. Menjadikan pesantren sebagai media pemberdayaan untuk perempuan korban 

kekerasan 

i. Merespon persoalan-persoalan kemasyarakatan seperti masalah kemiskinan, 

memelihara tali persaudaraan, mengurangi pengangguran, memberantas 

kebodohan, menciptakan kehidupan yang sehat  

j. Sebagai aktor pengelola perdamaian (Samranah, 2017). 
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H. Integrasi Ke-Islaman 

Dalam kitab suci al-Qur’an dijelaskan secara umum tentang dampak yang 

akan dirasakan oleh manusia akibat perbuatan manusia itu sendiri yang 

mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan sehingga menimbulkan masalah 

kesehatan seperti penyakit ISPA, dalam hal ini manusia sebagai salah satu faktor 

yang harus diperhatikan dalam hal mengelola lingkungan yang ada.  

Sebagaimana firman Allah swt. (QS. Ash-Shura/42 : 30)  yang berbunyi. 

 

ن مُّصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيَ عْ  ﴾٠٣فُو عَن كَثِيٍر ﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّ  
 

Terjemahnya :  

“Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan 

oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari 

kesalahan-kesalahanmu)” (Kementerian Agama, 2013). 

Berdasarkan Tafsir Al-Misbah pada Surah Asy-Syuura ayat 30, nikmat apa 

pun yang kamu rasakan, itu adalah bersumber dari-Nya dan atas kemuraan-Nya, 

dan musibah yang menimpa kamu, kapan dan di mana pun terjadinya, maka itu 

adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri, yakni dosa dan 

kemaksiatan yang kamu lakukan, paling tidak disebabkan oeh kecerobohan dan 

ketidak-hatian kamu. Musibah yang kamu alami itu hanyalah sebagian akibat dari 

kesalahanmu karena Allah telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kamu dan 

Allah memaafkan banyak kesalahan-kesalahanmu sehingga kesalahan itu tidak 

mengakibatkan musibah atas dirimu. Seandainya Allah tidak memaafkanmu, 

patilah kamu semua akan binasa bahkan tidak aka nada satu binatang melata pun 

di bumi ini. Jangan pula menduga bahwa maaf yang dianugerahkan Allah itu 

disebabkan Dia lemah, Tidak! Dia Maha kuat. Dan walau kamu secara bersama-

sama tidak akan mampu melepaskan diri dari ketentuan dan siksa Allah, walau 

kamu berusaha berlindung di penjuru bagian mana pun di bumi ini, dan di 
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samping itu kamu juga tidak memperoeh satu pelindung dan tidak pula satu 

penolong selain Allah. 

Ayat ini menggarisbawahi adanya petaka atau hal-hal negatif yang 

diturunkan Allah menimpa manusia dalam dunia ini sebagai sanksi atas 

pelanggaran mereka, namun demikian, ini tidak selalu. Bisa saja ada pelanggaran 

yang ditangguhkan sanksinya di akhirat nanti, sebagaimana ada juga yang 

dicukupkan di dunia ini (Shihab, 2009). 

Pada Surah Asy-Syuura ayat 30 menjelaskan tentang peringatan kepada 

manusia bahwa petaka yang mereka alami itu adalah akibat kedurhakaan mereka 

mempersekutukan Allah SWT. Agar mereka melakukan instropeksi dan 

melaksanakan apa yang direstui oleh Allah pencipta mereka. Allah yang 

menciptakan kamu, memberi kamu rezeki dan dia juga yang mengendalikan 

urusan kamu setelah menyebarluaskan kamu di pentas bumi ini, tidak ada nikmat 

kecuali bersumber darinya dan tidak ada pula petaka kecuali atas izin-nya. 

Musibah yang kamu alami itu hanyalah akibat sebagian dari kesalahan kamu 

(Noviyanti, 2012). 

Makanan merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan 

manusia, setiap kandungan gizi tersebut dapat diperoleh melalui makanan yang 

sehat yang tersedia di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah dalam (QS. Al-

Baqarah/2:168): 

 

يْطاَنِ  إنَِّهُ لَكُمْ  ۚ  ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ كُلُوا مَِّا فِ الَْْرْضِ حَلََلًا طيَِّباا وَلًَ تَ تَّبِعُوا خُطوَُاتِ الشَّ
 عَدُوٌّ مُبِين 

 

Terjemahnya:  

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang 

terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; 
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Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” 

(Kementerian Agama, 2013). 

Dan makanlah makanan yang halal, yakni yang bukan haram lagi baik, 

lezat, bergizi, dan berdampak positif bagi kesehatan, namun tidak semua makanan 

yang halal otomatis baik. Selanjutnya, tidak semua yang halal sesuai dengan 

kondisi masing-masing. Ada halal yang baik untuk kondisi si A yang memiliki 

kondisi kesehatan tertentu, dan ada pula yang kurang baik untuknya, walau baik 

buat yang lain. Ada makanan yang halal tetapi tidak bergizi, dan ketika itu ia 

menjadi kurang baik. Yang diperintahkan oleh ayat di atas adalah yang halal lagi 

baik (M.Quraish Shihab, 2009). 

Tidak semua yang ada di dunia otomatis halal dimakan atau digunakan. 

Allah menciptakan ular berbisa, bukan untuk dimakan, tetapi antara lain untuk 

digunakan bisanya sebagai obat.  Ada burung-burung yang diciptakan-Nya untuk 

memakan serangga yang merusak tanaman. Dengan demikian, tidak semua yang 

ada di bumi menjadi makanan yang halal karena bukan semua yang diciptakan 

untuk dimakan manusia, walau semua untuk kepentingan manusia. Karena itu, 

Allah memerintahkan untuk makan makanan yang halal. 

Makanan halal adalah makanan yang tidak haram, yakni memakannya tidak 

dilarang oleh agama. Makanan haram ada dua macam yaitu yang haram karena 

zatnya, seperti makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk dimakan atau 

digunakan. Makananan yang halal adalah yang bukan termasuk kedua macam ini. 

Sekali lagi, perlu digarisbawahi bahwa perintah ini ditujukan kepada 

seluruh manusia, percaya kepada Allah atau tidak. Seakan-akan Allah berfirman: 

Wahai orang-orang kafir, makanlah yang halal, bertindaklah sesuai dengan 

hukum, karena itu bermanfaat untuk kalian dalam kehidupan dunia kalian. 

Namun demikian, tidak semua makanan halal otomatis baik. Karena yang 

dinamai halal terdiri dari empat macam: wajib, sunnah, mubah, dan makruh. 
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Selanjutnya, tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing. Ada 

halal yang baik buat si A yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga 

yang kurang  baik untuknya, walau baik buat yang lain.  

Ada makanan yang halal, tetapi tidak bergizi, dan ketika itu ia menjadi 

kurang baik. 

Yang diperintahan oleh ayat di atas adalah yang halal lagi baik. Makanan 

atau aktivitas yang berkaitan dengan jasmani sering kali digunakan setan untuk 

memperdaya manusia, karena itu lanjutan ayat ini mengingatkan, dan janganlah 

kamu mengikuti langkah-langkah setan (Shihab, 2009). 

Terdapat hadis shahih dari sahabat Jabir bin Abdillah yang menjelaskan, 

“Aku pernah mendengar, kata Jabir, bahwa Rasulullah shalallahu „alaihi wa 

sallam bersabda, 

 

لَةا يَ نْزلُِ فِيهَا وَباَءن، لًَ يََرُُّ بإِِناَءٍ ليَْسَ عَلَيْهِ غَطُّوا الِإناَءَ، وَأَوكُْوا  نَةِ ليَ ْ قَاءَ، فإَنَّ فِ السَّ السِّ
ۚ  غِطاَءن، أَوْ سِقَاءٍ ليَْسَ عَلَيْهِ وكَِاءن، إِلًَّ نَ زَلَ فِيهِ مِنْ ذلِكَ الْوَباَء  

 

Rasulullah saw bersabda : “Tutuplah bejana-bejana dan wadah-wadah air. 

Karena ada satu malam dalam satu tahun waba‟/penyakit turun pada malam itu. 

 Tidaklah penyakit itu melewati bejana yang tidak tertutup, atau wadah air yang 

tidak ada tutupnya melainkan penyakit tersebut akan masuk ke dalamnya (HR 

Muslim). 

Makanan dan minuman yang terbuka sangat mudah terkena debu ataupun 

dimasuki binatang-binatang pembawa kuman, seperti lalat, cicak dan lain-lainnya. 

Anjuran Rasulullah saw untuk menutup makanan agar tidak kemasukan kuman 

sangat jelas di dalam hadis ini (Adriansa, 2014).  

Hadis diatas menjelaskan bahwa sangat dianjurkan untuk menutup 

bejana atau wadah yang dipakai untuk menyimpan makanan maupun minuman, 

agar tidak terkontaminasi wabah penyakit (Muallifah, 2011). 
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I. Kerangka Teori 

 

 

  

Keberadaan 

Escherichia Coli 

Pertumbuhan bakteri 

Factor yang 

mempengaruhi :suhu, 

aktivitas air, pH, 

oksigen 

Kandungan 

bakteriologis peralatan 

makan 

Factor internal 

 Nutrient  

 Suhu 

 Oksigen  

 pH 

 Pencahayaan 

 Kelembaban 

Factor eksternal 

 Kepadatan hunian 

 Ventilasi ruang 

 Personal Higiene 

Penjamah 

 higiene sanitasi 

peralatan 

 hygiene sanitasi bahan 

baku 

 sarana penjaja 

 Cara pencucian 

peralatan makan 

 Kualitas air bersih 

Kualitas 

Bakteriologis 

Kualitas fisik 

Kualitas fisik 

Kualitas Kimia 

Kualitas 

Bakteriologis 

Kualitas Kimia 

Kualitas 

Bakteriologis 

Kualitas fisik 

Udara 

Makanan 

Studi kualitas 

bakteriologis pada 

pondok pesantren 

Peralatan makan 

Kualitas Kimia 

Sumber : (Endah, 2013), (Rizka, 2016), (Nadanti, 2015), (Haderiah, 2015) 
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G. Kerangka Konsep 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan lokasi penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian kali ini dilakukan dengan metode kuantitatif dengan 

pendekatan observasional deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara 

wawancara, observasi, dan pengukuran meliputi jumlah total bakteri yang terdapat 

dalam ruang , jumlah bakteri makanan dan jumlah bakteri peralatan makan pada 

pondok pesantren. 

2. Variabel Penelitian 

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu jumlah bakteri pada 

makanan, jumlah bakteri pada peralatan makan, dan jumlah bakteri jumlah bakteri 

pada udara di dalam ruangan. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu 

kualitas biologi (bakteriologis) pondok pesantren.  

3. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pada penelitian ini penentuan lokasi dengan karakteristik sebagai berikut : 

a. Pondok Pesantren yang berada di Kota Makassar 

b. Pondok Pesantren yang telah lama berdiri 

c. Pondok Pesantren dengan jumlah santri yang besar 

Maka yang memenuhi karakteristik tersebut adalah pondok pesantren 

Ummul Mukminin Putri. 

Penelitian ini dilakukan sejak tanggal 17 Maret - 05 April 2019 pada 

Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin Makassar, khususnya pada beberapa 

titik dimana santri sering melakukan aktivitas di lokasi tersebut.  
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B. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi  

Populasi merupakan objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Populasi dari penelitian ini yaitu seluruh 

menu makanan yang dikonsumsi santri, seluruh peralatan makan yang digunakan 

santri, dan seluruh ruangan dimana santri sering melakukan aktivitas. 

2. Sampel  

Sampel untuk pemeriksaan bakteri pada alat makan, alat makan yang akan 

di periksa masing-masing di ambil 10 buah tiap jeni alat makan yang diambil 

secara acak dari tempat penyimpanan. Alat makan tersebut berupa piring, gelas, 

dan sendok. 

a. Kriteria Inklusi 

1) Peralatan makan yang biasa digunakan santri 

2) Peralatan makan yang diijinkan untuk dijadikan sampel 

b. Kriteria ekslusi 

1) Peralatan makan yang tidak diijinkan untuk dijadikan sampel 

Sampel untuk pemeriksaan bakteriologis makanan, menu makanan dipilih 

secara random, berupa menu makan pagi, siang dan malam yang sampelnya 

diambil pada hari yang berbeda. Tanpa mempertimbangan jenis menu yang 

disajikan. 

a. Kriteria Inklusi 

1) Makanan yang disajikan oleh dapur asrama 

2) Makanan yang disajikan untuk santri 

3) Makanan yang diijinkan untuk dijadikan sampel 
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b. Kriteria ekslusi 

1) Menu makanan yang tidak diijinkan untuk dijadikan sampel 

Sampel untuk pemeriksaan bakteriologis dalam ruang dipilih secara 

random, yaitu dipilih satu ruangan per lantai untuk setiap gedung secara acak. 

Dikarenakan jumlah gedung yang banyak dan  ruangan yang terdapat dalam 

gedung tersebut bersifat homogen. 

a. Kriteria Inklusi 

1) Ruangan dimana santri sering melakukan aktivitas 

2) Ruangan yang telah lama berdiri 

3) Ruangan yang diijinkan untuk dijadikan sampel 

b. Kriteria ekslusi 

1) Ruangan yang masih baru 

2) Ruangan yang tidak diijinkan untuk dijadikan sampe 

C. Metode Pengambilan Data 

1. Tahap Persiapan 

Penelitian kali ini dilakukan dengan metode kuantitatif dengan pendekatan 

deskriptif observasional. Metode kuantitatif digunakan pada saat pengukuran 

kualitas bakteriologis udara dalam ruang, makanan dan peralatan makan. 

Persiapan meliputi penyediaan formulir-formulir dan peralatan yang 

diperlukan, sedangkan perijinan dilakukan terhadap instansi-instansi terkait, 

meliputi kepada pimpinan ataupun pengurus pesantren dan Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar. 

2. Tahap pengumpulan data 

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan 

data sekunder. Data primer yaitu data yang di dapatkan dengan cara observasi 

langsung di tempat penelitian dan wawancara terhadap santri di pesantren. 
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Sedangkan, data sekunder yang dipakai meliputi data yang  didapat berdasarkan 

dokumen-dokumen atau peta yang telah tersedia di instansi pemerintah serta 

studi-studi terdahulu yang berkaitan dengan kualitas bakteriologis udara dalam 

ruangan, makanan dan peralatan makan. Data sekunder ini meliputi data 

kepadatan, kapasitas bangunan, nilai ambang batas suhu, kelembaban, dan 

kualitas bakteriologis udara dalam ruang,makanan dan peralatan makan, serta 

jumlah santri Pesantren. 

a. Pengumpulan Data Sekunder  

Data sekunder harus dikumpulkan sebelum penelitian, yaitu data yang 

berhubungan dengan Lokasi Wilayah Studi. Data sekunder diperoleh melalui 

Dinas-Dinas yang terkait dengan penelitian. Data sekunder yang diperlukan antara 

lain :  

1) Data jumlah santri pesantren  

2) Data menu makanan santri 

b. Pengumpulan Data Primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil 

pengamatan dan penelitian langsung di lapangan. Data primer yang dibutuhkan 

adalah :  

1) Kualitas udara mikrobiologis udara dalam ruang 

2) Kualitas bakteriologis makanan 

3) Kualitas bakteriologis alat makan 

4) Kepadatan hunian 

5) Keluhan kesehatan santri 
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3. Bahan dan Alat. 

a. Lembar Observasi 

Dalam penelitian ini lembar observasi digunakan untuk 

menggambarkan situasi dan kondisi saat dilakukan penelitian dengan melihat 

situasi yang ada. 

b. Alat pengukur kualitas udara mikrobiologis udara dalam ruang Pesantren. 

c. Alat pengukur bakteriologis pada makanan 

d. Alat pengukur bakteriologis pada alat makan 

D. Pemeriksaan Laboratorium 

1. Pengujian pada makanan 

a. Alat  

1) Autoclave 

2) Timbangan 

3) Inkubator 37
0
C 

4) Petridish 

5) Laminary air flow 

6) Waterbath 

7) Lampu spiritus 

8) Tabung reaksi 

9) Rak tabu 

10) Pipet 1 mL. 

b. Media/reagen yang digunakan 

1) Escherichia coli broth/tryptone water 

2) Eosin Methylene Blue Agar (EMBA) 

3) Mac Konkey Agar 

4) Simmon Citrat Agar (SCA) 
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5) Sulfure Indole Motility (SIM) 

6) Triple Sugar Iron Agar (TSIA) 

7) Methyl Red Voges Proskaver (MRVP) 

8) Urea Agar 

9) Alpha Naftol 

10) Kovac‟s 

11) NaCl 0,9 % steril 

12) Aquadest 

c. Prosedur Pelaksanaan 

1) Hari ke 1 : Untuk sampel cair ditanam sebanyak 1 mL ke media pemupuk 

Tryptone water, untuk sampel makanan, makanan dihancurkan terlebih 

dahulu dan dilarutkan dengan aquadest steril kemudian ditanam sebanyak 

1 mL ke media Tryptone water. Untuk sampel swab/usap, swabnya 

langsung dimasukkan ke media pemupuk. 

2) Inkubasi selama 24 jam pada suhu 37
o
C 

3) Hari ke 2 : Tanam sampel ke media selektif EMBA da Mac Konkey Agar 

4) Inkubasi selama 24 jam pada suhu 37
o
C 

5) Hari ke 3 : Baca pertumbuhan koloni pada media EMBA dan Mac Konkey 

Agar 

6) Kemudian ambil 1 ose tanam ke masing-masing media TSIA, SIM, SCA, 

MRVP dan urea agar 

7) Inkubasi selama 24 jam pada suhu 37
o
C 

8) Hari ke 4: Baca pertumbuhan pada media dan lihat reaksi yang terjadi 

2. Pengujian Peralatan Makan 

a. Alat dan bahan yang ingin dipakai disiapkan. 

b. Alat makan atau masak yang diperiksa masing-masing diambil 10 buah secara 
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acak. 

c. Swab steril diambil kemudian tutup tabung dibuka dan swab dimasukkan ke 

dalam media transport. 

d. Swab dikeringkan dengan cara ditekan ke dinding tabung agar tidak terlalu 

basah (sampai tidak menetes lagi). 

e. Swab diusapkan pada alat makan yang akan diperiksa dengan mengusap 

permukaan dalam tempat makanan diletakkan. 

f. Setelah disapukan segera dimasukkan ke dalam tabung berisi media transport 

dan dikocok, pekerjaan diulangi sampai 3 kali. 

g. Tangkai swab yang terpegang dipatahkan dan tabung dikocok. 

h. Piaraan tuangan dibuat dengan mengambil suspensi masing- masing 1 ml dan 

0,1 ml dan diinkubasikan dalam suhu 35
0
C selama 2 x 24 jam dan koloni yang 

tumbuh dihitung pada media untuk tiap-tiap cm
2
. 

3. Pengujian udara 

a. Menempatkan alat di dalam ruangan 

b. Melepas tutup Plate Nutrient Agar  di udara terbuka selama 15 menit. 

c. Setelah 15 menit, menutup rapat Plate Nutrient Agar   

d. Member keterangan pada Plate Nutrient Agar   

e. Memasukkan Plate Nutrient Agar  pada inkubator dengan suhu ruangan 

selama 4 hari. 

f. Setelah waktu pembiakan selesai, jumlah koloni mikrobiologi yang tumbuh 

dihitung dengan menggunakan metode perkiraan. 
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E. Analisis Data 

Analisis data dapat dilakukan dengan memperhatikan langka-langka 

berikut ini: 

1. Data Editing 

Data yang didapatkan pada tahap ini dilakukan pengecekan dan 

perbaikan terhadap semua data sebelum di masukkan dalam software hal ini untuk 

memastikan bahwa data yang diperoleh telah terisi , konsisten, relevan, serta dapat 

dimengerti oleh peneliti. 

2. Data Entry 

Memasukkan data yang didapatkan peneliti ke dalam software 

Microsoft word yang digunakan untuk proses lebih lanjut. 

3. Data Cleaning 

Setelah data di input ke dalam software Microsoft word, selanjutnya 

dilakukan pengecekan ulang untuk antisipasi ada kemungkinan kesalahan pada 

tahap sebelumnya. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin yang disingkat PPUM 

didirikan pada tahun 1987 oleh pimpinan wilayah Aisyiyah Sulawesi Selatan yang 

pada waktu itu dipimpin oleh Dra. Hj. Ramlah Aziez yang sekaligus diangkat 

sebagai direktur yang pertama.Pondok pesantren yang beralamat di Jl. Perintis 

Kemerdekaan KM 17 KH.Abd. Djabbar Ashiry, P A. I, Biringkanaya, Kota 

Makassar. Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin sejak dibuka mengalami 

perkembangan dari tahun ke tahun hingga sekarang.Pesantren ini telah dipimpin 

oleh empat orang direktur. 

1. Pertama, dipimpin oleh Ibu Dra. Hj. Ramlah Aziez dari tahun  1987-1988 

2. Kedua, dipimpin oleh Al-Ustadz KH. Abdul Malik Ibrahim dari tahun 

1988-31 Mei 2001 

3. Ketiga, dipimpin oleh Al-Ustadz Drs. KH. Jalaluddin Sanusi dari tahun 

2001-2016 

4. Keempat, diamanahkan kepada Drs. Abdul Kadir, dari tahun 2016 sampai 

saat ini.  

Adapun visi dan misi Pondok Pesantren Ummul Mukminin yaitu: 

1. Visi :  

Unggul dalam ketakwaan, intelektualitas, kemandirian dan kepeloporan 

dalam amar ma’ruf nahi munkar yang berlandaskan Al-Quran dan Al-

Sunnah. 

2. Misi :  

a. Menerapkan manajemen yang demokratis, transparan, dan partisipasif. 
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b. Melaksanakan pembelajaran secara integrative, efektif, efisien, kontekstual, 

inovatif dan menyenangkan. 

c. Meningkatkan komitmen dan tanggung jawab peserta didik dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya.  

d. Mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai penopang 

pembelajaran dan administrasi sekolah.  

e. Mempersiapkan peserta didik yang bertaqwa kepada Allah SWT. dan 

berakhlak mulia. 

f. Mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian, 

cerdas, terampil, berkualitas dan berprestasi. 

Sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai visi mencetak kader ummat 

yang unggul dalam ketaqwaan, intelektualitas kemandirian dan kepeloporan serta 

semangat amar ma’ruf nahi munkar yang berlandaskan al-Qur’an dan as-Sunnah, 

maka Pondok Pesantren Ummul Mukminin berusaha mengintegrasikan antara 

pendidikan umum dan pendidikan keagamaan. 

Oleh karena itu Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin Aisyiyah 

Wilayah Sulawesi Selatan sebagai salah satu lembaga pendidikan senantiasa 

berusaha secara terus menerus untuk membenahi diri dalam rangka memenuhi 

tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini tercermin dalam kurikulum yang 

diterapkannya, yaitu: 

1. Bidang studi umum mengacu pada kurikulum pendidikan nasional, sejak 

tahun pelajaran 2007/2008 Pondok Pesantren Ummul Mukminin telah 

menyusun dan menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

dengan memadukan antara standar isi 2006 dengan muatan local yang 

berciri khas kepesantrenan.  
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2. Bidang studi agama Islam merupakan perpaduan kurikulum Departemen 

Agama dengan Kurikulum Pesantren dengan sistem pembinaan 1 x 24 

jam, Ummul Mukminin juga melaksanakan program Takhassus untuk 

mata pelajaran yang memerlukan pendalaman. 

B. Hasil 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di laboratorium Kesehatan 

Lingkungan Poltekkes Makassar pada sampel udara dalam ruang, menu makanan, 

dan alat makan di Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin Makassar. Adapun 

hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. Hasil Pemeriksaan jumlah koloni bakteri udara dalam ruang 

Hasil yang diperoleh dari pengukuran suhu dan kelembaban 

berdasarkan pengukuran dan observasi langsung adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 

Hasil Pemeriksaan Suhu dalam Ruangan 

No. Ruangan 
Rata – rata 

suhu 
(°C) 

Keterangan 

1. Dapur 27.6 Memenuhi Syarat 

2. Mesjid 27.5 Memenuhi Syarat 

3. Perpustakaan 28.8 Tidak Memenuhi Syarat 

4. Laboratorium 26.7 Memenuhi Syarat 

5. Kelas A1 27.3 Memenuhi Syarat 

6. Kelas B1 27.8 Memenuhi Syarat 

7. Kelas B2 26.5 Memenuhi Syarat 

8. Asrama  A1 27.5 Memenuhi Syarat 

9. Asrama  A2 29.7 Tidak Memenuhi Syarat 

10. Asrama  A3 29.6 Tidak Memenuhi Syarat 

11. Asrama  B1 28.1 Tidak Memenuhi Syarat 

12. Asrama  B2 28.8 Tidak Memenuhi Syarat 

13. Asrama  C 28.3 Tidak Memenuhi Syarat 

Sumber : Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan hasil dari pemeriksaan 

langsung suhu dalam ruangan Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin  
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menunjukkan bahwa nilai rata-rata suhu ruang tertinggi yaitu asrama A2 

dengan suhu 29.7 
o
C dan suhu ruang terendah yaitu kelas B2 dengan suhu 

26.5 
o
C. 

Tabel 4.2 

Hasil Pemeriksaan Kelembaban dalam Ruangan 

No. Ruangan 
Rata – rata 

kelembaban 
(%) 

Keterangan 

1. Dapur 68.7 Tidak Memenuhi Syarat 

2. Mesjid 68.4 Tidak Memenuhi Syarat 

3. Perpustakaan 65.7 Tidak Memenuhi Syarat 

4. Laboratorium 66.9 Tidak Memenuhi Syarat 

5. Kelas A1 68.6 Tidak Memenuhi Syarat 

6. Kelas B1 66.9 Tidak Memenuhi Syarat 

7. Kelas B2 68.8 Tidak Memenuhi Syarat 

8. Asrama  A1 64.5 Tidak Memenuhi Syarat 

9. Asrama  A2 60.2 Tidak Memenuhi Syarat 

10. Asrama  A3 65.9 Tidak Memenuhi Syarat 

11. Asrama  B1 68.5 Tidak Memenuhi Syarat 

12. Asrama  B2 64.6 Tidak Memenuhi Syarat 

13. Asrama  C 64.7 Tidak Memenuhi Syarat 

Sumber : Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan hasil dari pemeriksaan 

langsung kelembaban dalam ruangan Pondok Pesantren Puteri Ummul 

Mukminin  menunjukkan bahwa nilai rata-rata kelembaban ruang 

tertinggi yaitu kelas B2 dengan kelembaban 68.8% dan kelembaban 

terendah yaitu asrama A2 dengan kelembaban 60.2%.  

Mengacu pada hasil pemeriksaan suhu dan kelembaban udara 

dalam ruang, selanjutnya dilakukan analisis deskriptif sebagai berikut. 
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Tabel 4.3 

Analisis Dekriptif Hasil Pengukuran Suhu dan Kelembaban  

 

No 
Hasil 

Pengukuran 

Nilai 

minimal 

Nilai 

maksimal 

Rata 

     – 
rata 

 

NAB 

Memenuhi  

syarat 

Tidak 

memenuhi 

syarat 

      n % n     % 

1. Suhu 26.5 29.7 28.015 18 °C 
- 28 °C 

7 54 6 46 

2. Kelembaban 60.2 68.8 66.338 40 – 
60 % 

- 0 13 100 

Sumber : Data Primer, 2019 

Dari tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai maksimal suhu ruang yang 

diperiksa yaitu 29.7 
o
C, nilai maksimal kelembaban ruang yaitu 68.8 %. 

Berdasarkan dengan nilai ambang batas suhu yaitu 18 °C-28 °C, dan nilai 

ambang batas kelembaban yaitu 40-60%, yang mengacu pada Surat 

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1077/MENKES/V/2011 didapat 

bahwa dari 13 sampel ruangan yang diperiksa, terdapat tujuh ruangan yang 

suhunya memenuhi syarat yaitu dapur, mesjid, laboratorium, kelas A1, 

kelas B1, kelas B2, asrama A1, dan enam ruangan yang tidak memenuhi 

syarat yaitu perpustakaan, asrama A2, asrama A3, asrama B1, asrama B2, 

asrama C, dan untuk kelembaban semua ruangan tidak memenuhi syarat. 
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Hasil pemeriksaan jumlah koloni bakteri udara dalam ruang 

yang dilakukan laboratorium adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Hasil Pemeriksaan Jumlah Koloni Bakteri dalam Ruangan 

No. Ruangan Hasil 

(Koloni/m
3
) 

Keterangan 

1. Dapur 31 Memenuhi syarat 

2. Mesjid 31 Memenuhi syarat 

3. Perpustakaan 17 Memenuhi syarat 

4. Laboratorium 16 Memenuhi syarat 

5. Kelas A1 33 Memenuhi syarat 

6. Kelas B1 18 Memenuhi syarat 

7. Kelas B2 77 Memenuhi syarat 

8. Asrama  A1 9 Memenuhi syarat 

9. Asrama  A2 5 Memenuhi syarat 

10. Asrama  A3 12 Memenuhi syarat 

11. Asrama  B1 12 Memenuhi syarat 

12. Asrama  B2 8 Memenuhi syarat 

13. Asrama  C 6 Memenuhi syarat 

Sumber : Data Primer, 2019 

Jumlah total koloni bakteri pada udara dalam ruangan Pondok 

Pesantren Puteri Ummul Mukminin dari hasil pengukuran pada 13 (tiga 

belas) ruangan, yang terdiri dari dapur, mesjid, perpustakaan, 

laboratorium, 1 ruangan kelas yang terdapat pada gedung kelas 1 lantai, 2 

ruangan kelas pada gedung kelas 2 lantai. 3 ruangan asrama yang terdapat 

pada gedung asrama 3 lantai,  2 ruangan asrama yang terdapat pada 

gedung asrama 2 lantai, 1 ruangan asrama yang terdapat pada gedung 

kelas 1 lantai. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dapat dilihat bahwa 

jumlah total koloni bakteri pada udara dalam ruangan Pondok Pesantren 

Puteri Ummul Mukminin yaitu pada ruangan kelas B2 terdapat jumlah 

koloni tertinggi yaitu 77 koloni/m
3 

dan  asrama A2 terdapat jumlah koloni 

terendah  yaitu 5 koloni/m
3
. Berdasarkan dengan nilai ambang batas yang 

mengacu pada Surat Keputusan menteri Kesehatan RI No 
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1077/MENKES/V/2011 bahwa maksimal jumlah koloni pada udara dalam 

ruang adalah < 700 koloni/m
3
, dari 13 sampel ruangan yang diperiksa 

jumlah koloni pada semua ruangan memenuhi syarat. 

2. Hasil pemeriksaan jumlah koloni bakteri pada makanan 

Hasil pemeriksaan jumlah koloni bakteri  pada makanan yang 

dilakukan laboratorium adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Hasil Pemeriksaan Jumlah Koloni Bakteri dalam Makanan 

No.  Menu  Hasil 

(Koloni/gr) 

Keterangan 

1. Makan pagi A 650.000 Memenuhi syarat 

2. Makan siang A 1.000.000 Tidak memenuhi syarat 

3. Makan pagi B 7.150.000 Tidak memenuhi syarat 

4. Makan siang B 1.750.000 Tidak memenuhi syarat 

5. Makan pagi C 0 Memenuhi syarat 

6. Makan siang C 3.100.000 Tidak memenuhi syarat 

Sumber : Data Primer, 2019 

Jumlah total bakteri pada menu makanan para santri Pondok 

Pesantren Puteri Ummul Mukminin dari hasil pengukuran pada masing-

masing 6 sampel makanan pagi dan siang.  

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa jumlah total koloni 

bakteri pada menu makanan Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin 

yaitu pada sampel menu makan pagi B terdapat jumlah koloni tertinggi 

yaitu 7.150.000 koloni/gr dan sampel menu makan pagi C dengan jumlah 

koloni terendah yaitu 0 koloni/gr. Berdasarkan dengan nilai ambang batas 

yang mengacu pada surat keputusan Dirjen POM Nomor : 

03726/B/SK/VII/89, batas Total Plate Count (TPC) pada makanan adalah 

1 x 10
6
 CFU/g, didapat hasil bahwa dari 6 sampel makanan yang 

diperiksa, 2 sampel memenuhi syarat dan 4 sampel tidak memenuhi syarat. 
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3. Hasil pemeriksaan jumlah koloni bakteri pada alat makan 

Hasil pemeriksaan jumlah koloni bakteri  pada alat makan yang 

dilakukan laboratorium adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Hasil Pemeriksaan Jumlah Koloni Bakteri pada Alat Makan 

No. Alat makan Hasil 

(koloni/m
2
) 

Keterangan 

1. Sendok  29 Memenuhi syarat 

2. Gelas  16 Memenuhi syarat 

3. Piring 16 Memenuhi syarat 

    Sumber : Data Primer, 2019 

 Jumlah total kuman usap alat makan pada peralatan makan para 

santri Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin dari hasil pengukuran 

pada masing-masing 10 (sepuluh) sampel sendok, gelas dan piring. 

 Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa jumlah total koloni 

bakteri pada pada usap alat makan Pondok Pesantren Puteri Ummul 

Mukminin yaitu pada sampel sendok terdapat jumlah koloni tertinggi yaitu 

29 koloni/cm
2
, sementara gelas dan piring masing-masing 16 koloni/cm

2
. 

Berdasarkan dengan nilai ambang batas yang mengacu pada Permenkes RI 

No. 715/Menkes/SK/V/2003 bahwa maksimal jumlah koloni pada alat 

makan adalah ≤100 koloni/cm
2
, didapat hasil bahwa dari 30 sampel alat 

makan yang diperiksa, jumlah koloni pada semua sampel memenuhi 

syarat. 

C. Pembahasan 

1. Kualitas mikrobiologi udara dalam ruang 

Pengambilan sampel udara dalam ruang dilakukan pada 13 

ruangan yang terdapat pada lingkungan Pondok Pesantren Puteri 

Ummul Mukminin Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 

13 sampel ruangan yang diperiksa, terdapat tujuh ruangan yang 

suhunya memenuhi syarat dan enam ruangan yang tidak memenuhi 
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syarat, dan untuk kelembaban semua ruangan tidak memenuhi syarat, 

seperti yang tertera dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 

1077/MENKES/V/2011 tentang Pedoman Penyehatan Udara dalam 

Ruang Rumah. 

Pengambilan sampel udara di dalam ruangan dilakukan pada 

tiga titik yaitu di depan ruangan, tengah ruangan, dan belakang 

ruangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dapat dilihat 

bahwa jumlah total koloni bakteri pada udara dalam ruangan Pondok 

Pesantren Puteri Ummul Mukminin yaitu pada ruangan kelas B2 

terdapat jumlah koloni tertinggi yaitu 77 koloni/m
3 

dengan suhu 26,5
0
C 

dan kelembaban 68,8%. Pada ruangan ini suhu dan angka kuman 

memenuhi syarat, sedangkan kelembaban tidak memenuhi syarat yang 

berlaku yaitu 40-60% (Kepmenkes No. 1077/MENKES/V/2011), akan 

tetapi kelembaban masih berada dalam kenyamanan ruang yaitu pada 

kisaran kelembaban 50-70%. 

Ruangan Kelas B2 merupakan ruangan yang paling tinggi 

jumlah koloni bakterinya dibandingkan dengan ruangan lain yang 

diteliti. Hal ini disebabkan oleh karena ruangan tersebut pada saat 

dilakukan pengambilan sampel memiliki kelembaban yang tinggi 

68,8%, kelembaban yang tinggi dipengaruhi oleh suhu ruangan tersebut 

agak rendah dibanding ruangan lain, selain itu keadaan tirai jendela 

yang tidak terbuka pada saat pengambilan sampel sehingga sinar 

matahari tidak memungkinkan untuk masuk ke dalam ruangan. 

Jendela adalah lubang penghawaan alam yang berguna untuk 

memasukkan hawa segar kedalam ruangan atau gedung. Hawa segar 

sangat diperlukan dalam suangan untuk mengganti udara ruangan yang 
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sudah terpakai. Ruangan yang jendelanya tidak rutin dibuka akan 

mengakibatkan kamar pengap dan lembab, kamar yang lembab akan 

memicu  mikrorganisme udara tumbuh subur (Sati, 2015). Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Surahmawati & 

Rusmin, M., 2014) yang menyatakan bahwa suhu yang rendah dan 

jendela yang tidak terbuka dapat berpengaruh terhadap kelembaban 

ruangan. 

Kelembaban yang lebih tinggi menjadi faktor utama timbulnya 

mikrobiologi udara, dimana konsentrasi mikrobiologi yang lebih tinggi 

terjadi pada ruangan dengan kelembaban lebih tinggi dari nilai rata-

rata. Kelembaban sangat mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme, 

pada umumnya pertumbuhan bakteri dibutuhkan kelembaban yang 

tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian (Merlin, 2012) yang 

menyatakan bahwa kelembaban adalah faktor yang paling berpengaruh 

terhadap konsentrasi mikrobiologi pada udara daripada suhu dan 

keberadaan manusia. 

Kelas A1 yaitu 33 koloni/m
3
 dengan suhu 27,3

0
C dan 

kelembaban 68,6 %. Pada ruangan ini suhu dan angka kuman 

memenuhi syarat, sedangkan kelembaban tidak memenuhi syarat yang 

berlaku yaitu 40-60% (Kepmenkes No. 1077/MENKES/V/2011), akan 

tetapi kelembaban masih berada dalam kenyamanan ruang yaitu pada 

kisaran kelembaban 50-70%. Pada saat pengambilan sampel udara, 

kelas baru saja selesai digunakan, sehingga mempengaruhi kelembaban 

ruangan saat pengambilan sampel. Kelembaban udara yang tinggi di 

dalam ruangan disebabkan oleh karena terjadinya proses penguapan 

cairan tubuh dari kulit karena uap pernafasan. Kelembaban merupakan 
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media yang baik untuk pertumbuhan bakteri patogen (Purnamasari, 

2017). 

Dapur yaitu 31 koloni/m
3 

dengan suhu 27,6
0
C dan kelembaban 

68,7%. Pada ruangan ini suhu dan angka kuman memenuhi syarat, 

sedangkan kelembaban tidak memenuhi syarat yang berlaku yaitu 40-

60% (Kepmenkes No. 1077/MENKES/V/2011), akan tetapi 

kelembaban masih berada dalam kenyamanan ruang yaitu pada kisaran 

kelembaban 50-70%. Kelembaban udara merupakan salah satu faktor 

yang menyebabkan mikroba bertahan lama di udara, banyaknya 

mikroba di udara ditentukan oleh keadaan lingkungan sekitarnya. 

Pencemaran udara dalam ruangan seperti gedung-gedung, perumahan  

penduduk dan lainnya mayoritas bersifat biologis, pada golongan ini 

terdiri dari beberapa jenis mikroba patogen seperti jamur, bakteri dan 

virus. Kelembaban yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah dapat 

menyebabkan suburnya pertumbuhan mikroorganisme. Hal ini sejalan 

dengan penelitian (Wikansari, 2012) yang menyatakan bahwa 

mikroorganisme berjenis bakteri membutuhkan kelembaban yang 

tinggi.  

Mesjid yaitu 31 koloni/m
3 

dengan suhu 27,5
0
C dan kelembaban 

68,4%. Pada ruangan ini suhu dan angka kuman memenuhi syarat, 

sedangkan kelembaban tidak memenuhi syarat yang berlaku yaitu 40-

60% (Kepmenkes No. 1077/MENKES/V/2011), akan tetapi 

kelembaban masih berada dalam kenyamanan ruang yaitu pada kisaran 

kelembaban 50-70%. Pada saat pengambilan sampel udara, masih 

terdapat beberapa orang yang berada di dalam mesjid. Beberapa jalan 

penyeberangan mikroorganisme di dalam udara yaitu melalui percikan 
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cairan hidung atau mulut ketika terjadi bersin dan ketika terjadi 

percakapan antar manusia. Ukuran titiik-titik cairan yang terhembus 

dari saluran pernapasan memiliki ukuran micrometer hingga millimeter. 

Hal ini sejalan dengan penelitian (Wikansari, 2012) yang menyatakan 

bahwa bakteri dalam mulut yang keluar karena batuk atau bersin dapat 

tersebar sejauh 12 kaki, kemudian menguap pada waktu jatuh sehingga 

meninggalkan droplet culei (inti tetesan) yang mampu bertahan dalam 

sirkulasi udara di dalam ruangan selama berjam-jam, bahkan berhari-

hari. 

Kelas B1 yaitu 18 koloni/m
3
 dengan suhu 27,8

0
C dan 

kelembaban 66,9%. Pada ruangan ini suhu dan angka kuman memenuhi 

syarat, sedangkan kelembaban tidak memenuhi syarat yang berlaku 

yaitu 40-60% (Kepmenkes No. 1077/MENKES/V/2011), akan tetapi 

kelembaban masih berada dalam kenyamanan ruang yaitu pada kisaran 

kelembaban 50-70%. Kelas B1 merupakan ruangan kelas yang berada 

di lantai satu, dimana pada saat dilakukan pengambilan sampel ada 

beberapa santri yang masuk ke dalam ruangan kelas. Masuknya santri 

tersebut ke dalam ruangan berpotensi membawa mikroorganisme dari 

luar untuk masuk ke dalam ruangan kelas yang diteliti. Penghuni 

ruangan merupakan salah satu faktor penyebab tingginya angka koloni 

mikroba. Dikarenakan aktifitas manusia menyebabkan debu-debu 

bertebaran dan manusia bisa menjadi pembawa mikroba. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rachmatantri, 2014) yang 

menyatakan bahwa keberadaan manusia dalam ruangan berpengaruh 

terhadap keberadaan koloni mikroba udara. 

Perpustakaan yaitu 17 koloni/m
3
 dengan suhu 28,8

0
C dan 
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kelembaban 65,7%. Pada ruangan angka kuman memenuhi syarat, 

sedangkan suhu dan kelembaban tidak memenuhi syarat yang berlaku 

yaitu 18°C–28°C dan 40–60% (Kepmenkes No. 

1077/MENKES/V/2011), akan tetapi kelembaban masih berada dalam 

kenyamanan ruang yaitu pada kisaran kelembaban 50–70%. Dalam 

penelitian ini, faktor yang berpengaruh terhadap kandungan mikroba 

udara dalam ruang perpustakaan bukan hanya suhu, kelembaban dan 

sistem ventilasi, melainkan juga karena banyaknya koleksi buku yang 

tersimpan dalam rak-rak terbuka. Sebagian dari buku – buku tersebut 

merupakan koleksi buku tua. Koleksi buku-buku tersebut berpotensi 

untuk menghasilkan serpihan kertas halus berupa debu yang dapat 

menjadi media yang dapat mengandung mikroba, sehingga untuk 

mengurangi konsentrasi debu sebaiknya dilakukan upaya seperti 

menghilangkan debu dengan alat vacuum cleaner (Fitria, 2008). 

Laboratorium yaitu 16 koloni/m
3
 dengan suhu 26,7

0
C dan 

kelembaban 66,9%. Pada ruangan ini suhu dan angka kuman memenuhi 

syarat dan kelembaban tidak memenuhi syarat yang berlaku yaitu 40-

60% (Kepmenkes No. 1077/MENKES/V/2011), akan tetapi 

kelembaban masih berada dalam kenyamanan ruang yaitu pada kisaran 

kelembaban 50-70%. Jumlah dan jenis mikroorganisme yang ada di 

udara ditentukan oleh sumber kontaminan dan kondisi lingkungan 

mikro yang baik bagi sel dan spora di udara. Selain itu, kehidupan 

mikroorganisme dipengaruhi oleh kondisi sekitarnya antara lain cahaya 

matahari, suhu, kelembaban, dan juga unsur lain. 

Asrama A3 yaitu 12 koloni/m
3
 dengan suhu 29,6

0
C dan 

kelembaban 65,9 %. Pada ruangan angka kuman memenuhi syarat, 
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suhu dan kelembaban tidak memenuhi syarat yang berlaku yaitu 18°C–

28°C dan 40-60% (Kepmenkes No. 1077/MENKES/V/2011), akan 

tetapi kelembaban masih berada dalam kenyamanan ruang yaitu pada 

kisaran kelembaban 50-70%. Kontaminasi mikrobiologi di dalam 

ruangan dapat disebabkan oleh mikroorganisme yang berasal dari 

manusia, pakaian yang dikenakan, dam benda-benda dalam ruangan. 

Selain itu dapat disebabkan oleh teknis bangunan seperti denah sarana 

ruangan pondok pesantren, keberadaan manusia juga dapat dengan 

mudah menyebabkan infeksi silang. Aliran udara langsung (melalui 

partikel debu patogenik), serta tidak langsung (melalui kontaminasi 

pakaian, sarung tangan, dan benda lainnya). Oleh karena itu, sistem 

pengondisian udara mempunyai peranan yang sangat penting 

(Aryandyani, 2016). 

Suhu bergantung pada musim dan kondisi geografis setempat. 

Suhu dalam ruangan dipengaruhi oleh suhu udara luar, pergerakan 

udara, dan kelembaban ruangan. Untuk pertumbuhan optimal, 

mikroorganisme memerlukan lingkungan yang memadai. Pada ruangan 

yang tidak menggunakan pengontrol udara maka pengaruh udara luar 

sangat berperan, seperti temperatur dan kelembaban. Maka temperatur 

dan kelembaban ruangan bergantung pada temperatur dan kelembaban 

udara luar. Pada musim hujan temperatur udara relatif rendah dan 

kelembaban sangat tinggi sehingga merupakan media yang sangat baik 

untuk tumbuhnya mikroorganisme (Wulandari, 2013). 

Asrama B1 yaitu 12 koloni/m
3
 dengan suhu 28,1

0
C dan 

kelembaban 68,5%. Pada ruangan ini angka kuman memenuhi syarat, 

sedangkan suhu dan kelembaban tidak memenuhi syarat yang berlaku 
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yaitu 18°C–28°C dan 40-60% (Kepmenkes No. 

1077/MENKES/V/2011), akan tetapi kelembaban masih berada dalam 

kenyamanan ruang yaitu pada kisaran kelembaban 50-70%. 

Suhu merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan 

mikrobiologi udara dalam ruangan. Pada suhu optimal sebuah sel dapat 

memperbanyak dirinya dan tumbuh sangat cepat. Sedangkan suhu yang 

lebih rendah atau lebih tinggi masih dapat memperbanyak diri, tetapi 

dalam jumlah kecil tidak secepat pada suhu optimal (Purnamasari, 

2017). 

Sanitasi juga merupakan faktor pendukung keberadaan 

mikroorganisme. Sanitasi ruangan yang kebersihan lingkungannya 

terjaga dapat mengurangi resiko adanya bakteri di udara. Akan tetapi, 

jika sanitasi ruangan buruk, hal tersebut akan menimbulkan ruangan 

menjadi kotor dan berdebu. Debu menempel pada perabot akan 

membuat udara di dalamnya lembab. Jika udara lembab akan 

menyebabkan naiknya suhu didalam ruangan. Inilah yang 

menyebabkan bakteri berkembang biak (Vidyautami, 2014). 

Asrama A1 yaitu 9 koloni/m
3
 dengan suhu 27,5

0
C dan 

kelembaban 64,5%. Pada ruangan ini suhu dan angka kuman memenuhi 

syarat, sedangkan kelembaban tidak memenuhi syarat yang berlaku 

yaitu 40–60% (Kepmenkes No. 1077/MENKES/V/2011), akan tetapi 

kelembaban masih berada dalam kenyamanan ruang yaitu pada kisaran 

kelembaban 50–70%. 

Suhu udara dalam ruangan sangat mempengaruhi pertumbuhan 

dan perkembangbiakan mikroba penyebab penyakit seperti jamur, 

bakteri dan virus. Udara bukan merupakan habitat asli mikroba, tetapi 
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mikroba akan tumbuh dan berkembang biak di udara dengan 

lingkungan udara yang sesuai yaitu adanya suhu yang tepat, suhu dalam 

ruangan yang teralalu rendah maupun terlalu tinggi juga dapat 

menyebabkan gangguan kesehatan. 

Asrama B2 yaitu 8 koloni/m
3
 dengan suhu 28,8 

0
C dan 

kelembaban 64,6%. Pada ruangan ini angka kuman memenuhi syarat, 

sedangkan suhu dan kelembaban tidak memenuhi syarat yang berlaku 

yaitu 18°C–28°C dan 40–60% (Kepmenkes No. 

1077/MENKES/V/2011), akan tetapi kelembaban masih berada dalam 

kenyamanan ruang yaitu pada kisaran kelembaban 50–70%. 

Pada saat pengambilan sampel masih terdapat santri yang 

berada di dalam ruangan, aktivitas manusia dalam ruangan dapat 

mempengaruhi suhu dikarenakan tubuh manusia menghasilkan  panas 

yang digunakan  untuk metabolisme basal dan muskuler. Namun dari 

semua energi yang dihasilkan tubuh hanya 20%  saja yang 

dipergunakan dan sisanya akan dibuang ke lingkungan (Vidyautami, 

2014). Hal ini sejalan dengan penelitian (Merlin, 2012) yang 

menyatakan bahwa suhu dalam ruangan menjadi lebih tinggi sebagai 

akibat panas yang dihasilkan dari jumlah dan aktivitas manusia yang 

banyak di dalam ruangannya.  

Asrama C yaitu 6 koloni/m3 dengan suhu 28,3
0
C dan 

kelembaban 64,7%. Pada ruangan ini angka kuman memenuhi syarat,, 

sedangkan suhu dan kelembaban tidak memenuhi syarat yang berlaku 

yaitu 18°C–28°C dan 40–60% (Kepmenkes No. 

1077/MENKES/V/2011), akan tetapi kelembaban masih berada dalam 

kenyamanan ruang yaitu pada kisaran kelembaban 50–70%. 
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Perbedaan suhu dan tekanan udara di dalam ruangan dan di luar 

ruangan menentukan arah aliran udara, dimana pada ruangan dengan 

suhu udara yan lebih rendah dari luar ruangan, maka aliran udara akan 

mengalir dari luar ruangan dengan suhu yang lebih tinggi ke dalam 

ruangan melalui lubang ventilasi dan dikeluarkan melalui jendela atau 

lubang pada sisi yang berlawanan, seperti celah pintu, karena suhu 

udara yang lebih tinggi mempunyai tekanan yang lebih besar, sehingga 

akan mendorong udara di dalam ruangan yang mengandung 

mikroorganisme lebih banyak untuk digantikan dengan udara luar yang 

kandungan mikroorganismenya lebih sedikit karena adanya radiasi 

sinar ultraviolet dan panas matahari (Raharja, 2015). 

Asrama A2 terdapat jumlah koloni terendah  yaitu 5 koloni/m
3
 

dengan suhu 29,7
0
C dan kelembaban 60,2%. Pada ruangan ini angka 

kuman memenuhi syarat, sedangkan suhu dan kelembaban tidak 

memenuhi syarat yang berlaku yaitu 18°C–28°C dan 40–60% 

(Kepmenkes No. 1077/MENKES/V/2011), akan tetapi kelembaban 

masih berada dalam kenyamanan ruang yaitu pada kisaran kelembaban 

50–70%. Suhu yang tinggi pada ruangan disebabkan karena pada saat 

pengukuran ada titik yang terkena sinar matahari langsung melalui 

ventilasi yang berupa jendela. Suhu menjadi tinggi dsebabkan 

pertambahan panas yang berasal dari sisi ruangan yang terkena 

matahari langsung radiasi matahari dari luar ruangan. Panas tersebut 

masuk kedalam  ruangan, bisa melalui jendela, pintu maupun celah-

celah yang ada pada bangunan. Dikarenakan pengukuran pada titik 

yang terkena sinar matahari langsung maka suhu yang berada disekitar 

titik tersebut lebih tinggi. 
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Ruangan yang terdapat pada lingkungan Pondok Pesantren 

Puteri Ummul Mukminin memanfaatkan ventilasi alami sebagai sarana 

pertukaran udara dalam ruangan berupa jendela. Jendela yang dapat 

dibuka atau jendela kaca dalam posisi yang tepat dapat memasukkan 

sinar matahari pagi kedalam ruangan yang terdapat pada lingkungan 

pondok pesantren, sehingga jendela selain sebagai ventilasi alami juga 

dapat  berfungsi sebagai sumber penerangan ruangan. Ruangan dengan 

cukup sinar matahari pagi yang dapat masuk, amat baik untuk ruangan, 

karena matahari pagi antara 08.00–10.00 mengandung sinar ultraviolet 

yang dapat membunuh mikroorganisme (Raharja, 2015). 

Suhu udara pada perpustaan 28 
0
C, asrama B1 28,1 

0
C, asrama 

C 28,3 
0
C, asrama B2 28,8 

0
C, asrama A3 29,6 

0
C, asrama A2 29,7 

0
C, 

suhu tersebut melebihi standar yang dtetapkan oleh Kepmenkes, 

dimana standar yang ditetapkan yaitu 18-28 
0
C, hal ini dapat terjadi 

karena suhu ruang akan mengalami kenaikan sedikit demi sedikit 

seiring bertambahnya intensitas sinar matahari yang masuk kedalam 

ruangan, banyaknya santri dalam ruangan mempengaruhi suhu dalam 

ruangan terlebih lagi ruangan tidak dilengkapi dengan AC. Berdasarkan 

pernyataan oleh Cappucino dan Sherman (2014), suhu tersebut sesuai 

untuk pertumbuhan kelompok bakteri mesofil dan juga bakteri koliform.  

Kelembaban udara pada semua ruangan melebihi standar yang 

ditetapkan dimana standar yang ditetapkan yaitu 40–60 %. Hal ini 

dapat terjadi karena banyaknya santri yang berada di ruangan tersebut 

sehingga mempengaruhi sirkulasi udara di dalam ruangan. keberadaan 

jendela juga berpengaruh terhadap kelembaban ruangan, jendela dalam 

keadaan tertutup sehingga sirkulasi udara tidak lancar. Hal ini sesuai 
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dengan pernyataan Pudjiastuti (1998) menyatakan bahwa tingkat 

kelembaban relatif (RH) optimum untuk kelangsungan hidup mikroba 

adalah antara 40-80%. Hal ini diperkuat pula oleh penelitian yang 

dilakukan oleh (Tiarawati, 2011) yang menyatakan bahwa sebagian 

besar kelembaban dan suhu udara ruangan yang tercatat selama 

sampling dilakukan melebihi dari standar yang ada. Dari hasil 

pengukuran kelembaban yang dilakukan (baik pada saat keadaan isi 

maupun kosong). 

Udara ruang yang terlalu lembab dapat menyebabkan 

tumbuhnya bermacam-macam jamur dan spora. Udara yang terlalu 

kering menyebabkan keringnya lapiran mukosa dan merupakan pre 

disposisi infeksi saluran pernapasan akut. Kelembaban ruangan dapat 

berpengaruh terhadap mikroorganisme yang ada pada ruangan, tetapi 

dapat hidup dan berkembang tidak hanya bergantung pada kelembaban 

ruangan saja, tetapi lebih membutuhkan unsure-unsur yang lain. 

Pengukuran angka kuman udara dalam penelitian ini merupakan 

pengukuran yang bersakala umum untuk semua jenis kuman udara, 

sehingga tidak hanya bakteri virus ataupun jamur yang bersifat patogen 

yang terdapat di dalam ruangan tetapi juga termasuk bakteri, virus 

ataupun jamur yang tidak bersifat patogen. Biasanya bakteri yang ada 

di dalam  udara hanya mengandung 0,01-0,1 % bakteri patogen (Sati, 

2015). Dari perhitungan angka kuman yang dilakukan didapatkan hasil 

tertinggi yaitu 77 koloni/m
3
 yang artinya masih berada dalam batas 

normal dari yang ditetapkan oleh kemenkes yaitu <700 koloni/m
3
, 

namun hasil perhitungan angka kuman yang rendah tidak menutup 

kemungkinan akan tetap terjadinya penyakit yang diakibatkan oleh 
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bakteri-bakteri yang ditemukan tersebut, karena kondisi ketahanan 

tubuh penjamu berbeda-beda. 

Rekomendasi yang dikemukakan oleh NIOSH untuk mencegah 

kontaminasi mikrobiologi yaitu mencegah masuknya air ke dalam 

ruang. Atap ataupun bahan bangunan lainnya harus diperbaiki untuk 

mencegah masuknya air hujan ke dalam bangunan, semua sistem 

ventilasi harus didesain dan dipelihara agar dapat mencegah terjadinya 

genangan air, adanya kontaminasi mikrobiologi yang terlihat (kasat 

mata) di dalam ventilasi ataupun bahan bangunan harus segera 

dihilangkan, dan sistem ventilasi harus selalu dibersihkan secara 

periodik dengan bahan anti mikroba (Fitria, 2008). 

2. Kualitas mikrobiologi makanan 

Pengambilan sampel makanan yang disediakan oleh Pondok 

Pesanren Puteri Ummul Mukminin Makassar yaitu 6 sampel makanan, 

berupa menu makan pagi dan menu makan siang yang diambil pada 

hari yang berbeda. 

Menu sarapan pagi A terdiri dari nasi putih dan sambal goreng 

(tempe, kacang, mairo), menu makan siang A terdiri dari nasi putih, 

ikan goreng, sayur asam dan tempe goreng. Menu sarapan pagi B 

terdiri dari nasi putih dan sambal goreng (daging, ubi jalar), menu 

makan siang B terdiri dari nasi putih, ikan masak, pecel, sambal, 

kerupuk. Menu sarapan pagi C terdiri dari nasi putih, mie goreng dan 

telur, menu makan siang C terdiri dari nasi putih, ikan goreng, sayur 

nangka dan sambal.  

Total Plate Count (TPC) adalah seluruh koloni yang tumbuh 

pada bahan bangan ataupun produk jadi (BPOM, 2003). Menurut surat 
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keputusan Dirjen POM Nomor : 03726/B/SK/VII/89, batas Total Plate 

Count (TPC) pada makanan adalah 1 x 10
6
 koloni/gr. berdasarkan 

pemeriksaan dapat dilihat bahwa dari 6 sampel menu makanan yang 

diuji terdapat 4 sampel yang tidak memenuhi standar batas minimal 

cemaran bakteri yang telah ditentukan dan hanya 2 sampel yang 

memenuhi standar yaitu sampel sarapan pagi A dan C. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium sampel menu makan 

pagi B merupakan menu yang memiliki jumlah koloni tertinggi yaitu 

7.150.000 koloni/gr, menu makan siang C yaitu 3.100.000 koloni/gr, menu 

makan siang B yaitu 1.750.000 koloni/gr, menu makan siang A yaitu 

1.000.000 koloni/gr menu makan pagi A yaitu 650.000 koloni/gr, dan pada 

sampel menu makan pagi C dengan jumlah koloni terendah yaitu 0 

koloni/gr. Angka 0 koloni/gr, bukan berarti tidak terdapat koloni pada 

menu makanan tersebut namun jumlah yang didapatkan merupakan nilai 

dibawah minimum angka koloni. 

Menu makan pagi B merupakan menu yang memiliki jumlah 

koloni tertinggi yaitu 7.150.000 koloni/gr hal ini dikarenakan, menu 

makanan tersebut memiliki waktu paling lama untuk pengujian 

dibandingkan menu makanan yang lain dan tidak langsung dimasukkan 

pada lemari pendingin untuk penyimpanan, sehingga makanan tersebut 

rentan terhadap pertumbuhan mikroba. 

Menu makan pagi C merupakan menu makanan yang memiliki 

jumlah koloni terendah yaitu 0 koloni/gr, pada menu makan pagi C tidak 

terdapat makanan yang mangandung kadar air yang tinggi. Makanan yang 

mengandung kadar air yang tinggi lebih cepat mengalami kerusakan 
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(mengalami pembusukan) dibandingkan dengan makanan yang lebih 

sedikit mengandung kadar air (Putri, 2015). 

Menu makan siang C memiliki jumlah koloni 3.100.000 koloni/gr, 

menu makan siang B memiliki  jumlah koloni 1.750.000 koloni/gr, menu 

makan siang A memiliki jumlah koloni 1.000.000 koloni/gr. Menu 

makanan tersebut tidak memenuhi syarat kesehatan yang telah ditetapkan, 

kesamaan masing-masing menu memiliki menu makanan yang 

mengandung banyak air, seperti sayur asam, ikan masak, dan sayur 

nangka. 

Setiap makhuk hidup pada dasarnya memerlukan air untuk hidup, 

begitupun mikroorganisme. Sebelum nutrient, air adalah syarat mutlak 

bagi kehidupan. Di dalam bahan pangan yang memiliki kandungan air 

yang cukup, mikroorganisme dapat tumbuh dan menyebabkan bahan 

pangan tersebut mengalami pembusukan. Setiap bahan pangan 

mengandung air, air merupakan senyawa yang terdiri dari 1 atom oksigen 

dan 2 atom hydrogen (H2O). Ikatan molekul air rendah, bentuk mengikuti 

wadah yang ditempatinya, susunan partikelnya renggang, volumenya 

tetap, mengalir mengikuti arah gravitasi (atas ke bawah). Air juga 

merupakan pelarut hampir semua jenis zat, karena sifatnya sebagai pelarut, 

maka air juga mudah membawa kontaminan makanan seperti mikroba. 

Makanan rumahan rentan terhadap pertumbuhan mikroba, hal ini karena 

makanan tersebut mengandung kadar air, sehingga tidak dapat disimpan 

dalam jangka waktu yang lama. Aktivitas air ini diperlukan bakteri 

berspora untuk melakukan sporulasi, germinasi spora dan produksi toksin. 

Pertumbuhan mikroba pada makanan sangat dipengaruhi oleh 

kadar air makanan tersebut. Kandungan air dalam bahan makanan 
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mempengaruhi daya tahan bahan makanan terhadap serangan mikroba. 

Kandungan air tersebut dinyatakan dengan water activity, yaitu jumlah air 

bebas yang dapat digunakan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhannya. 

Kelembaban dan kadar air biasanya berpengaruh terhadap pertumbuhan 

mikroorganisme (Hernando, 2015). 

Kadar air merupakan salah satu karakteristik yang penting pada 

bahan pangan, karena dapat mempengaruhi tampilan, tekstur, dan citarasa 

pada bahan makanan. Tinggi rendahnya kadar air dalam pangan ikut 

menentukan kesegaran dan daya awet bahan pangan. Kadar air yang tinggi  

mengakibatkan mudahnya bakteri untuk berkembang biak, sehingga akan 

terjadi perubahan pada bahan pangan (Meiloa, 2015). Faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan mikroba pada makanan yaitu gizi dan 

aktivitas air. Karbohidrat yang terkandung pada nasi merupakan 

komponen yang digunakan sebagai gizi mikroba. Mikroorganisme dapat 

melakukan polimerisasi beberapa monosakarida untuk menghasilkan 

karbohidrat kompleks, seperti dekstran, material kapsular, dan dinding sel 

khususnya membran luar dan tengah bakteri gram negatif. Hal tersebut 

dapat menyebabkan permasalahan kesehatan, misalnya pembentukan 

protein kompleks dan kerusakan pangan seperti terbentuknya lendir dalam 

pangan. Secara umum adanya mikroba dalam produk pangan tidak selalu 

membahayakan atau merugikan. Meskipun demikian adanya kandungan 

mikroba dalam produk pangan haruslah dihadapi dengan waspada dan 

perlu disadari arti pentingnya penanganan pangan selanjutnya.  

Makanan yang disediakan oleh pihak Pondok Pesanren Puteri 

Ummul Mukminin Makassar merupakan makanan rumahan yang 

mempunyai umur simpan yang pendek. Umur simpan ini dilihat 
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berdasarkan pengamatan secara indrawi dimana terjadi penurunan dan 

kerusakan mutu makanan bila disimpan dalam jangka waktu yang lama. 

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penurunan makanan yaitu 

kadar air dan kandungan mikroba. Selain mempengaruhi mutu pangan, 

kandungan mikroba juga menentukan keamanan pangan untuk 

dikonsumsi. 

Mutu mikrobiologi suatu pangan menggambarkan sejauh mana 

aman dari kontaminasi mikroba dan aman untuk dikonsumsi. Perhitungan 

total mikroba berperan dalam menentukan status sanitasi makanan atau 

minuman. Bila setelah makanan/minuman melalui proses pemanasan dan 

tetap ditemukan mikroba saat pengujian maka hal ini terjadi rekontaminasi 

atau pertumbuhan mikroba kembali. Kontaminasi bakteri pada makanan 

juga dapat disebabkan oleh vektor. Oleh karena itu, makanan juga harus 

dilindungi dari sumber kontaminasi lain seperti tanah, serangga, binatang 

pengerat dan binatang lain. Makanan tidak boleh diletakkan di atas atau di 

dekat tanah dalam tempat terbuka. Sejauh mungkin, bangunan harus 

terlindung untuk mencegah masuknya hama (Jiastuti, 2018). Hal ini 

sejalan dengan penelitian (Andriani, 2009) yang menyatakan bahwa 

penyimpanan alat masak ataupun bahan makanan yang kurang maksimal 

dapat meningkatkan potensi alat masak dan bahan makanan tercemar baik 

oleh debu, serangga, dan binatang pengerat lainnya.  

Lingkungan di sekitar tempat pengolahan seperti adanya sampah, 

saluran pembuangan air limbah, adanya hewan dan serangga dapat 

menimbulkan masalah terutama hama tikus, serangga yang merupakan 

vektor penyakit dapat mengkontaminasi makanan dengan berbagai 

patogen penyebab tifus, disentri, diare dan lain-lain (Atmiati, 
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2012).Kontaminasi makanan dapat terjadi mulai dari tahap pemilahan 

bahan, pengolahan makanan, penyimpanan, pengangkutan, maupun 

penyajian makanan, kontaminasi tersebut dapat disebabkan oleh 

tercemarnya bahan baku, kurangnya kebersihan peralatan masak dan alat 

makan, dan akibat binatang pengganggu (Nikmah, 2018). 

Beberapa faktor dapat saja mempengaruhi jumlah mikroba antara 

lain penanganan dan proses pengolahan yang kurang memperhatikan 

aspek sanitasi dan hygiene, kondisi lingkungan yang memungkinkan 

mikroba cepat untuk tumbuh, serta sifat bahan pangan itu sendiri. 

Makanan jadi merupakan makanan yang mudah mengalami kerusakan 

mikrobiologis dan merupakan media yang baik untuk pertumbuhan 

mikrobiologi (Ariyani, 2006). 

Makanan yang memenuhi syarat sebanyak 2 menu makanan, 

menunjukkan bahwa proses pengolahan, penyimpanan, dan praktek 

sanitasi yang baik sehingga berpengaruh terhadap keamanan pangan. 

Rempah-rempah yang digunakan dalam pembuatan pangan seperti bawang 

merah, bawang putih, dan cabai berperan sebagai antimikroba pada olahan 

pagan. Lokasi merupakan salah satu faktor pendukung terjadinya 

kontaminasi. Hasil observasi menunjukkan bahwa lokasi Pondok 

Pesantren Puteri Ummul Mukminin berada pada daerah yang banyak 

dilalui oleh kendaraan bermotor dan dekat dari sumber pencemaran seperti 

asap kendaraan, debu, bau dan cemaran lainnya. Mikroba dapat 

mencemari pangan melalui air, debu, udara, tanah, dan alat-alat pengolah 

(selama produksi atau penyiapan) juga sekresi dari usus manusia atau 

hewan.  
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Fasilitas sanitasi merupakan hal yang harus diperhatikan dalam 

pengolahan dan penyajian makanan. Fasilitas sanitasi yang memadai dapat 

diukur dari tersedianya air bersih, adanya pembuangan air limbah, tempat 

sampah, tempat mencuci tangan, bahan makanan dan peralatan, serta 

ruangan makan bagi santri. Hasil observasi menunjukkan bahwa tersedia 

air bersih yang cukup untuk mencuci tangan, bahan makanan dan 

peralatan, tersedia tempat sampah, dan ruangan makan bagi santri tertata 

rapi dan bersih, sehingga dapat dikatakan bahwa kontaminasi yang terjadi 

pada makanan yang disediakan oleh Pondok Pesantren Puteri Ummul 

Mukminin bukan berasal dari fasilitas sanitasi. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Sudirman, 2018) yang menyatakan bahwa 

kondisi sanitasi lingkungan Pondok Pesantren Ummul Mukminin untuk 

skor total 83% dengan persentasi memenuhi syarat sehat). Penelitian ini 

diperkuat oleh (Kurniasih & dkk, 2015) yang menyatakan bahwa tidak ada 

hubungan antara sanitasi tempat dengan kontaminasi bakteri. Hal ini 

terlihat dari adanya tempat sampah dan tidak ada sampah yang berceceran. 

Pemilihan bahan baku menjadi salah satu perhatian utama pada 

pengolahan makanan. Bahan baku yang baik akan menghasilkan produk 

yang baik pula asal diolah dengan cara yang tepat. Bahan baku yang 

busuk, tidak segar dan utuh kemungkinan sudah mengalami kontaminasi 

serta pembusukan dan tidak layak dimakan. Bahan makanan yang baik 

perlu diketahui sumber – sumber makanan yang baik. Hasil observasi 

menunjukkan bahwa semua bahan baku yang diolah dalam keadaan baik 

dan berasal dari sumber yang telah dipercaya sehingga dapat dikatakan 

bahwa kontaminasi yang terjadi pada makanan yang disediakan oleh 

Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin bukan berasal dari bahan baku 
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yang digunakan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Ilmi, 2015) yang 

menyatakan bahwa untuk pemesanan bahan makanan ada langganan yang 

membawakan langsung bahan makanan tersebut keepada pihak Pondok 

Pesantren. Penelitian ini diperkuat oleh (Kurniasih & dkk, 2015) yang 

menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara bahan baku yang digunakan 

dengan kontaminasi bakteri. 

Bahan baku yang diolah didapatkan dari pedagang terpercaya 

menjual bahan makanan seperti sayuran dan ikan yang langsung 

diantarkan oleh pedagang tersebut kepada pihak penjamah makanan secara 

rutin dengan jumlah yang telah ditentukan. Namun, kontaminasi bakteri 

patogen pada bahan baku bisa saja bermula dari sumber pengambilan 

bahan baku. Sarana pencucian yang memadai, membuat pencucian bahan 

baku dilakukan dengan air yang mengalir. Pencucian dengan air yang 

mengalir bertujuan untuk membuang kotoran yang terdapat pada bahan 

baku, baik itu sayuran, ikan maupun daging, sehingga nantinya bahan 

baku yang digunakan sudah bersih dari kotoran yang menempel. Jika 

pencucian yang dilakukan tidak bersih, maka akan berpengaruh kepada 

kualitas makanan jadi yang dihasilkan. 

Bahan baku yang telah dibawa oleh pedagang 30% langsung diolah 

oleh karyawan untuk menjadi menu makanan yang akan dikonsumsi dan 

sebanyak 70% bahan baku yang dibeli tidak langsung diolah karena 

karyawan menyimpan bahan makan tersebut di frezer untuk dikelola di 

malam hari dan esok hari. Selain bahan baku segar, penjamah makanan 

juga menggunakan bahan makanan kemasan seperti kecap atau sambal dan 

bumbu-bumbu lainnya, berdasarkan observasi diketahui bahwa pemilihan 

bahan makanan tersebut menggunakan bahan makanan yang memiliki 
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label dan merek yang jelas dan terdaftar, serta tidak dalam keadaan 

kadaluarsa, serta kemasannya tidak rusak. Hal tersebut sudah baik dan 

perlu dipertahankan oleh penjamah. Kemasan yang rusak menandakan 

bahwa bahan makanan tersebut berpotensi tercemar atau sudah dalam 

keadaan tidak baik. 

Tahap penting lainnya adalah penyajian makanan karena pada 

tahap ini mikroorganisme dapat dapat berkembang biak dan dapat terjadi 

kontaminasi pada makanan. Pada praktiknya, para penjamah makanan 

pada Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin telah memahami cara 

penyajian yang baik. Hal ini dapat dilihat dari setiap menu makanan 

disajikan langsung setelah dimasak pada wadah bebeda-beda dan langsung 

dikonsumsi pada waktu sarapan ataupun makan siang. Hal ini sejalan 

dengan penelitian (Ilmi, 2015) yang menyatakan bahwa makanan yang 

disajikan ileh pihak pondok pesantren masih hangat ketika disajikan. 

Untuk makanan yang telah diolah, pemindahan makanan dilakukan 

menggunakan capit atau sendok, dimana penggunaan capit atau sendok ini 

lebih baik dari pada menggunakan tangan, sehingga tidak menyebabkan 

kontaminasi dari tangan ke makanan. Hal ini sejalan dengan pernyataan 

(Rahayu dan Sudarmaji, 1989) bahwa tangan adalah sumber kontaminasi 

utama mikroba jika kontak langsung dengan makanan dan minuman 

selama proses pemgolahan. 

Peralatan memasak juga memegang peranan penting untuk 

mencegah terjadinya kontaminasi pada makanan. Dari hasil pengamatan 

yang dilakukan penjamah makanan pada Pondok Pesantren Puteri Ummul 

Mukminin telah memperhatikan cara pencucian, pengeringan dan 

penyimpanan peralatan agar selalu dalam keadaan bersih sebelum 
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digunakan serta setelah peralatan digunakan. Peralatan masak harus 

memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi untuk mencegah terjadinya 

kontaminasi oleh agen mikrobiologis. Selain kebersihan air bersih, 

penggunaan sabun merupakan aspek penting agar peralatan yang telah 

digunakan dapat terbebas dari kontaminasi bakteri patogen. Peralatan yang 

tidak dicuci menggunakann sabun, dapat berpotensi menjadi tempat 

berkumpulnya bakteri patogen. Sabun itu dipergunakan untuk 

menghilangkan sisa-sisa makanan dan dipergunakan untuk menghilangkan 

populasi mikroorganisme melalui pencucian dan pembilasan. 

Idealnya proses pencucian dan pembersihan melalui berbagai tahap 

diantaranya; membersihkan kotoran dari permukaan peralatan masak, 

selanjutnya penggunaan sabun untuk menghilangkan bakteri, tahap 

berikutnya adalah pembilasan dengan air yang mengalir sehingga sisa 

sabun yang menempel pada permukaan peralatan masak dapat hilang. 

Tahap akhir yaitu tahap pengeringan, untuk menghilangkan sisa air yang 

masih menempel di peralatan masak. Oleh karena itu, proses pencucian 

dan pembilasan harus dilakukan sedemikian rupa agar efektif dalam 

mengendalikan pertumbuhan mikroorganisme (Nadanti, 2015). 

Praktek hygiene penjamah makanan mempengaruhi kualitas 

makanan yang ditangani, praktek hygiene yang buruk dapat menyebabkan 

kontaminasi mikrobiologis pada makanan karena penjamah makanan 

merupakan sumber utama dan potensial dalam kontaminasi makanan dan 

perpindahan mikroorganisme. Sekitar 90 % penyakit yang terjadi pada 

manusia mempunyai keterkaitan dengan makanan, dan sebanyak 25 % 

penyebaran penyakit melalui makanan diakibatkan oleh pekerja yang 

menderita infeksi dan hygiene perorangan yang buruk (Endah, 2013). 
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Hygiene dan sanitasi karyawan juga merupakan hal yang harus 

diperhatikan dalam mengolah dan menyajikan makanan. Berdasarkan hasil 

observasi yang dilakukan penjamah makan telah menggunakan celemek 

ketika akan mengolah makanan, keadaan kuku tangan para penjamah 

makanan pendek dan bersih dan sebelum mengolah makanan para 

penjamah makanan mencuci tangan pada air yang mengair. Penjamah 

makanan telah mengikuti persyaratan sesuai Keputusan Menteri Kesehatan 

RI No. 942/Menkes/SK/2003 yaitu menggunakan pakaian bersih, tutup 

mulut saat bersin, tidak mengunyah makanan saat mengolah makanan, 

menjaga kebersihan kuku dan tidak menggunakan perhiasan.  

Walaupun para penjamah makanan telah mencuci tangan pada air 

yang mengalir, namun dalam pencucian tangan tersebut tidak semuanya 

melakukan pencucian tangan dengan optimal yaitu pencucian tangan 

secara keseluruhan selama 20 detik dan menggunakan sabun, dan pada 

saat pengolahan bahan baku tidak menggunakan sarung tangan yang 

berpotensi menyebabkan kontaminasi mikrobiologis. 

Tangan tidak pernah terbebas dari berbagai macam kuman, baik 

yang berasal dari kontaminasi benda atau alat, meupun yang tinggal secara 

menetap pada tangan. Tangan yang kotor atau terkontaminasi pada 

penjamah makanan dapat memindahkan bakteridan virus patogen dari 

tubuh atau sumber lainnya ke makanan. Penggunaan sabun dalam hal 

mencuci tangan berfungsi untuk melarutkan minyak dan menghilangkan 

bakteri yang menempel di tangan.  

Hal penting lainnya yang harus diperhatikan yaitu tersedianya 

tempat sampah dan penanganan sampah tersebut. Penanganan sampah 

yang buruk akan memicu penyakit diare pada anak sekitar 1,97 kali lebih 
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besar jika dibandingkan dengan kelompok penanganan sampahnya baik 

(Heller, 1998). Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menjadi 

sumber pencemar berakibat pada jumlah lalat yang banyak disekitar 

sampah sehingga lalat dapat mengontaminasi. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh ( Sudirman, 2018) yang menyatakan bahwa 

untuk sarana pembuangan tempat sampah di Pondok Pesantren Ummul 

Mukminin sebesar 90% dengan persentase memenuhi syarat sehat. 

Dari hasil observasi yang dilakukan, pada dapur telah tersedia 

tempat sampah yang memadai dan tertutup. Dan terdapat tempat sampah 

utama yang berada di luar pondok pesantren, yang dimana ditempat itu 

sampah-sampah dari pondok pesantren dipilah dan diangkut secara rutin, 

sehingga tidak terdapat sampah yang menumpuk. Tidak terdapat lalat yang 

berkumpul pada sampah dapur dikarenakan adanya penutup pada sampah 

yang tidak memungkinkan lalat untuk hinggap. Hal tersebut perlu 

dipertahankan, dikarenakan lalat dapat menimbulkan kontaminasi terhadap 

makanan yang dihasilkan, hal tersebut dapat terjadi jika lalat hinggap di 

makanan/minuman. 

Tingginya jumlah total mikroba dapat disebabkan karena lamanya 

waktu proses pengambilan sampel hingga sampel tersebut diuji, yaitu 

sampel menu makan pagi pada pukul 08.00 dan menu makan siang 12.00 

dan sampel tersebut dibawa ke laboratorium yang jaraknya cukup jauh. 

Penyimpanan di suhu ruang tanpa adanya perlakuan khusus akan 

mempengaruhi peningkatan pertumbuhan mikroba. Jumlah mikroba akan 

meningkat dengan cepat pada fase pertumbuhan seiring dengan 

bertambahnya waktu. Faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan 

mikroba antara lain air, lingkungan, suhu dan praktek sanitasi hygiene. 
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Kontaminasi juga dapat terjadi dalam proses pengambilan sampel dengan 

jarak yang cukup jauh sehingga dapat meningkatkan jumlah total mikroba. 

3. Kualitas mikrobiologi peralatan makanan 

Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Puteri Ummul 

Mukminin Makassar dengan cara melakukan pemeriksaan laboratorium 

dan observasi. Untuk laboratorium dilakukan  pemeriksaan pada 

kualitas bakteriologis alat makan dengan parameter usap alat makan 

yaitu jumlah kuman. Pemeriksaan sampel untuk jumlah kuman 

dilakukan di laboratorium Politeknik Kesehatan Lingkungan Makassar 

dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kualitas 

bakteriologis peralatan makan di Pondok Pesantren Puteri Ummul 

Mukminin Makassar. Pengambilan sampel peralatan makan pada 

Pondok Pesanren Puteri Ummul Mukminin Makassar yaitu 30 sampel 

alat makan, berupa 10 piring, 10 gelas dan 10 sendok. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dapat dilihat 

bahwa jumlah total koloni bakteri alat makan pada Pondok Pesantren 

Puteri Ummul Mukminin yaitu pada sampel sendok terdapat jumlah 

koloni tertinggi yaitu 29 koloni/cm
2
. Sedangkan pada gelas dan piring 

terdapat jumlah koloni 16 koloni/cm
2
. Berdasarkan dengan nilai 

ambang batas yang mengacu pada Permenkes RI No. 

715/Menkes/SK/V/2003 bahwa maksimal jumlah koloni pada alat 

makan adalah ≤100 koloni/cm
2
, didapat hasil bahwa dari 30 sampel alat 

makan yang diperiksa, jumlah koloni pada semua sampel memenuhi 

syarat. 

Dari hasil observasi diketahui bahwa sebelum pencucian 

dilakukan pembersihan kasar dengan sikat penyerok atau tangan untuk 
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mengumpulkan sisa makanan. Penyiraman dengan air untuk 

mengakhiri pembilasan kasar. Namun pencucian tidak terdiri dari 3 

bilik dikarenakan pencucian langsung dilakukan di bawah aliran air. 

Pada tahap pencucian disertai dengan penggunaan detergen. Namun 

tidak menggunakan air panas. Karena menggunakan air PDAM yang 

mengalir maka air yang digunakan tetap terjaga kebersihannya dan 

memenuhi syarat kesehatan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Bobihu, 

2012) yang menyatakan bahwa air yang bersumber dari PDAM 

biasanya mengandung klorin yang dapat membunuh bakteri. 

Pada tahap pengeringan peralatan makan, tidak tersedia rak 

penirisan karena peralatan makan santri dibawa ke dalam asrama 

dimana pada asrama yang merupakan tempat santri untuk beristirahat 

tidak terdapat rak penirisan, peralatan makan yang tidak ditempatkan 

pada rak penirisan berpotensi tercemar oleh sumber pengotoran.  

Pada tahap penyimpanan peralatan makan, penyimpanan 

peralatan makan disimpan ada yang dalam keadaan terbuka dan ada 

pula yang dalam keadaan tertutup, penyimpanan dalam keadaan 

terbuka contohnya ialah santri menyimpan peralatan makan yang telah 

dicuci tersebut di meja yang terdapat di dalam asrama ataupun diatas 

lemari, sementara untuk contoh penyimpanan dalam keadaan tertutup 

yaitu santri menyimpan peralatan makan yang telah digunakan di dalam 

lemari yang terdapat dalam ruangan asrama. Dimana ruangan asrama 

tersebut cukup terjaga kebersihannya dikarenakan setiap santri 

mempunyai jadwal kebersihan dan memiliki tanggung jawab masing-

masing terhadap ruangan asramanya.  

Walaupun telah memenuhi syarat namun pada alat makan masih 
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ditemukan bakteri, ini dikarenakan setelah pencucian alat makan 

tersebut tidak di lap, sisa-sisa air pada alat makan berpotensi 

mengandung kuman. Dan sanitasi peralatan makan yang kurang baik 

yaitu proses pencucian, kondisi tempat penyimpanan peralatan makan 

yang tidak benar serta peralatan makan hanya dikeringkan pada tempat 

terbuka sehingga kontaminasi dapat terjadi. Perbedaan rata-rata jumlah 

kuman tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor mulai dari kondisi 

dapur,penjamah makanan, jenis-jenis makanan yang disajikan, serta 

luasnya bagian alat makan yang kontak langsung dengan makanan dan 

mulut. 

Faktor yang berasal dari jenis makanan dapat dijabarkan dari 

kebersihan alat makan, yang dapat diukur dari bahan makanan yang 

disajikan menggunakan peralatan makan tersebut apakah mudah 

dibersihkan atau tidak. Misalnya alat makan yang digunakan untuk 

menempatkan makanan berkuah, kondisi kebersihannya berbeda 

dengan alat makanan untuk makanan yang tidak berkuah (piring bekas 

tempat rendang kebersihannya berbeda dengan piring bekas sop). 

Selain itu, pada luas media sendok yang lebih kecil dari pada gelas 

menunjukkan angka kuman yang lebih besar dari gelas, hal itu 

dikarenakan seluruh bagian sendok semuanya kontak dengan mulut. 

Piring memiliki luas bagian yang kontak dengan makanan lebih besar 

dari pada luas sendok dan gelas namun tidak bersentuhan langsung 

dengan mulut, dan pada gelas hanya bagian ujungnya yang bersentuhan 

langsung dengan mulut. Oleh karena itu jumlah kuman pada sendok 

relatif lebihbanyak dari pada piring dan gelas (Azari, 2013). 

Dari hasil observasi, diketahui bahwa peralatan makan yang 
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digunakan, setiap santri bertanggung jawab atas peralatan makan yang 

digunakannya masing-masing. Setelah santri menggunakan peralatan 

makan, peralatan makan tersebut langsung dicuci pada tempat 

pencucian, dimana pencucian tersebut telah menggunakan air yang 

mengalir menggunakan sabun, dibilas dan dikeringkan. Lalu disimpan 

pada ruangan asrama masing-masing. Ada yang menyimpan peralatan 

makan tersebut di lemari, meja ataupun tempat lainnya yang tersedia 

pada ruangan asrama para santri, hal ini menunjukkan masih kurangnya 

pengetahuan para santri tentang cara pencucian peralatan makan dan 

cara penyimpanan peralatan setelah pencucian yang baik dan benar. 

Setiap peralatan makan haruslah selalu dijaga kebersihannya 

setiap saat digunakan. Alat makan yang kelihatan bersih belum 

merupakan jaminan telah memenuhi persyaratan kesehatan, untuk itu 

pencucian peralatan makan sangat penting diketahui secara mendasar, 

dengan pencucian secara baik akan menghasilkan peralatan yang bersih 

dan sehat pula. Dengan menjaga kebersihan peralatan makan, berarti 

telah membantu mencegah pencemaran atau kontaminasi makanan 

yang dikonsumsi. Peralatan yang digunakan sebaiknya harus dicuci 

sampai bersih dengan menggunakan air panas dan sabun (detergen), 

yang dibantu dengan menggunakan sikat halus dan atau setelah 

pencucian harus dilakukan pembilasan dengan air secukupnya. Setelah 

itu disemprot atau dilap dengan menggunakan larutan sanitaiser. 

Setelah dilap atau disemprot dengan larutan tersebut jangan dibilas lagi, 

langsung saja dikeringkan. 

Jika tidak digunakan larutan sanitaiser dapat dilakukan 

pembilasan dengan menggunakan air panas. Peralatan-peralatan yang 
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kecil seperti sendok yang susah dibersihkan hendaknya direndam dalam 

larutan detergen panas beberapa waktu sebelum dibersihkan dengan 

menggunakan larutan sanitaiser. Sanitaiser adalah senyawa kimia yang 

dapat mengurangi jumlah bakteri atau mikroba lainnya. Sanitaiser yang 

dapat digunakan bermacam-macam diantaranya 100-200 ppm klorin 

atau senyawa kuat seperti ammonium/watener. Biasanya dilakukan 

dengan cara melarutkan sanitaiser sekitar 3,8-7,6 ml kedalam 25 liter 

air panas (77
o
C). disamping itu air yang digunakan untuk proses 

pencucian peralatan hendaknya air bersih yang memenuhi persyaratan 

(Haderiah, 2015). 

Hal-hal yang harus diperhatikan pada sanitasi peralatan makan 

dan minum seperti piring, sendok, gelas, dan cangkir, hendaknya 

terbuat dari stainless steel (baja antikarat). Karena stainless steel kuat 

dan mudah dibersihkan sehingga mengurangi peluang bagi kuman 

untuk berkembang biak (Yunus, 2011). Metode pencucian dengan air 

mengalir lebih baik dipadukan dengan  pencucian alat makan dengan 

metode perendaman. Hal tersebut dikarenakan pada proses pencucian 

air mengalir semua kotoran yang terlarut akan mengalir tanpa 

mencemari alat makan kembali. Sedangkan, tahap perendaman 

merupakan salah satu tahap yang boleh dikatakan penting sebab akan 

mempermudah proses pengangkatan kotoran yang melekat pada 

peralatn khususnya kotoran atau sisa-sisa makanan yang tidak mudah 

terangkat dari permukaan alat makan. 

Pada tahap pencucian, perendaman perlu dilakukan  karena 

pada perendaman dimaksudkan untuk memberi kesempatan peresapan 

air ke dalam sisa makanan yang menempel atau mengeras (karena 
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kemungkinan sudah lama) sehingga menjadi mudah untuk dibersihkan 

atau terlepas dari permukaan alat. Jumlah kuman pada peralatan makan 

dapat dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adalah air yang 

digunakan, teknik pencucian dan penyimpanan peralatan makan setelah 

dicuci. Pada penelitian kali ini jumlah kuman dapat dipengaruhi oleh 

cara pencucian dan penyimpanan peralatan. Selain itu, hal yang dapat 

memengaruhi jumlah kuman pada peralatan makan adalah angin atau 

debu yang membawa zat pencemar, karena tempat penyimpanan 

peralatan makanan tidak dalam keadaan tertutup. 

Teknik pencucian dan kondisi personal hygiene berhubungan 

secara signifikan dengan jumlah kuman pada piring. Oleh sebab itu, 

perlu diperhatikan pada tahap proses pencucian dan personal hygiene 

penjamah makanan. Proses pencucian sebaiknya dilakukan sesuai 

dengan prosedur yang ada agar menghasilkan peralatan makan yang 

hygienis baik pada proses pencucian agar peralatan makan terhindar 

dari kontaminasi kuman (Budon, 2013). Upaya yang dapat dilakukan 

untuk mengurangi angka kuman yang terkandung dalam peralatan 

makan yaitu: pencucian peralatan harus menggunakan detergen, air 

panas untuk menghilangkan lemak dan minyak. Proses pencucian 

peralatan makan harus menggunakan atau memiliki 3 bak yaitu bak 

pertama disebut bak pencuci, kedua bak pembilas, ketiga bak pembilas 

terakhir dengan desinfektan, pembilasan juga bisa langsung dengan air 

yang mengalir. Peralatan yang sudah bersih  atau dicuci ditiriskan 

sampai kering dengan sendirinya atau bantuan sinar matahari dan tidak 

boleh dilap dengan kain. Peralatan disimpan pada tempat yang tertutup 

atau pada tempat khusus penyimpanan peralatan yang bersih dan 
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terlindung dari sumber pencemaran atau terkotaminasi binatang 

pengganggu (Tumelap, 2011). 

Kualitas bakteriologi udara merupakan salah satu hal yang dapat 

mempengaruhi kualitas bakteriologis pada makanan dan alat makan hal 

ini dikarenakan bakteri yang terkandung pada udara dapat 

mengkontaminasi makanan dan alat makan yang terdapat pada ruangan 

tersebut. Alat makan yang memiliki kualitas bakteriologis yang tidak 

memenuhi syarat dapat mencemari makanan, dikarenakan alat makan 

tersebut bersentuhan langsung dan merupakan sarana transmisi bakteri 

dari makanan ke manusia. Namun, kondisi bakteriologis di udara bukan 

satu-satunya penentu kualitas bakteriologis makanan, dikarenakan 

keberadaan bakteri pada makanan dapat pula dipengaruhi oleh faktor –

faktor lain seperti kualitas air, keberadaan vektor ataupun penjamah 

makanan. Kualitas udara, makanan dan alat makan merupakan hal yang 

saling berkaitan satu dan lainnya maka perlu diperhatikan ke tiga aspek 

tersebut, untuk menciptakan kondisi lingkungan biologi (bakteriologis) 

yang memenuhi syarat, sehingga meminimalisir dampak kesehatan 

yang dapat ditimbulkan.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Pondok Pesantren Puteri 

Ummul Mukminin Makassar dari tanggal 17 Maret - 05 April 2019 dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan dengan nilai ambang batas yang mengacu pada Surat 

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1077/MENKES/V/2011 didapat 

bahwa dari 13 sampel ruangan yang diperiksa, terdapat tujuh ruangan yang 

suhunya memenuhi syarat dan enam ruangan yang tidak memenuhi syarat, 

dan untuk kelembaban semua ruangan tidak memenuhi syarat. 

2. Jumlah koloni pada 13 sampel ruangan yang diperiksa semua ruangan 

memenuhi syarat.Berdasarkan dengan nilai ambang batas yang mengacu 

pada Surat Keputusan menteri Kesehatan RI No 1077/MENKES/V/2011 

bahwa maksimal jumlah koloni pada udara dalam ruang adalah < 700 

koloni/m
3
. 

3. Batas Total Plate Count (TPC) pada makanan adalah 1 x 10
6
 CFU/g, 

didapat hasil bahwa dari 6 sampel makanan yang diperiksa, 2 sampel 

memenuhi syarat dan 4 sampel tidak memenuhi syarat. Berdasarkan 

dengan nilai ambang batas yang mengacu pada surat keputusan Dirjen 

POM Nomor : 03726/B/SK/VII/89,  

4. Jumlah koloni pada 30 sampel alat makan yang diperiksa memenuhi 

syarat.Berdasarkan dengan nilai ambang batas yang mengacu pada 

Permenkes RI No. 715/Menkes/SK/V/2003 bahwa maksimal jumlah 

koloni pada alat makan adalah ≤100 koloni/cm
2
. 
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B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka peneliti memberikan 

beberapa saran dan rekomendasi yaitu : 

1. Pihak Pondok Pesantren hendaknya ruangan perlu dilengkapi tanaman 

yang dapat diletakkan di dalam ruangan,ataupun melakukan pemasangan 

AC untuk menjaga kelembaban. 

2. Pihak Pondok Pesantren agar kiranya ventilasi atau khususnya jendela 

secara rutin dibuka agar sirkulasi udara dapat terjaga dengan baik. 

3. Pihak Pondok Pesantren hendaknya pembersihan rak buku pada 

perpustakaan menggunakan vacuum cleaner agar penyerapan debu dapat 

dilakukan dengan maksimal. 

4. Pihak Pondok Pesantren agar kiranya memberikan sosialisasi peningkatan 

kesadaran mencuci tangan yang baik dan benar. 

5. Pihak Pondok Pesantren agar kiranya memberikan sosialisasi peningkatan 

kesadaran cara pencucian alat makan yang baik dan benar. 

6. Pihak Pondok Pesantren hendaknya menyediakan rak penirisan dan 

penyimpanan alat makan bagi para santri. 

7. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti lebih lanjut terkait 

jenis bakteri yang terdapat pada udara, makanan dan alat makan yang 

ditemukan pada Pondok Pesantren. 

8. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti faktor-faktor lain yang 

dapat mempengaruhi kualitas bakteriologis pada lingkungan Pondok 

Pesantren. 
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Lampiran 

A. Daftar Pondok Pesantren di Kota Makassar 

No. Nama Pondok 

Pesantren 

Alamat Tahun 

Berdiri 

Jumlah santri Total 

Laki-laki Perempuan 

1.  Immim Putra Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 1975 871 - 871 

2.  An-Nahdlah Makassar Jl. Tinumbu No. 272 1986 306 396 701 

3. Ummul Mukminin 

Putri 

Jl. P. Kemerdekaan Km. 17 1986 - 1.241 1241 

4. Hidayatullah Jl. Tamalanrea Raya Poros BTP No. 26 1987 449 426 875 

5. Podok Madinah Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 09 1988 167 183 350 

6. Darul Arqam Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami  1991 267 259 526 

7. Darul Aman Jl. K.H.A Djabbar Ashiry No. 1 Gombara 1991 534 401 935 

8. Ulul Albab Jl. Dg. Ramang No. 102 1996 279 199 478 

9. Tahfidzul Qur’an 

Wahdah Islamiyah 

Jl. Rahmatullah Raya Kassi 2005 97 94 191 

10. Multidimensi Al-

Fakhriyyah 

Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 20 2006 118 52 170 

11. Al Markaz Al Islami Jl. Mesjid Raya No. 57 2007 85 75 160 

12. Tahfidzul Qur’an Al-

Imam Ashim 

Jl. Tidung Mariolo No. 11 B 1999 139 - 139 

13. Radhiyatul Ma’arief Li 

Tahfidz Al Qur’an 

Jl. Pengayoman Blok FA 2 No. 9 2010 40 45 85 

14. Tahfidzul Qur’an Zam-

zam 

Jl. Al Ikhlas 2013 70 - 70 

15. Tahfidzul Qur’an 

Masjid Fatimah 

Jl. Mahakam No. 2 Perumahan Bukit 

Baruga Antang 

2008 80 - 80 

16. Tilawah dan Tahfidzul 

Qur’an Taqwa 

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo XIII No.5 1980 80 - 80 

17. Al Mubarak Jl. Goa Ria Lr. Al Mubarak 1995 80 - 80 

18. Huffaz As-Sudais Jl. Abd. Rahman A. Basalamah No. AA 

05 

2010 32 7 39 



 

 
 

19. Nahdiatul Qurraa’wal 
Huffadz 

Jl. Panampu Komp. Unhas  120 90 210 

20. Al  Mubarakh Jl. Teuku Umar 12 Lr. 7  31 17 48 

21. YPIQ Al musawwlrah Jl. K.H.A Djabbar Ashiry No. 1 Gombara  70 30 100 



 

 
 

B.  Denah Pondok Pesantren 

 



 

 
 

C. Lembar Observasi 

1. Lembar Observasi Peralatan Makan 

Sumber : (Yunus, 2011) 

 

  

 

Kriteria penilaian 

Checklist 

(√) untuk 

observasi 

A. Cara Pencucian Peralatan Makan 

1. Sebelum pencucian dilakukan pembersihan kasar dengan sikat penyerok/ tangan 

untuk mengumpulkan sisa makanan. 

2. Menyiram dengan air untuk mengakhiri pembersihan kasar. 

3. Pencucian terdiri atas 3 bilik. 

4. Menggunakan detergent/ sabun. 

5. Pada pembilasan menggunakan air panas (71,1
0
C-76,6

0
C) 

6. Menggunakan zat persenyawaan chlor. 

7. Air pencucian selalu diganti. 

B. Tempat Pengeringan Peralatan Makan 

1. Tersedia rak penirisan. 

2. Rak penirisan bebas dari segala sumber pengotoran 

C. Tempat Penyimpanan Peralatan  Makan 

1. Tempat penyimpanan dalam keadaan tertutup. 

2. Tidak berdebu/ bersih. 

3. Mudah dibersihkan. 

4. Peralatan makan disimpan berdasarkan jenisnya. 

 

√ 

 

√ 

- 

√ 

- 

- 

√ 

 

- 

- 

 

√ 

√ 

√ 

- 

 



 

 
 

2. Lembar Observasi Makanan 

Sumber : (Ratnawaty, 2012) 

 

  

 

Kriteria Penilaian 

Hasil observasi 

1. Sumber air pengolahan dan cuci peralatan 

2. Jarak sumber debu 

3. Jarak tempat sampah 

4. Jarak saluran air/got 

5. Kondisi penyimpanan makanan 

6. Pemakaian celemek 

7. Banyak pembilasan peralatan 

8. Cuci tangan sebelum mengolah makanan 

9. Keadaan kuku tangan 

10. Penggunaan alat untuk mengambil makanan 

PDAM  

200 m 

205 m 

203 m 

tertutup 

ya 

3 kali 

ya 

pendek 

ya 



 

 
 

3. Lembar Observasi Udara 

 

No. Ruangan Suhu (
o
C) Kelembaban (%) 

Titik 1 Titik 2 Titik 3 Titik 1 Titik 2 Titik 3 

1. Dapur 28.5 27.1 27.2 69.1 69 68.2 

2. Mesjid 27.4 26.1 29.2 68.2 69.2 68 

3. Perpustakaan 28.3 29.2 29.1 65 66.1 66.2 

4. Laboratorium 27.1 27.1 26 67.2 66.5 67 

5. Kelas A1 29 27.4 28 68.2 69.1 68.6 

6. Kelas B1 28.1 28.3 27.2 67.5 67.1 66.2 

7. Kelas B2 27.2 26.4 26.1 69.2 68.3 69.1 

8. Asrama A1 27.3 26.1 29.3 64.4 65.1 64 

9. Asrama A2 29.8 29.3 30 59.4 60.1 61.1 

10. Asrama A3 29.2 29.8 30 66 65.5 66.3 

11. Asrama B1 27 28.4 29 68.5 68 69 

12. Asrama B2 30,2 27.3 29 65 64.6 65 

13. Asrama C 29.1 29 27 65 65 64,2 

 

 

 

 

 



 

 
 

D. Daftar Menu Makanan Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin Aisyiyah Wilayah 

Sulawesi Selatan 

No

. 

Tangga

l 

Penyajian 

Pagi Siang Malam 

1 1 
Nasi putih 

Telur dadar 

Nasi putih 

Ikan goreng 

Sayur bening 

Sambel 

Nasi putih 

Bakso 

Mie rebus 

Telur rebus 

2 2 

Nasi putih 

Sambel goreng 

(tempe, kacang, mairo) 

Nasi putih 

Ikan goreng 

Sayur asam 

Tempe goreng 

Nasi putih 

Ikan goreng 

Sayur sawi hijau 

Sambel 

3 3 

Nasi putih 

Sambel goreng daging + 

Ubi jalar 

Nasi putih 

Ikan masak 

Pecel 

Sambel 

Kerupuk 

Nasi putih 

Ikan goreng 

Sayur labu kuning 

Sambel 

4 4 

Nasi putih 

Mie goreng 

Telur 

Nasi putih 

Sayur nangka 

Ikan goreng 

Sambel 

Nasi putih 

Ikan goreng 

Sayur kangkung tumis 

Sambel 

5 5 

Nasi putih 

Tahu goreng bumbu 

kacang 

Nasi putih 

Ikan goreng 

Sayur campur 

Sambel 

Nasi putih 

Bakso 

Mie dan telur rebus 

Sambel 

6 6 

Nasi putih 

Tempe lebar bumbu 

kacang 

Nasi putih 

Ikan goreng 

Sayur labu siam + kacang 

panjang 

Nasi putih 

Ikan goreng 

Sayur sawi putih 



 

 
 

Sambel Sambel 

7 7 
Nasi putih 

Tahu bumbu cabe kecap 

Nasi putih 

Ayam kari 

Kerupuk 

Nasi putih 

Ikan goreng 

Sayur kol 

Sambel 

8 8 

Nasi putih 

Mie goreng 

Telur 

Nasi putih 

Sayur bening 

Ikan goreng 

Sambel 

Nasi putih 

Ikan goreng bumbu 

Sayur labu santan 

Sambel 

9 9 
Nasi putih 

Tempe lebar kecap 

Nasi putih 

Ikan goreng bumbu 

Sayur sawi hijau campur 

tumis 

Ikan goreng Sambell 

Nasi Putih 

Ikan goreng 

Sayur campur 

Sambel  

10 10 
Nasi putih 

Ikan kering 

Nasi putih 

Coto Makassar 

Telur rebus 

Sambel 

Nasi putih 

Ikan goreng 

Sayur sawi 

Sambel 

 

11 11 
Nasi putih 

Telur dadar 

Nasi putih 

Ikan goreng 

Sayur kangkung 

Sambel 

Nasi putih 

Bakso 

Mie telur rebus 

12 12 

Nasi putih 

Sambel goreng 

(tempe,kacang,mairo) 

Nasi putih 

Ikan goreng 

Sayur campur (kacang 

merah) 

Sambel 

Nasi putih 

Ikan gorng 

Sayur labu siam 

Sambel 

13 13 Nasi putih Nasi putih Nasi putih 



 

 
 

Sambel goreng 

daging+ubi jalar 

Ikan masak 

Pecel 

Sambel 

Ikan goreng 

Sayur labu siam 

Sambel 

14 14 

Nasi putih 

Mie goreng 

Telur 

Nasi putih 

Sayur bening 

Ikan goreng 

Sambel 

Nasi putih 

Ikan goreng 

Sayur campur 

Sambel 

15 15 

Nasi putih 

Tahu goreng bumbum 

kacang 

Nasi putih 

Ikan goreng 

Sayur kangkung 

Sambel 

Nasi putih 

Ikan goreng 

Sayur nangka 

Sambel 

16 16 

Nasi putih 

Tempe bumbu tomat 

Lombok 

Nasi putih 

Ikan goreng 

Sayur labu siam+kacang 

panjang 

Sambel 

Nasi putih 

Bakso 

Mie 

Telur 

17 17 
Nasi putih 

Tahu bumbu kecap 

Nasi putih 

Ayam goreng asam 

manis 

Sop 

Nasi putih 

Ikan goreng 

Sayur labu kuning 

Sambel 

18 18 
Nasi putih 

Mie goreng telur 

Nasi putih 

Sayur bening 

Ikan goreng 

Sambel 

Nasi putih 

Telur assam manis 

Sayur kol/sawi 

Sambel 

19 19 
Nasi putih 

Telur dadar 

Nasi putih 

Ikan goreng bumbu 

Sayur campur 

Sambal 

Nasi putih 

Ikan goreng 

Sayur kol 

Sambel 



 

 
 

20 20 
Nasi putih 

Ikan asin 

Nasi putih 

Ikan goreng 

Sop kentang,wortel,kol 

Bakwan 

Sambel 

Nasi putih 

Ikan goreng 

Sayur kol 

Sambel 

 

 

21 21 
Nasi putih 

Tempe lebar bumbu 

Nasi putih 

Ikan goreng 

Sayur asam 

Sambel 

Nasi putih 

Ikan goreng 

Sayur sawi putih 

Sambel 

22 22 

Nasi putih 

Sambel goreng tempe 

Kacang,mairo 

Nasi putih 

Ikan goreng bumbu 

Sayur santan campur 

Sambel 

Nasi putih 

Ikan goreng 

Sayur campur sambel 

23 23 

Nasi putih 

Sambel goreng daging 

ubi jalar 

Nasi putih 

Ikan masak 

Pecel 

Krupuk 

Sambel 

Nasi putih 

Bakso 

Mie 

Telur 

24 24 

Nasi putih 

Mie goreng 

Telur 

Nasi putih 

Soto ayam 

Tempe goreng 

Sambel 

Nasi putih 

Ikan goreng 

Sayur nangka santan 

Sambel 

25 25 

Nasi putih 

Tahu goreng bumbu 

kecap 

Nasi putih 

Ikan goreng 

Sayur asam 

Sambel 

Nasi putih 

Ikan goreng 

Sayur kol 

Sambel 

26 26 Nasi putih Nasi putih Nasi putih 



 

 
 

Tempe bumbu Coto makassar 

Telur 

Sambel 

Ikan goreng 

Sayur sawi hijau 

Sambel 

27 27 

Nasi putih 

Telur bulat bumbu 

balado 

Nasi putih 

Ikan goreng 

Sayur asam 

Sambel 

Nasi putih 

Ikan goreng 

Sayur labu 

Sambel 

28 28 

Nasi putih 

Mie greng 

Telur 

Nasi putih 

Sayur bening 

Ikan goreng 

Sambrl 

Nasi putih 

Ikan goreng 

Sayur kangkung tumis 

Sambel 

29 29 

Nasi putih 

Tahu bumbu lombok 

tomat 

Nasi putih 

Ikan masak 

Pecel 

Krupuk 

Sambel 

Nasi putih 

Ikan goreng 

Sayur labu 

Sambel 

30 30 
Nasiputih 

Ikan asin 

Nasi putih 

Ayam goreg asam manis 

Sop kol +krntang+wortel 

Sambel 

Nasi putih 

Ikan goreng 

Sayur sawiputih 

Krupuk 

Sambel 

31 31 
Nasi putih 

Tempe bumbu bacem 

Nasi putih 

Ikan goreng 

Sayur campur 

Perkedel jagung 

Sambel 

Nasi putih ikan goreng 

Sayur campur 

Sambel 

 

  



 

 
 

 

E. Penyakit Santri Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin Makassar 

 

No. Jenis Penyakit 

Tahun 2014 Tahun 2015 

Jumlah 
Persentase 

(%) 

Jumlah 

 

Persentase 

(%) 

1. Gastritis 99 36,53 150 50,49 

2. Skabies 130 40,56 89 29,15 

3. Alergi 47 17,34 58 18,47 

4. Diare 25 9,23 35 11,15 

5. ISPA 25 9,23 23 7,33 

6. Gigi dan mulut 15 5,53 12 3,83 

7. Penyakit lain 7 2,58 5 1,59 

         Sumber : (Samranah, 2017) 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alat pengambilan sampel bakteriologis udara Pengambilan sampel udara dalam ruang asrama 

Pengambilan sampel udara dalam mesjid Ruang kelas pada Pondok pesantren 



 

 
 

  

  

Ruang laboratorium pada Pondok pesantren Peralatan yang terdapat pada laboratorium 

Ruang Makan santri Tempat Penyimpanan Makanan 



 

 
 

 

  

Freezer penyimpanan bahan baku daging Dapur pada Pondok pesantren 

Meja makan santri 
Observasi manu makanan 



 

 
 

 

  

Sampel menu makanan Sampel menu makanan dibawa ke lab 

menggunakan termos 

Penyajian makanan pada Pondok Pesantren 
Tersedia fasilitas untuk mencuci tangan 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alat pengambilan sampel bakteriologis alat 

makan 

Usap alat makan 

 

Usap alat makan 

 

Tempat pencucian alat makan 
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RIWAYAT PENELITI 

Nur Windy lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 

24 November 1996, merupakan putri dari pasangan Laode 

Saehi dan Waode Ndoria serta anak pertama dari lima 

bersaudara. Peneliti dibesarkan di keluarga yang 

sederhana, namun penuh kasih sayang. Mengawali 

pendidikan di TK Bustanul  

Athfal Aisyiyah Makasrsa. Kemudian melanjutkan 

pendidikan sekolah dasar di SD Inpres Kassi-Kassi pada 

tahun 2002-2005, SD Negeri Mappala pada tahun 2005-2008 dan melanjutkan pendidikan 

tingkat menengah di SMP Negeri 21 Makassar pada tahun 2008-2011. Setelahnya peneliti 

melanjutkan sekolah tingkat atas di SMA Negeri 9 Makassar tahun 2011-2014. 

Setelah lulus, peneliti melanjutkan pendidikan strata satu di Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar dengan memilih jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran 

dan Ilmu Kesehatan dengan mengambil konsentrasi Kesehatan Lingkungan. Setiap proses 

yang peneliti alami pada saat perkuliahan sangat berbeda ketika pendidikan sebelumnya, 

namun berkat ilmu pengetahuan yang berharga dari dosen-dosen hebat, kakanda dan 

adinda yang selalu memberi kalimat positif yang memotivasi serta saudara baru dari 

Hefabip yang tak jemu- jemu menganggap saya bagian dari mereka. Proses itu menjadi 

terasa manis. 

Peneliti ikut aktif dalam beberapa organisasi internal seperti Anggota Bidang 

Pemberdayaan Perempuan HMJ Kesehatan Masyarakat (2015-2016)). Rasa kepedulian 

sebagai agent of change juga turut mendorong peneliti aktif dalam berbagai kegiatan 

sosial seperti Pengalaman Belajar Lapangan, bakti sosial, dan health sociality. 

 

 

 


