
“ ANALISIS PERBANDINGAN ANGKA BAKTERI COLIFORM  
ANTARA AIR MINUM ISI ULANG LANGSUNG DI DEPOT 

 DENGAN AIR MINUM ISI ULANG YANG DIEDARKAN  
KE TOKO DI KELURAHAN ROMANG POLONG ” 

 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih 

Ge lar  Sar jana  Farmas i  Jurusan Farmas i  

Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

Oleh 

MUHAMMAD RIFQI ABDILLAH 

70100117067 

 

 

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 

ROMANGPOLONG-GOWA 

2023



 

ii 
 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama    : Muhammad Rifqi Abdillah 

NIM   : 7010011767 

Tempat, Tanggal lahir : Makassar, 19 April 2000 

Jurusan  : Farmasi 

Fakultas  : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Alamat   : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 15 

Judul                           : Analisis Perbandingan Angka Cemaran Bakteri 

Coliform Antara Air Minum Isi Ulang Langsung di 

Depot Dengan Air Minum Isi Ulang Yang 

Diedarkan ke Toko di Kelurahan Romang Polong 

 

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini 

benar adanya hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia 

merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau 

seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum. 

 

Gowa, 7 Februari 2023 

Penyusun  

 

 
MUHAMMAD RIFQI ABDILLAH 
NIM. 70100117067 

 

  







 

iv 
 

KATA PENGANTAR 

 Segala puji dan syukur penulis haturkan atas kehadirat Allah SWT. atas 

segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita semua, 

Nabi Muhammad SAW.  

 Skripsi yang berjudul “Analisis Perbandingan Angka Cemaran Bakteri 

Coliform Antara Air Minum Isi Ulang Langsung di Depot dan Air Minum Isi 

Ulang Yang Diedarkan ke Toko di Kelurahan Romang Polong” disusun untuk 

memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Farmasi di Jurusan Farmasi 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. 

 Dalam penyelesaian penelitian dan skripsi ini, penulis mengalami 

beberapa hambatan. Namun, atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang 

senantiasa membantu dan memberi motivasi kepada penulis sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. 

 Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada kedua orang 

tua tercinta, yaitu bapak Muh. Amir dan Ibu Sitti Khadijah, yang senantiasa 

memberikan perhatian, kasih sayang, dan dukungannya kepada penulis sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada 

keluarga besar tercinta atas segala bentuk dukungan yang diberikan kepada 

penulis. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. 

 Melalui kesempatan ini, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada : 

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhanis M.A, Ph.D selaku Rektor UIN 

Alauddin Makassar dan Ibu Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes. selaku 

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, 



 

v 
 

2. Ibu Dr. apt. Hj. Gemy Nastity Handayani., S.Si., M.Si. selaku wakil 

dekan I, bapak Dr. H. M. Fais Satrianegara, S.KM., MARS. Selaku 

wakil dekan II, dan bapak Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd. selaku wakil 

dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, 

3. Ibu apt. Surya Ningsi., S.Si., M.Si selaku Ketua Jurusan Farmasi 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar, 

4. Bapak apt. Ikhlas Arsul S.Farm., M.Si selaku pembimbing I dan Ibu 

apt. Afrisusnawati Rauf, S.Si., M.Si selaku pembimbing II yang telah 

meluangkan waktu dan ilmunya untuk membimbing dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas bantuan 

bapak dan Ibu dengan pahala bahkan hal yang lebih baik di dunia dan 

akhirat kelak. 

5. Ibu apt. Mukhriani S.Si., M.Si. selaku penguji kompetensi yang telah 

banyak memberikan saran dan kritiknya demi perbaikan dan 

kelengkapan skripsi ini, serta Dr. Muhammad Shuhufi S.Ag., M.Ag 

selaku penguji agama yang telah benyak memberikan pengarahan 

sekaligus bimbingan terhadap kelengkapan dan perbaikan khususnya 

tinjaun islam dalam skripsi ini. 

6. Bapak, Ibu Dosen, serta seluruh Staf jurusan farmasi atas curahan ilmu 

pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penulis sejak 

menempuh Pendidikan farmasi hingga saat ini. 

7. Seluruh teman-teman angkatan 2017 (kovalen) yang senantiasa 

memberikan banyak bantuan dan dukungan selama masa studi di 

jurusan farmasi. 



 

vi 
 

 Penulis menyadari masih ada kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar 

harapan penulis sekiranya dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya 

terkhusus di bidang farmasi. Semoga bernilai ibadah di sisi Allah SWT. 

 

 

Gowa, 7 Februari 2023 

       Penulis 

 

 

       Muhammad Rifqi Abdillah 
       NIM. 70100117067 

  



 

vii 
 

DAFTAR ISI 

 
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ................................................................. ii 

PENGESAHAN SKRIPSI ..................................................................................... iii 

KATA PENGANTAR ........................................................................................... iv 

DAFTAR ISI ......................................................................................................... vii 

DAFTAR TABEL .................................................................................................. ix 

DAFTAR GAMBAR .............................................................................................. x 

DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................................... xi 

ABSTRAK ............................................................................................................ xii 

BAB I ...................................................................................................................... 1 

A. Latar belakang .............................................................................................. 1 

B. Rumusan masalah......................................................................................... 5 

C. Definisi Operasional dan ruang lingkup ...................................................... 5 

D. Kajian pustaka .............................................................................................. 6 

E. Tujuan penelitian .......................................................................................... 8 

F. Manfaat penelitian ........................................................................................ 9 

BAB II ................................................................................................................... 10 

A. Tinjauan umum .......................................................................................... 10 

1. Air Minum Isi Ulang .............................................................................. 10 

2. Perbedaan Air Minum Isi Ulang dan Air Minum Dalam Kemasan ....... 17 

3. Cemaran pada Air Minum Isi Ulang ...................................................... 20 

4. Dampak Mengkonsumsi Air yang Tercemar Mikroba ........................... 30 

5. Metode Pengujian Cemaran Mikroba ..................................................... 33 

6. Aturan Pengolahan dan Standar DAMIU ............................................... 36 

B. Tinjauan Keislaman ................................................................................... 39 

BAB III ................................................................................................................. 44 

A. Jenis Penelitian ........................................................................................... 44 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian ..................................................................... 44 

C. Subjek Penelitian ........................................................................................ 44 

D. Teknik pengambilan sampel ...................................................................... 45 



 

viii 
 

E. Variabel Penelitian ..................................................................................... 45 

F. Alat dan Bahan ........................................................................................... 45 

G. Analisis Data .............................................................................................. 46 

H. Alur Penelitian ........................................................................................... 46 

BAB IV ................................................................................................................. 47 

A. Hasil Penelitian .......................................................................................... 47 

B. Pembahasan ................................................................................................ 54 

BAB V ................................................................................................................... 60 

A. Kesimpulan ................................................................................................ 60 

B. Saran ........................................................................................................... 60 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 61 

LAMPIRAN .......................................................................................................... 67 

RIWAYAT HIDUP .............................................................................................. 79 

 

  



 

ix 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel 1. Perbedaan air minum isi ulang dan air minum dalam kemasan................ 20 

Tabel 2. Hasil Perhitungan jumlah koloni bakteri Coliform pada air minum isi 
ulang yang diambil langsung di depot isi ulang. ........................................................ 47 

Tabel 3. Hasil perhitungan jumlah koloni bakteri Coliform pada air minum isi 
ulang yang beredar di toko. ........................................................................................... 48 

Tabel 4. Dasar hipotesis analisis SPSS ........................................................................ 56 

  



 

x 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 1. Galon air minum  isi ulang tidak memiliki label merek atau polos 
(kiri), galon air minum dalam kemasan memiliki label merek (kanan) .................. 19 

Gambar 2. Bakteri E.coli ............................................................................................... 27 

Gambar 3. Bakteri Klebsiella Pneumoniae ................................................................. 29 

Gambar 4. Bakteri Enterobacter aerogenes ............................................................... 30 

Gambar 5. Alur penerbitan sertifikat layak Hygiene ................................................. 39 

  



 

xi 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Skema Kerja ..................................................................................... 67 

Lampiran 2. Surat Izin Meneliti ............................................................................ 69 

Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Meneliti ...................................................... 70 

Lampiran 4. Proses Pengujian ............................................................................... 71 

Lampiran 5. Hasil Pemeriksaan Depot.................................................................. 74 

Lampiran 6. Hasil Pemeriksaan Toko ................................................................... 76 

Lampiran 7. Tabel Hasil Analisis ......................................................................... 78 

  



 

xii 
 

 

ABSTRAK 

Nama : Muhammad Rifqi Abdillah 
NIM : 70100117067 
Jurusan : Farmasi 
Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Angka Cemaran Bakteri Coliform Antara 

Air Minum Isi Ulang Langsung di Depot dan Air Minum Isi 
Ulang Yang Diedarkan ke Toko di Kelurahan Romang Polong 

  

 
Depot air minum isi ulang (DAMIU) merupakan tempat pengisian air 

minum atau industri penyedia air bersih siap minum. Berdasarkan keputusan 
Menteri perindustrian dan perdagangan DAMIU hanya boleh mengisi wadah yang 
dibawa konsumen dan tidak boleh melakukan stok air yang sudah dikemas dalam 
wadah karena beresiko tercemar bakteri, namun saat ini banyak depot yang 
melakukan stok bahkan mengedarkan air isi ulang ke toko. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisa perbedaan angka cemaran bakteri Coliform air 
minum yang diambil langsung dari depot dan air minum isi ulang yang diedarkan 
ke toko. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif komparatif dengan 
pemeriksaan laboratorium. Penentuan cemaran bakteri Coliform  dilakukan 
dengan teknik filtrasi membran. Sampel pada penelitian terdiri dari 2 kelompok 
yaitu kelompok depot dan kelompok toko yang masing-masing kelompok 
memiliki 10 sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh sampel uji 
mengandung bakteri Coliform. Berdasarkan uji statistik terdapat perbedaan yang 
signifikan antara kedua kelompok sampel uji. 

 
  

Kata kunci: DAMIU, Perbandingan cemaran, Coliform 
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ABSTRAK 

Name : Muhammad Rifqi Abdillah 
Student ID : 70100117067 
Major : Farmasi 
Thesis Title : Comparative Analysis of Coliform Bacterial Contamination 

Numbers Between Direct Refillable Drinking Water at Depots 
and Refillable Drinking Water Circulated to Stores 

  

 
Refill drinking water depot (DAMIU) is a drinking water filling place or 

an industry providing ready-to-drink clean water. Based on the decree of the 
Minister of Industry and Trade, DAMIU can only fill containers carried by 
consumers and cannot stock water that has been packaged in containers because it 
is at risk of being contaminated with bacteria, But nowadays many depots are 
doing stock and even circulating refillable water to stores. This study aims to 
analyze the difference in the contamination rate of Coliform bacteria drinking 
water taken directly from the depot and refillable drinking water circulated to 
stores. The research method used is descriptive comparative with laboratory 
examination. Determination of Coliform bacteria contamination was carried out 
by membrane filtration technique. The sample in this study consisted of 2 groups, 
namely the depot group and the shop group, each group having 10 samples. The 
results showed that all test samples contained Coliform bacteria. Based on the 
statistical test, there is a significant difference between the two test sample groups. 

 
  

Kata kunci: DAMIU, Contamination comparison, Coliform 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar belakang 

Air merupakan kebutuhan yang penting dan utama bagi manusia untuk 

kelangsungan hidupnya, diketahui kadar air dalam tubuh manusia lebih dari 65%. 

Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui kondisi air yang baik dan 

sehat bagi kehidupan manusia. Air yang sehat merupakan air yang bebas dari 

kontaminasi bahan-bahan berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit bagi 

manusia, sesuai dengan ketentuan standarisasi nasional (Faisal, 2019) 

Air merupakan faktor  penentu dalam kesejahteraan dan kesehatan mausia. 

Air bersih yang memenuhi standar kesehatan harus terbebas dari pencemaran 

kotoran yang dapat berupa partikel pasir, sedangkan air minum yang sehat harus 

memenuhi persyaratan fisika, kimia, mikrobiologis dan radioaktif. Penurunan 

kualitas air secara langsung ataupun tidak langsung dapat meyebabkan bahaya 

kesehatan bagi manusia (Anwarudin, 2019) 

Perkembangan pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan 

ketersediaan air bersih makin berkurang. Selain itu pertumbuhan penduduk yang 

semakin meningkat juga menyebabkan kualitas air semakin menurun. Pada 

lingkungan perkotaan dimana jumlah penduduk yang padat menyebabkan kualitas 

air menurun sedangkan kebutuhan akan air bersih meningkat, hal ini mendorong 

berdirinya industri-industri air minum isi ulang (Agustina, 2021) 

Kebutuhan akan air minum yang sangat penting ini direspon positif oleh 

para pengusaha dengan membuat produk Air Minum Dalam Keamasan (AMDK). 

Bahkan seiring berjalannya waktu model usaha air minum ini terus berkembang 
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hingga munculnya usaha air minum isi ulang yang saat ini banyak tersebar 

disetiap wilayah pemukiman masyarakat (Sudiana & Sudirgayasa, 2020) 

Salah satu pilihan masyarakat sebagai sumber air minum merupakan Air 

Minum Dalam Kemasan (AMDK), tetapi karena harganya yang masih tergolong 

relatif mahal menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yang lebih murah 

yaitu air minum isi ulang (AMIU) yang harganya jauh lebih murah dibandingkan 

dengan AMDK (Hilmarni & Ningsih, 2018) 

Meningkatnya permintaan air minum pada depot air minum isi ulang 

(DAMIU)  tidak menjamin peningkatan keamanan produknya, hal ini terjadi 

karena lemahnya pengawasan dari dinas terkait. Akibat dari kurangnya 

pengawasan ini memungkinkan mutu air minum isi ulang yang dihasilkan tidak 

memenuhi standar yang ditetapkan (Marhamah et al., 2019) 

Adanya cemaran berupa bakteri Coliform pada air minum isi ulang 

merupakan masalah besar bagi produksi air minum isi ulang. Dimana Total 

Coliform merupakan indikator adanya mikroba yang bersifat enteropatogenik dan 

toksigenik yang ada pada air yang berbahaya bagi kesehatan (Niken et al., 2019) 

Masalah utama yang perlu diperhatikan oleh pengelola air minum adalah 

semakin tingginya tingkat pencemaran air baik yang berasal dari limbah rumah 

tangga maupun limbah industri. Dalam pengelolaan air minum isi ulang sangat 

rentean terhadap kontaminasi dari berbgai mikroorganisme terutama bakteri 

Coliform, semakin tinggi tingkat kontaminasi bakteri Coliform, maka tingi pula 

kehadiran bakteri-bakteri patogen lainnya (Kumalasari & Prihandiwati, 2018) 
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Dampak yang timbul apabila air yang dikonsumsi mengandung Coliform 

dalam waktu jangka singkat dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan 

misalnya diare atau kram perut, mual, rasa tidak enak badan, kekurangan cairan 

atau dehidrasi. Sedangkan dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan 

diare berdarah, demam tifus, meningitis serta gagal ginjal akut (Ariani & 

Apriawan, 2018) 

Salah satu akibat dari cemaran pada air minum adalah kasus diare yang 

terjadi di kelurahan Terjun Kota Medan pada tahu 2012 sebanyak 407 kasus 

(48,16% pasiennya adalah balita) dan pada tahun 2013 ada 474 kasus ( 6,29% 

pasiennya balita). Dimana penyebab dari kasus diare tersebut adalah karena air 

minum yang dikonsumsi masyarakat mengandung bakteri Coliform dan 

Eschericia coli didalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya pengawasan 

terhadap penyedia layanan air minum isi ulang yang sekarang ini makin 

menjamur di lingkungan masyarakat (Sudiana & Sudirgayasa, 2020) 

Penggunaan air yang berasal dari Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) 

dan air tanah sebagai konsumsi masyarakat yang dinilai tidak praktis karena harus 

dilakukan pengolahan terlebih dahulu serta distribusi air PDAM yang terbatas 

menyebabkan sebagian besar masyrakat memilih air galon sebagai sumber air 

minum. Saat ini masyarakat tidak lagi memasak air untuk keperluan air minum 

karena telah tersedia air minum dalam kemasan (AMDK) dan air minum isi ulang 

yang diproduksi di depot air minum (DAM) yang dapat langsung diminum. 

Namun karena harga AMDK cenderung mahal, maka sebagian besar masyarakat 

mengkonsumsi air minum isi ulang yang berasal dari depot air minum (DAM) 
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yang memiliki harga lebih murah dibandingkan air minum dalam kemasan 

(Raksanagara et al., 2018) 

Sukardi Darma (Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)) di 

Bandar Lampung menyebut, depot air minum isi ulang sesuai keputusan menteri 

perindustrian dan perdagangan nomor: 651/MPP/Kep/10/2004 dilarang memiliki 

stok produk air minum dalam wadah yang siap dijual. Depot air minum isi ulang 

hanya diperbolehkan mengisi ulang wadah yang dibawa oleh konsumen setelah 

dibersihkan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jika ingin mengedarkan dan di 

stok pada depot maka perlu ada surat edar dari BPOM, hal ini karena air itu 

merupakan produk yang berisiko tinggi, dimana air sangat mudah untuk 

ditumbuhi mikroorganisme sehingga dalam pengemasan dan pendistribusiannya 

harus memenuhi standar yang ditentukan (Sri, 2021) 

Berdasarkan literatur diatas tentang konsumsi air minum masyarakat maka 

penting untuk melihat apakah air minum yang dikonsumsi masyarakat bebas dari 

cemaran mikroorganisme. Oleh sebab itu dilakukanlah penelitian mengenai 

perbandingan angka cemaran bakteri Coliform air isi ulang yang diisi secara 

langsung di depot pengisian air minum isi ulang (DAMIU) dan air galon yang 

telah diedarkan ke toko di kecamatan romangpolong dengan melakukan uji 

Laboratorium terhadap sampel air minum tersebut. 
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B. Rumusan masalah 

1. Apakah terdapat cemaran bakteri Coliform pada air isi ulang yang beredar di 

toko dan air isi ulang yang diambil langsung dari depot pengisian ulang? 

2. Bagaimanakah perbandingan angka cemaran bakteri Coliform antara air isi 

ulang yang beredar di toko dan air isi ulang yang diambil langsung dari depot 

pengisian ulang? 

C.  Definisi Operasional dan ruang lingkup  

1. Definisi operasional 

a. Air minum isi ulang 

Merupakan air minum dalam wadah galon yang bersumber dari depot 

pengisian ulang air minum. 

b. Angka cemaran  

Angka cemaran bakteri coliform merupakan jumlah koloni bakteri 

Coliform yang terdapat dalam ml air, sesuai dengan standar ketentuan yang 

berlaku. 

c. Air minum isi ulang di toko 

Air minum isi ulang di toko merupakan air minum yang sebelumnya 

telah diisi ulang didepot pengisian air minum dalam wadah galon yang 

kemudian dititipkan di toko untuk dijual dengan menukarkan galon kosong 

pembeli dan galon berisi air minum isi ulang yang tersedia. 
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d. DAMIU 

Merupakan tempat usaha yang mengelola air minum isi ulang, tempat 

dimana konsumen membawa wadah/galon yang akan diisi dengan air 

minum yang siap dikonsumsi. 

2. Ruang lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini yaitu penelitian dilakukan secara 

eksperimental untuk mengetahui perbandingan angka cemaran bakteri Coliform 

air isi ulang yang beredar di toko dan air isi ulang yang diambil langsung dari 

DAMIU. 

D. Kajian pustaka 

Berdasarkan Penelitian (Sofan, 2018) Perbandingan Jumlah Coliform Metode 

Most Probable Number dengan Chromocult Coliform Agar pada Depot Air 

Minum Isi Ulang di Kabupaten Batang (Jurnal Universitas Muhammadiyah 

Semarang) menjelaskan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan 

jumlah Coliform pada metode Most Probable Number dengan Chromocult 

Coliform Agar. Jenis penelitian eksperimental deskriptif, dimana membandingkan 

hasil dari dua metode pengujian yang berbeda. Hasil dari penelitian tersebut 

didapatkan tidak ada perbedaaan yang signifikan untuk jumlah Coliform dengan 

metode uji MPN dan CCA, sehingga kesimpulannya pengujian metode MPN bisa 

digantikan dengan media CCA. Berdasarkan jurnal diatas, penelitian akan 

dilakukan dengan meggunakan metode CCA dalam mendeteksi dan menghitung 

jumlah total Coliform. 
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Berdasarkan penelitian (Agrippina, 2019) Identifikasi Coliform dan 

Escherichia coli Pada Air Minum DalamKemasan di Bandar Lampung. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui cemaran Coliform dan E.coli pada air minum 

dalam kemasan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan melakukan pemeriksaan 

mikrobiologi pada air minum kemasan. Pengujian menggunakan Teknik filter 

membran dan media selektif CCA. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat 

cemaran yang ditemukan pada sampel yang diteliti. Penelitian yang akan 

dilakukan menggunakan teknik filter membran berdasarkan standar SNI seperti 

pada Pustaka. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ainun et al., 2022) 

Mikrobial Risk Assesment Air Minum Isi Ulang Pada Depot Air Minum Di 

Wilayah kerja Puskesmas Antang Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui tingkat risiko tercemarnya air isi ulang yang dikonsumsi masyarakat. 

Hasil yang didapatkan pada penelitian ini yaitu depot yang dijadikan sebagai 

sampel memiliki tingkat risiko yang tinggi tercemar bakteri patogen. Faktor-faktor 

yang mneyebabkan tingginya tingkat risiko ini adalah kondisi bangunan, sanitasi 

peralatan, dan hygiene pada fasilitas depot pengisian ulang. 

Berdasarkan penelitian (Puspitasari & Baharuddin, 2020) Studi Kualitas 

Bakteriologis Depot Air Minum Isi Ulang di Wilayah Kerja Puskesmas 

Tamangapa Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui 

kualitas bakteriologis air minum isi ulang di wilayah tamangapa kota Makassar. 

Hasil penelitian ini menunjukkan dari 21 sampel air minum isi ulang yang diuji 

hanya terdapat 3 sampel yang memenuhi syarat kualitas bakteriologis sesuai 
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dengan Permenkes. Berdasarkan hasil uji tersebut, diketahui bahwa sebagian 

besar air minum isi ulang tercemar bakteri patogen yang dapat menyebabkan 

penyakit apabila dikonsumsi. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Adam et al., 2023) Analisis 

hubungan sanitasi tempat dan alat dengan keberadaan bakteri Escherichia coli 

pada depot air minum isi ulang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan aplikasi 

statistik untuk menentukan hubungan sanitasi tempat dan alat dengan kehadiran 

bakteri E.coli pada depot pengisian ulang air minum. Hasil yang berhasil 

diperoleh setelah melakukan alaisis statistik menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan antara sanitasi tempat dan alat yang digunakan depot terhadap 

kehadiran cemaran bakteri pada air minum isi ulang. Hygienitas sarana dan 

prasarana pada depot sangat penting, karena peralatan yang tidak hygiene 

merupakan salah satu faktor tercemarnya air minum isi ulang. 

E. Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah terdapat cemaran bakteri Coliform pada air galon 

isi ulang yang beredar di toko dan air galon isi ulang yang diambil langsung 

dari depot pengisian ulang. 

2. Untuk mengetahui perbandingan cemaran bakteri Coliform pada air galon isi 

ulang yang beredar di toko dan air galon isi ulang yang diambil langsung dari 

depot pengisian ulang 
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F. Manfaat penelitian 

1. Pada aspek kesehatan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi 

terkait jenis air yang baik untuk dikonsumsi dengan melihat cemaran mikroba 

yang terdapat pada air minum. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Tinjauan umum 

1. Air Minum Isi Ulang 

Air merupakan zat yang dibentuk oleh unsur kimia hidrogen. Air 

merupakan salah satu senyawa yang paling banyak dan sangat penting bagi 

mahluk hidup, cairan yang tidak memiliki rasa dan tidak berbau pada suhu kamar, 

yang memiliki kemampuan penting salah satunya untuk melarutkan banyak zat 

lainnya. Air merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari kehidupan 

semua makhluk hidup. Bahkan tubuh manusia sendiri mengandung 60-70% air, 

sehingga penting bagi kita untuk mengkonsumsi air yang cukup setiap hari untuk 

menggantikan air yang hilang saat beraktivitas. Selain itu, masih banyak 

kebutuhan air lainnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengolah makanan, 

mencuci piring, mencuci pakaian kotor dan bersih-bersih. (Setiawati, 2021). 

Air memiliki karakteristik yang beragam, yang dapat berupa karakteristik 

fisika, kimia dan biologi. Karakteristik fisika air meliputi kekeruhan, suhu, warna, 

kandungan padatan, bau dan rasa. Karakteristik kimia pada air mencangkup 

kandungan air itu sendiri. Sedangkan karakteristik biologi pada air merupakan 

cemaran atau mikroorganisme yang hidup dalam air. Air bersih adalah sumber 

daya alam berbasis air dengan kualitas baik yang biasa digunakan masyarakat 

untuk konsumsi atau kegiatan sehari-hari. Adapun karakteristik air bersih antara 

lain: (Wicaksono, 2019) 

a. Tampak jernih, tidak berbau, dan tidak berwarna 
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b. Suhunya sejuk dan tidak panas 

c. Tidak tercemar zat-zat kimia yang berbahaya seperti besi (Fe), seng 

(Zn), raksa (Hg), dan mangan (Mn). 

d. Tidak mengandung unsur mikrobiologi yang membahayakan seperti 

bakteri E.coli dan Coliform. 

Air merupakan salah satu unsur terpenting, yang merupakan kebutuhan 

terpenting bagi makhluk hidup di bumi. Air dibutuhkan untuk kegiatan sehari-hari 

seperti mencuci, mandi, memasak, makan dan minum, serta kegiatan lainnya 

seperti industri dan pertanian. Untuk menunjang pertumbuhan dan memenuhi 

kebutuhan manusia digunakan air yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat 

dikonsumsi setelah direbus. Untuk itu sangat penting untuk memperhatikan 

kualitas air minum yang dikonsumsi. (Noor & Supriyanto, 2019) 

Air minum adalah salah satu sumber daya alam yang dibutuhkan 

kehidupan manusia, bahkan semua makhluk hidup. Sebagian besar organisme di 

Bumi terdiri dari air dan hidup di lingkungan yang didominasi air. Air merupakan 

sumber daya yang paling penting untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Air 

berguna dalam kehidupan manusia sehari-hari karena dapat digunakan untuk 

minum, mencuci, mandi dan kegiatan manusia yang lainnya (Naim et al., 2020) 

Air adalah sumber daya alam yang diperlukan untuk kebutuhan manusia, 

baik untuk rumah tangga maupun untuk industri dan pertanian. Sumber air yang 

tersebar luas dan banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari 

khususnya di Indonesia adalah air tanah, karena air tanah relatif lebih mudah 

diperoleh dan lebih bersih. Keberadaan air tanah dipengaruhi oleh kondisi fisik 
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lingkungannya, seperti misalnya iklim, topografi dan vegetasi. Kualitas fisika 

meliputi bau, warna, kekeruhan, rasa, suhu, dan total padatan terlarut. Air sebagai 

kebutuhan pokok kehidupan, air selalu dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Manusia menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari, seperti memasak, mandi, 

mencuci dan kebutuhan lainnya (Nyoman & Amri, 2018) 

Air adalah salah satu kebutuhan hidup yang paling penting dan merupakan 

dasar kehidupan di bumi. Berbagai proses kehidupan tidak dapat terjadi tanpa air, 

oleh karena itu akses terhadap air merupakan salah satu kebutuhan kelangsungan 

hidup manusia yang paling penting dan faktor yang menentukan kesehatan dan 

kesejahteraan manusia. Ketergantungan manusia terhadap air membuat air 

menjadi sangat penting. Air minum harus bebas dari bakteri patogen (pada 

dasarnya beracun yang dapat menyebabkan penyakit). Bakteri yang tergolong 

patogen adalah E. coli, Salmonella typhii, dan sejenisnya (Puspitasari & 

Baharuddin, 2020) 

Air minum yang sehat dan dapat diminum harus memenuhi persyaratan 

yang meliputi persyaratan fisik, kimia dan bakteriologis. Persyaratan fisik kualitas 

air minum rasa, bau, kekeruhan dan warna. Persyaratan kimia untuk kualitas air 

minum adalah tidak adanya senyawa berbahaya, seperti Timbal, tembaga, 

merkuri, perak, kobalt, sedangkan persyaratan bakteriologis untuk kualitas air 

minum terlihat dari ada tidaknya bakteri Coliform di dalam air. Air minum harus 

bebas dari patogen dan kontaminan. Bakteri patogen adalah bakteri yang dapat 

menyebabkan penyakit, terutama bakteri penyebab penyakit saluran cerna. Salah 

satunya adalah bakteri Coliform (Muzafri, 2021) 
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Kualitas air yang dikonsumsi masyarakat dapat menentukan tingkat 

kesehatan masyarakat. Air minum tercemar yang tidak bersih bila diminum dapat 

membahayakan kesehatan, misalnya konsentrasi kuman yang melebihi baku mutu 

dapat menyebabkan diare. Diare lebih sering terjadi pada bayi dan anak kecil 

karena usus anak sangat sensitif, terutama pada tahun pertama dan kedua 

kehidupan. Jika diare tidak diobati lebih lanjut, itu menyebabkan dehidrasi dan 

kematian. Penyakit diare sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan dunia, 

terutama di negara berkembang. Di Indonesia, sumber air minum domestik 

biasanya adalah air kemasan, air kemasan, air PDAM, sumur bor/atau pompa, 

mata air (baik yang terlindung maupun yang tidak terlindung), penampungan air 

hujan, dan air sungai atau irigasi (Ayu Purnama Sari et al., 2019) 

Di daerah perkotaan semakin sedikit air bersih yang layak untuk diminum. 

Depot pengisian air minum adalah perusahaan industri yang mengolah air baku 

menjadi air minum dan menjualnya langsung kepada pelanggan. Pengujian mutu 

produk harus dilakukan secara berkala terhadap pelaku usaha depot air minum di 

laboratorium pengujian kualitas air yang ditunjuk atau diakreditasi oleh 

pemerintah kabupaten/kota. Paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan. Tujuan 

pengujian adalah untuk menjamin mutu produk air minum yang diproduksi, 

mendukung berkembangnya persaingan usaha yang sehat dan mengupayakan 

perlindungan konsumen. Air minum tidak boleh mengandung patogen apa pun, 

terutama bakteri penyebab penyakit pada saluran pencernaan, yaitu. bakteri 

Coliform (Finiarti, 2022) 
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Persyaratan air minum adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, 

tidak mengandung logam berat dan senyawa kimia berbahaya seperti nitrat dan 

nitrit. Meski orang bisa minum air dari sumber alami, ada risiko air tersebut 

terkontaminasi bakteri atau polutan. Meskipun bakteri dapat dibunuh dengan 

merebus air hingga 100oC, banyak polutan, terutama logam berat dan senyawa 

kimia berbahaya, tidak dapat dihilangkan dengan cara ini. Dengan perkembangan 

dan peningkatan taraf hidup, persediaan air terus meningkat, yang berarti sumber 

air baru terus diperoleh. Semakin sedikit air bersih yang dapat diminum di daerah 

perkotaan. Air tanah tidak lagi dapat digunakan sebagai air minum karena telah 

tercemar oleh septic tank dan air permukaan (Emilia, 2019) 

Air minum isi ulang hingga saat ini menjadi pilihan masyarakat untuk 

dikonsumsi sehari-hari. Harganya yang sepertiga lebih murah dibanding air 

minum dalam kemasan yang bermerek menjadi alasan masyarakat lebih berminat 

pada air minum isi ulang. Sampai saat ini kualitas air minum isi ulang secara 

mikrobiologi masih diragukan karena dalam prosesnya bisa saja tercemar oleh 

bakteri (Azhar & Wahyuda, 2021) 

Air minum dalam isi ulang adalah air yang telah mengalami proses 

penyinaran sinar ultraviolet atau ozonasi dan telah melalui berbagai tahap 

penyaringan sehingga menghasilkan air bersih yang dapat digunakan oleh 

masyarakat. Saat ini kesadaran masyarakat akan pentingnya air bersih untuk 

memenuhi kebutuhan kesehatan semakin meningkat, sehingga pelaku usaha 

penyedia air minum juga terus meningkat. Selain harganya yang murah, air 

minum isi ulang juga mudah ditemukan di berbagai tempat, namun besar 
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kemungkinan bakteri dapat tumbuh di dalamnya. Karena tidak semua depot air 

minum melakukan pengolahan air dengan benar dan akurat. Pengolahan air 

minum pada depot pengisian air tidak terjadi secara otomatis sehingga merusak 

kualitas air minum. Oleh sebab itu kualitasnya masih perlu diuji untuk 

memastikan kualitas airnya sesuai standar yang berlaku (Shania, 2020) 

Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) merupakan badan usaha yang 

mengelola air minum untuk keperluan masyarakat yang dijual dalam bentuk curah 

dan tidak dikemas. Air minum isi ulang juga memiliki harga yang relatif lebih 

murah dibandingkan dengan air minum dalam kemasan, tetapi tidak semua depot 

isi ulang yang terjamin kualitasnya (Mila et al., 2020) 

Depot Air Minum yang selanjutnya disingkat DAM adalah perusahaan 

yang mengolah air minum dalam jumlah besar dan menjualnya langsung kepada 

konsumen dalam wadah/galon berisi air minum dan tidak boleh disimpan di DAM 

lebih dari 1x24 jam permenkes 43 Tahun 2014). Dari segi harga, Air Minum Isi 

Ulang (AMIU) menjadi sumber air minum yang banyak digunakan masyarakat 

saat ini. Air minum jenis ini bisa Anda dapatkan di department store dengan harga 

sepertiga lebih murah dari produk air minum dalam kemasan bermerek. 

Kecenderungan penduduk untuk mengkonsumsi air minum dalam kemasan begitu 

besar dan semakin banyak permintaannya, namun masih ada ketidakpastian di 

masyarakat dalam menentukan kualitasnya, sehingga perlu pengawasan dan 

penertiban usaha pengisian tempat penampungan air minum (Darlan et al., 2022) 

Depot air minum isi ulang adalah perusahaan perorangan yang mengolah 

air baku menjadi air minum dan menjualnya langsung kepada konsumen. Dampak 
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positif dari kehadiran depot air minum isi ulang adalah penyediaan air minum 

yang aman dan sehat bagi konsumen, penyediaan air minum dalam jumlah yang 

cukup dan penyediaan air minum yang berkesinambungan untuk kebutuhan 

rumah tangga. Di sisi lain, semakin banyaknya depot air minum isi ulang tanpa 

regulasi yang benar dapat menimbulkan dampak negatif. Saat ini, permasalahan 

yang muncul adalah rendahnya jaminan kualitas air minum yang dihasilkan. Jadi 

jika tidak dikontrol, akan menyebabkan masalah kesehatan seperti keracunan 

bahan kimia dan penyebaran penyakit dalam akibat cemaran bakteri dalam air 

minum. Masalah yang terjadi akibat pemantauan yang buruk dari instansi terkait  

adalah banyak tempat penampungan air minum yang tidak memenuhi standar 

kesehatan. Persyaratan yang relevan adalah bahwa air minum harus bebas dari 

E.coli dan Coliform (Sabariah, 2019) 

Kehadiran DAMIU meemiliki dampak positif pada masyarakat yaitu 

menyediakan air minum yang aman, sehat, dan berkualitas untuk masyarakat 

dengan harga yang sangat terjangkau. Namun bila tidak diawasi dan dikontrol 

dengan baik oleh pemerintah, DAMIU juga berpotensi menimbulkan dampak 

negatif untuk kesehatan konsumen karena pengelolaannya yang tidak memenuhi 

ketentuan dan standar yang telah ditetapkan (Fangidae et al., 2020) 

Teknik produksi Air Minum Isi Ulang (AMIU) umumnya sederhana, 

terdiri dari filtrasi dan disinfeksi (UV dan ozon). Fasilitas produksinya dijual 

dalam bentuk paket yang dijual dengan harga yang terjangkau oleh pengusaha 

kecil. Faktor kritis yang perlu diperhatikan dalam pengoprasian depot isi ulang 

adalah air baku, sanitasi fasilitas produksi, pemeliharaan fasilitas serta 
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pengawasan mutu produk. Hasil penelitian pada tahun 2002 menunujukan bahwa 

mutu air minum yang diproduksi di DAMIU berbeda-beda dari satu depot ke 

depot lainnya, hal ini memberi indikasi bahwa ada perbedaan dalam penggunaan 

air baku termasuk kualitas air baku itu sendiri, kualitas sarana dan prasarana yang 

digunakan dalam proses produksi dan pemeliharaan yang diterapkan pada masing-

masing depot isi ulang (Suprihatin & Suparno, 2013)  

Seiring dengan kesibukan perekonomian dan masyarakat, penyediaan air 

minum di rumah mengutamakan kemudahan dan harga yang relatif lebih murah, 

sebagian besar dari masyarakat khususnya di Indonesia menggunakan air isi ulang 

dari depot air minum (DAM) sebagai pilihan sumber air minum. Harga air minum 

isi ulang yang dijual di depot-depot pengisian air minum itu sekitar sepertiga dari 

harga air minum bermerek/botol (AMDK) dengan jumlah volume yang sama, hal 

tersebut menjadi pertimbangan masyarakat lebih memilih mengkonsumsi air 

minum isi ulang (Febriwani et al., 2019) 

2. Perbedaan Air Minum Isi Ulang dan Air Minum Dalam Kemasan 

Depot air minum isi ulang adalah penyedia air yang telah mengalami 

pengolahan dari sumbernya dan melewati tahapan pembersihan kandungan airnya 

dari mikroorganisme patogen tanpa proses perebusan, sehingga airnya dapat 

langsung diminum. Dalam hal ini dapat dilakukan secara terus menerus dengan 

menggunakan galon dalam proses pengolahan untuk sumber air baku yang 

kemudian diolah menjadi air minum dan dijual langsung ke konsumen. Mencakup 

kebutuhan air minum masyarakat sangat bervariasi di kota-kota besar. Untuk 

memenuhi kebutuhan air minum, air minum dalam kemasan (AMDK) juga 
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dikonsumsi masyarakat karena mudah didapatkan dan dianggap lebih higienis. Air 

minum dalam kemasan (AMDK) diproduksi oleh industri dengan proses otomatis 

dan menjalani uji kualitas sebelum didistribusikan ke masyarakat (Yusman & 

Purnama, 2021) 

Air minum dalam kemasan (AMDK) adalah pilihan lain yang digunakan 

sebagai sumber air minum. Masyarakat memilih air minum dalam kemasan 

karena dianggap lebih higienis. Namun seiring dengan berjalannya waktu, 

masyarakat merasa air minum dalam kemasan berbagai merk semakin mahal, 

sehingga konsumen mencari alternatif lain yaitu dengan mengkonsumsi air 

minum yang dihasilkan dari pengisian ulang tandon air. Meskipun air minum 

dalam kemasan lebih murah harganya, tidak semua tempat penampungan air 

memiliki kualitas yang terjamin. Masyarakat masih bimbang karena tidak ada 

pemahaman yang jelas tentang proses atau aturan terkait sirkulasi dan 

pengendalian air pengisian. Keadaan ini menyebabkan beberapa tempat 

penampungan air minum tidak memenuhi persyaratan standar yang ditentukan. 

Penyediaan air minum yang tidak dikelola secara optimal dapat menyebabkan 

gangguan kesehatan seperti keracunan bahan kimia kronis dan penyebaran 

penyakit melalui air. Oleh karena itu, beberapa aspek harus diperhatikan selama 

pengoperasian DAMIU seperti Aspek kebersihan dan perilaku petugas serta 

ketersediaan fasilitas sanitasi dasar. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan 

terkait dengan pengelolaan, pengendalian dan pemantauan kualitas air minum 

pada depot pengisian ulang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 

Tahun 2014 (Mila et al., 2020) 
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Salah satu produk yang praktis untuk dikonsumsi adalah air minum isi 

ulang. Munculnya air minum isi ulang kini lebih mempermudah masyarakat 

mendapatkan sumber air minum. Air minum di depot lebih dikenal masyarakat  

disebut Air Minum Isi Ulang (AMIU), sedangkan produk kemasan dari air isi 

ulang sering disebut Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Dari segi ekonomi 

masyarakat sangat diuntungkan dengan adanya AMIU dan AMDK. Karena itu, 

para pedagang sendiri juga diuntungkan. Pedagang kini berlomba-lomba 

memproduksi air lengkap layak konsumsi. Mengisi  air minum di depot 

sebenarnya lebih murah dibandingkan dengan air minum dalam kemasan 

bermerek. Selain harga yang terjangkau, pelaku usaha depot air minum isi ulang  

juga menawarkan layanan antar ke rumah konsumen (Purwandi, 2020) 

 

Gambar 1. Galon air minum  isi ulang tidak memiliki label merek atau polos 
(kiri), galon air minum dalam kemasan memiliki label merek (kanan) 

 
Perbedaan antara Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan Air Minum 

Isi Ulang (AMIU) mencangkup aspek standar proses, tahapan proses, persyaratan 

mutu dan bentuk produk. Pada Produk AMDK dikemas dalam bentuk cup, botol 

atau galon, ditutup,disegel, dilabel dan didaftarkan ke Badan POM, sedangkan 

produk AMIU haya boleh dijual di tempat produksi dan produk tidak dikemas, 

tidak disegel dan bukan kategori AMDK (Suprihatin & Suparno, 2013) 
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Tabel 1. Perbedaan air minum isi ulang dan air minum dalam kemasan. 

 AMIU AMDK 

Standar Proses Belum terstandarkan Terstandarkan, sesuai 

Keputusan Menteri 

Perindustrian dan Perdagangan 

RI No. 705/MPP/Kep/11/2003 

Proses Filtrasi, disenfeksi (UV dan 

ozon) 

Aerasi, Filtrasi pasir,adsorpsi 

karbon aktif, filtrasi membran, 

disenfeksi (UV dan ozon), 

filtrasi membran, 

pengisian/pengemasan, 

pelabelan 

Persyaratan 

mutu 

Memenuhi syarat air minum, 

sesuai PermenKes No. 

492/Menkes/Per/IV/2010 

Memenuhi syarat AMDK, 

sesuai SNI 01-553-1996 dan 

SNI 01-553-2006 

Bentuk Produk Depot air minum menjual air 

minum hanya di tempat 

(produk tidak dikemas, tidak 

disegel, dan bukan kategori 

AMDK) 

Produk dikemas dalam cup, 

botol atau galon, ditutup, 

disegel, dilabel dan didaftarkan 

ke Badan POM 

 
3. Cemaran pada Air Minum Isi Ulang 

a. Pencemaran air minum dan faktor penyebabnya 

Air adalah zat yang paling penting dalam kehidupan setelah udara. Tiga 

perempat bagian tubuh manusia merupakan air. Air juga merupakan zat yang 

terkana dampak akibat pencemaran lingkungan. penyakit-penyakit yang 

menyerang manusia dapat ditularkan dan disebarkan melalui air. Persyaratan yang 

harus dipenuhi agar air minum aman bagi kesehatan yaitu memenuhi persyaratan 
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secara fisika, kimiawi, mikrobiologis, dan radioaktif. Terdapat beberapa transmisi 

penularan penyakit, dan air menjadi media yang sangat baik bagi transmisi 

berbagai mikroorganisme (Azhar & Wahyuda, 2021) 

Salah satu bentuk perlindungan air untuk menjaga kesehatan masyarakat 

adalah pemantauan kualitas air minum, karena air minum merupakan salah satu 

komponen lingkungan yang cukup besar peranannya dalam kehidupan. Air yang 

diambil dari sumbernya terlebih dahulu harus melalui proses pengolahan hingga 

memenuhi syarat kesehatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Masalah 

terbesar kualitas air minum yang buruk menyebabkan masalah Kesehatan pada 

manusia. Air dapat menjadi media penyebaran penyakit tertentu, seperti diare. Air 

merupakan tempat berkembang biak yang baik bagi bakteri penyebab penyakit, 

seperti bakteri Escherichia coli yang banyak terdapat di usus manusia atau hewan 

dan dikeluarkan melalui feses. (Zikra et al., 2018) 

Pencemaran air adalah indikasi penurunan kualitas air sampai tingkat 

tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 

Tingkat tertentu tersebut merupakan baku mutu air yang ditetapkan sebagai tolak 

ukur untuk menentukan tingkat pencemaran air. Penentuan baku mutu air tidak 

hanya didasarkan pada penggunaan air tersebut, tetapi juga pada kondisi kualitas 

air yang dapat bervariasi dari satu daerah ke daerah lain. Pendekatan untuk 

menentukan status kualitas air dengan membandingkan data semua parameter 

kualitas air yang umum. Seperti parameter fisik, kimia, dan bakteriologis dengan 

standar kualitas yang digunakan sebagai referensi atau referensi untuk 

menentukan kondisi air. Kualitas air ditentukan oleh faktor-faktor seperti bahan 
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terlarut, bahan tersuspensi dan organisme hidup, sehingga dapat dikatakan 

kualitas air adalah derajat pencemaran fisika, kimia dan biologi yang disebabkan 

oleh aktivitas manusia. Banyaknya limbah menunjukkan sifat limbah yang 

dihasilkan dari tingkat kandungan polutan limbah tersebut. Parameter lingkungan 

dapat menunjukkan seberapa besar kandungan pencemaran. Ketika jumlah 

parameter kecil dan konsentrasinya rendah, ini menunjukkan bahwa kemungkinan 

pencemaran lingkungan rendah (Saputri & Yuliani, 2020) 

Kontaminan dalam air minum dapat berasal dari sumber kimia atau 

mikrobiologi yang membuat air tidak dapat diminum. Bakteri Coliform 

merupakan salah satu kontaminan mikrobiologis yang biasa ditemukan pada air 

dan merupakan indikator bahwa air tersebut terkontaminasi patogen yang dapat 

berbahaya jika tertelan. Bakteri Coliform memiliki ciri-ciri bakteri gram negatif 

berbentuk batang. Tidak membentuk spora dan bersifat aerob dan anaerob 

fakultatif, sehingga dapat memfermentasikan laktosa dalam waktu 48 jam serta 

menghasilkan asam dan gas dari proses fermentasi. Bakteri ini juga menghasilkan 

berbagai racun seperti indole dan skatole yang dapat menyebabkan penyakit jika 

jumlahnya terlalu banyak. (Hadiansyah et al., 2021) 

Cemaran mikrobiologi yang umumnya terdapat pada air minum isi ulang 

dan  dapat menyebabkan penyakit yaitu bakteri Staphylococcus Aureus, bakteri 

Coliform dan bakteri Eschericia Coli. Bakteri ini merupakan indikator adanya 

polusi kotoran dan kondisi yang tidak baik terhdap kualitas air minum (Agustina, 

2021) 
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Faktor-faktor penyebab terjadinya kontaminasi makanan adalah 

penanganan makanan dan minuman tidak dilakukan sesuai dengan persyaratan 

higienis, mulai dari bahan, peralatan, proses, penyajian dan penyimpanan. Hal ini 

terlihat dari laporan tahunan BPOM tahun 2016 yang menyebutkan bahwa sanitasi 

dan higiene masih menjadi masalah dalam produksi pangan. Kelompok 

mikroorganisme yang paling banyak ditemukan baik di bidang pertanian maupun 

pengolahan makanan sebagai indikator kebersihan atau higienitas berasal dari 

famili Enterobacteriaceae. Enterobacteriaceae dapat mengkontaminasi makanan 

melalui tanah, debu, serangga, hama dan air. Contoh dari kelompok 

Enterobacteriaceae adalah bakteri Coliform. Bakteri Coliform adalah bakteri yang 

digunakan sebagai indikator pencemaran, kotoran dan kondisi tidak sehat pada air, 

makanan dan minuman.(Cahya & Amir, 2019) 

Pencemaran pada depot air minum isi ulang dapat disebabkan oleh 

pengolahan air yang tidak efisien di tempat produksi, atau kontaminasi yang 

terjadi baik pada saat proses pengisian di depot, pada saat proses pengangkutan 

dari depot ke rumah konsumen, maupun pada saat proses penyimpanan. yang 

biasanya diisi kedalam dispenser. Faktor berikutnya yang sangat berpengaruh 

adalah kondisi sanitasi di sekitar tempat penampungan air minum. Tidak boleh 

ada kontaminasi di sekitar depot, yang dapat disebabkan oleh debu di sekitar 

peralatan depot dan kontaminasi dari material lain di area tersebut. Kebersihan 

depot juga harus diperhatikan, karena kebersihan lingkungan depot berpengaruh 

terhadap kontaminasi bakteri, hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kondisi 

higiene lingkungan maka semakin baik kualitas bakteriologis air minum tersebut. 
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Air baku dapat mempengaruhi perbedaan kontaminasi bakteri yang berbeda. Air 

baku dapat diperoleh dari air permukaan atau air tanah. Jenis bakteri dan tingkat 

kontaminasinya berbeda-beda tergantung lokasi dan kondisi yang 

mempengaruhinya. Kualitas sumber air saat ini semakin memburuk yang dapat 

mempengaruhi kualitas bahan baku air minum akibat meningkatnya pencemaran 

lingkungan (Fadli & Hanina, 2021) 

b. Bakteri pada air 

Persyaratan air minum adalah aman untuk diminum yang berarti harus 

bebas dari patogen, kontaminan dan memenuhi persyaratan untuk warna, rasa, bau 

dan kekeruhan. Oleh karena itu kualitas air minum sangat penting, baik secara 

fisik, kimiawi maupun biologis. Kualitas biologis air minum sangat penting, 

karena pencemaran mikrobiologis air minum dapat menyebabkan berbagai 

penyakit, salah satunya diare. Penyebab kasus diare ini karena sumber air minum 

terkontaminasi feses, sehingga air minum tersebut mengandung bakteri Coliform 

dan Eschericia coli (Sudiana & Sudirgayasa, 2020) 

Coliform merupakan kelompok bakteri gram negatif, berbentuk batang, 

oksidase negatif, aerob hingga anaerob fakultatif yang tidak membentuk spora, 

mampu tumbuh secara aerobik pada media agar yang mengandung garam 

empedu, dan mampu memfermentasi laktosa untuk dan membentuk gas dan asam 

dalam waktu 48 jam pada suhu 37°C. Jumlah Coliform yang diperoleh dengan 

inkubasi pada suhu 37 °C biasanya dinyatakan sebagai jumlah total Coliform. 

Faecal Coliform merupakan bagian dari total coliform dan diwakili oleh bakteri 

Coliform yang toleran terhadap panas yang dapat tumbuh pada suhu 44,5 ± 0,2 °C 
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dengan memfermentasi laktosa dan menghasilkan asam dan gas. Kelompok 

bakteri Coliform antara lain Citrobacter, Enterobacter, Escherichia coli dan 

Klabsiella. E. coli adalah kelompok bakteri usus yang hidup di saluran 

pencernaan manusia. Penggolongan bakteri Coliform dan sifat-sifatnya terbagi 

menjadi dua bagian yaitu bakteri fecal Coliform, termasuk bakteri Escherichia 

coli yang berasal dari kotoran manusia. Coliform non-fekal termasuk 

Enterobacter dan Klebsiella sp. yang berasal bukan dari kotoran manusia, tetapi 

dari hewan/tumbuhan yang mati. Escherichia coli termasuk dalam famili 

Enterobacteriaceae, berbentuk batang, gram negatif, tidak membentuk spora, 

hidup di lingkungan anaerob obligat, oksidase-negatif, katalase-positif. 

Escherichia coli memiliki enzim β-galactosidase dan β-galactoside permease yang 

memfermentasi berbagai karbohidrat, menghasilkan asam dan gas dalam 

prosesnya. Bakteri E. coli, termasuk flora normal usus besar manusia dan hewan 

berdarah panas, tidak berbahaya, tetapi ada beberapa strain yang bersifat patogen 

bagi manusia dan hewan. Escherichia coli dapat ditemukan di air, makanan, dan 

tanah yang terkontaminasi feses. Adanya bakteri koliform pada air menunjukkan 

bahwa air tersebut tercemar feses yang bersifat patogen pada usus sehingga tidak 

layak untuk dikonsumsi. (Rifai & Anissa, 2019) 

1) Eschericia coli (Murwani, 2017) 

Kingdom  : Bacteria 

Filum  : Proteobacteria 

Kelas  : Gammaproteobacteria 

Orde  : Enterobacteriales 
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Famili  : Enterobacteriaceae 

Genus  : Escherichia 

Spesies  : Escheriachia coli 

Escherichia coli adalah bakteri Gram-negatif, bersifat anaerob fakultatif, 

berbentuk batang berukuran panjang Penyakit Enterik disebabkan Oleh Famili 

Enterobacteriaceae | 101 sekitar 20 gm dan lebar 0,25-1 urn, volume sel 0,6-0,7 

urn, tidak membentuk spora, dan motil dengan flegella peritrikus.  

Bakteri Escherichia coli biasanya ditemukan di usus bagian bawah inang 

berdarah panas (endotermik). Kebanyakan E. coli tidak berbahaya, tetapi beberapa 

serotipe dapat menyebabkan keracunan makanan yang parah pada inangnya. 

Beberapa strain ini tidak berbahaya karena merupakan flora usus normal dan 

bermanfaat bagi inang karena dapat menghasilkan vitamin K dan mencegah 

bakteri patogen menjajah usus. Escherichia coli diekskresikan ke lingkungan 

dengan tinja. Bakteri dapat tumbuh secara masif dalam feses segar dalam kondisi 

aerobik selama 3 hari, setelah itu jumlahnya perlahan berkurang.. 

Escherichia coli bersifat fakultatif anaerob, yang apabila tersedia O2 maka 

bakteri E.coli dapat memproduksi ATP melalui respirasi dan apabila tidak tersedia 

O2. E. coli dapat hidup dengan berbagai jenis substrat, dan pada kondisi anaerob 

menggunakannya untuk fermentasi (mixed-acid fermentation) menghasilkan 

laktat, suksinat, ethanol, asetat, CO2. Pada saat melakukan berbagai jalur pada 

mixed-acid fermentation, akan diproduksi gas hidrogen, sehingga diperlukan 

sedikit hidrogen, untuk itu E.coli hidup bersama dengan mikroorganisme yang 

membutuhkan hidrogen seperti methanogen atau sulphate-reducing bacteria. 
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Pertumbuhan E. coli optimum pada suhu 37OC, tetapi pada beberapa strain dapat 

melakukan multiplikasi pada suhu 490C. 

Bakteri E.coli yang terdapat pada makanan dan minuman diduga 

berhubungan dengan paparan bakteri (patogen). Makanan dan minuman dianggap 

terpapar patogen ketika kemunculan bakteri E.coli meningkat di tubuh manusia 

dan hewan. Bakteri ini mengeluarkan enterotoksin yang menyebabkan diare, 

infeksi saluran kemih, pneumonia, meningitis, dan infeksi saluran cerna. Hal ini 

didukung oleh beberapa penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa bakteri pada 

makanan dan minuman dapat menyebabkan gejala seperti disentri, kolera, 

gastroenteritis, diare dan banyak penyakit lainnya (Arif & Resky, 2022) 

 

Gambar 2. Bakteri E.coli 

 

2) Klebsiella Sp. (Kaushik, 2009) 

Kingdom  : Bacteria 

Filum  : Proteobacteria 
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Kelas  : Gammaproteobacteria 

Orde  : Enterobacteriales 

Famili : Enterobacteriaceae 

Genus  : Klebsiella 

Spesies  : Klebsiella pneumoniae 

Klebsiella pneumoniae adalah bakteri gram negatif berukuran 0,3-1,5 µm 

kali 0,6-6,0 µm berbentuk basil (batang). Klebsiella pneumoniae tergolong bakteri 

stasioner yang tidak dapat bergerak. Karena kebutuhannya akan oksigen, 

Klebsiella pneumoniae merupakan bakteri anaerob fakultatif. Disebut anaerobik 

fakultatif karena bakteri ini dapat hidup dengan baik di lingkungan yang terdapat 

oksigen maupun lingkungan yang tidak terdapat oksigen sama sekali. 

Klebsiella pneumoniae dapat memfermentasikan laktosa dan mereduksi 

sitrat. Klebsiella pneumoniae dapat ditemukan di mulut, kulit, dan saluran usus, 

namun habitat alami dari Klebsiella pneumoniae adalah di tanah. Pada uji indol, 

Klebsiella pneumoniae akan menunjukkan hasil negatif. Klebsiella pneumoniae 

akan menunjukkan pertumbuhan koloni yang mukoid berwarna merah jambu dan 

cenderung menyatu apabila diinkubasi. Bakteri ini tumbuh di bawah kondisi aerob 

pada suhu 12–43oC dengan pertumbuhan optimum pada suhu 35–37oC dan 

minimum di bawah kondisi anaerob. pH optimum untuk pertumbuhan adalah 7,2. 
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Gambar 3. Bakteri Klebsiella Pneumoniae 

3) Enterobacter Sp. (Murwani, 2017) 

Kingdom  : Bacteria 

Filum  : Proteobacteria 

Kelas  : Gammaproteobacteria 

Orde  : Enterobacteriales 

Famili : Enterobacteriaceae 

Genus  : Enterobacter 

Spesies  : Enterobacter aerogenes 

Enterobacter aerogenes adalah bakteri gram negatif, berukuran 0,5 µm x 

3,0 µm berbentuk batang, tidak membentuk spora. Koloni Enterobacter aerogenes 

pada umumnya melingkar, terangkat dan basah dengan bagian tepi bervariasi dari 

krem sampai dengan putih pudar. Enterobacter aerogenes bersifat fakultatif 

anaerob dan merupakan bakteri patogen yang menyebabkan infeksi oportunistik. 

Bakteri ini juga mampu melakukan fiksasi N2 serta fermentasi berbagai macam 

gula seperti laktosa, dekstrosa, sukrosa, galaktosa, xilosa, arabinosa, manosa, dan 

rhamnosa. Enterobacter aerogenes dapat ditemukan ada air laut, air tawar, limbah, 

tanah dan juga tanaman. Enterobacter aerogenes dapat tumbuh dalam berbagai 
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media cair dan padat antara suhu 28℃ - 42℃. Enterobacter aerogenes yang telah 

terisolasi dari lingkungan luar dapat tumbuh optimal antar suhu 20℃ - 30℃ dan 

18℃ bila ditanam pada media yang disterilkan. 

Enterobacter aerogenes merupakan flora bakteri normal yang dapat 

menyebabkan infeksi saluran kemih, infeksi nosokomial, meningitis, infeksi 

jaringan lunak atau infeksi lokal. Kemampuan Enterobacter aerogenes untuk 

menyebabkan infeksi pada manusia saat ini tidak sepenuhnya dipahami, tetapi 

mekanisme penyebab bakteri menyerang sel inanngnya, menghindari sistem 

pertahanan dan merusak jaringan inang memainkan peran penting dalam faktor 

yang menyebabkan infeksi. 

 

Gambar 4. Bakteri Enterobacter aerogenes 

4. Dampak Mengkonsumsi Air yang Tercemar Mikroba 

Air yang telah terkontaminasi cemaran mikroba, jika dikonsumsi akan 

menyebabkan penyakit. Air dapat menjadi sarana penyebaran penyakit kepada 

manusia apabila tercemar dan terkontaminasi oleh mikroorganisme patogen. Air 

yang terkontaminasi bakteri Escherichia coli dapat menyebabkan Waterbone 

disease, termasuk diare. Waterbone Disease adalah penyakit yang ditularkan 
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melalui air minum yang terkontaminasi langsung oleh mikroorganisme patogen 

atau zat-zat yang ada di dalam air. Sebagian besar penyakit yang ditularkan 

melalui air menyebabkan diare dengan buang air besar yang berlebihan, seringkali 

menyebabkan dehidrasi dan kemungkinan kematian (Khairunnida, 2020) 

Pencemaran air dapat menyebabkan berbagai penyakit umum seperti diare, 

kolera, demam tipes, hepatitis A, maag kronis dan disentri amoeba. Menurut 

WHO, 829.000 orang meninggal pada tahun 2016 akibat penyakit diare, termasuk 

pencemaran air. Di negara-negara berkembang yang padat penduduk seperti India, 

Bangladesh, dan Indonesia, 85% sumber pencemaran air permukaan berasal dari 

aktivitas domestik. Prevalesi diare sebagai salah satu penyakit yang ditularkan 

melalui air di Indonesia adalah 12,3 persen pada tahun 2018. Menurut 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, diare merupakan penyebab kematian 

ketiga akibat penyakit yang menular melalui air setelah penyakit paru-paru 

tuberkulosis dan pneumonia. Selain diare, ada juga gastritis kronis dan 

leptospirosis yang merupakan penyakit yang ditularkan melalui air. Masyarakat 

sering menyepelekan penyakit maag kronis. Padahal, jika tidak diobati, gastritis 

kronis bisa semakin parah dan berkembang menjadi kanker lambung (Afif & 

Raharjo, 2021) 

Bakteri dalam air isi ulang tidak memicu reaksi dalam waktu singkat. 

Namun seiring berjalannya waktu bakteri yang terdapat dalam air akan terus 

berkembang biak. Jumlah cemaran bakteri yang terus bertambah pada waktu 

tertentu dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare. Kehadiran bakteri 

patogen Coliform dan E. coli dalam air minum isi ulang disebabkan oleh 
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higienitas yang buruk dalam produksi air minum isi ulang. Beberapa produk air 

minum isi ulang tersebut tidak aman untuk diminum karena tidak memenuhi 

standar keamanan yang disebabkan terdapatnya bakteri penyebab penyakit 

(patogen). Selain itu, tidak ada standarisasi air minum isi ulang, sehingga tidak 

bisa dikatakan kualitas air isi ulang yang banyak beredar saat ini sama. Berbeda 

dengan air minum dalam kemasan (AMDK) yang memiliki standar dan terdaftar 

pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Aziz, 2019) 

Dampak yang dapat terjadi bila bakteri Coliform masuk ke dalam saluran 

pencernaan dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, tifus dan disentri 

basiler. Bakteri Coliform dapat menghasilkan berbagai zat beracun seperti indole 

dan skatol yang dapat menyebabkan penyakit, serta dapat menghasilkan etionin 

yang dapat menyebabkan kanker. Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 menetapkan batas maksimal 

bakteri E.coli dan Coliform adalah 0/100 ml sampel. Apabila semakin tinggi 

kontaminasi coliform, maka semakin tinggi risiko patogen lain seperti bakteri, 

virus, dan parasite (Putri, 2022) 

Kontaminasi bakteri pada air diduga menjadi salah satu faktor penyebab 

diare. Diare merupakan penyakit yang diindikasikan dengan perubahan bentuk 

dan komposisi feses, yang melunak menjadi cair, dan frekuensi buang air besar 

minimal tiga kali sehari. Kualitas air adalah masalah mendasar yang harus 

dipertimbangkan oleh pengelola air minum, dimana kualitas air harus memenuhi 

standar yang ditentukan. Parameter yang wajib dalam penentuan kualitas air 

minum secara mikrobilogi adalah jumlah total bakteri Coliform dan Escherichia 
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coli. Salah satu syarat minum air bersih adalah tidak adanya bakteri Coliform 

dalam 100 ml air (Mubarok, 2021) 

Beberapa Faktor yang mempengaruhi terjadinya diare yaitu faktor 

individu, faktor perilaku hidup sehat dan faktor kebersihan lingkungan tempat 

tinggal. Faktor lingkungan seperti kualitas air yang tercemar, lingkungan yang 

padat dan kurangnya layanan penyedia air bersih. Faktor individu seperti 

malnutrisi dan faktor perilaku seperti higiene dan higienitas makanan, 

pembuangan feses tidak menggunakan septic tank sehingga feses dapat 

mengkontaminasi tanah dan air, jarang membersihkan tangan sebelum makan, dan 

tidak mencuci alat makan sebelum digunakan. Diare adalah salah satu penyebab 

kematian pada bayi dan balita. Diare menyebabkan status gizi buruk, serta 

menyebabkan pertumbuhan terhambat, bahkan penurunan berat badan permanen 

akibat kehilangan cairan dan kekurangan cairan. Masalah  yang terjadi pada saat 

mengalami diare adalah tinja yang encer atau cair, bahkan bisa hanya berupa air 

dan frekuensinya lebih sering, biasanya tiga kali atau lebih dalam sehari. Diare 

dapat menyebabkan kehilangan cairan dan elektrolit secara tiba-tiba, yang dapat 

menyebabkan berbagai komplikasi seperti kekurangan hidrasi pada tubuh, 

renjatan hipovolemik, kerusakan organ bahkan dapat menyebabkan koma 

(Hutasoit, 2020) 

5. Metode Pengujian Cemaran Mikroba 

Beberapa metode enumerasi Coliform yang dapat digunakan untuk 

mendeteksi kehadiran bakteri Coliform diantaranya metode inokulasi langsung 

pada medium agar, Millipore membran-Filter, dan MPN (most probable number) 
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dengan cara fermentasi tabung ganda menggunakan medium cair. Enumerasi 

koliform dengan metode filtrasi membran relatif lebih cepat namun kelemahannya 

hanya bisa digunakan untuk contoh air dan tidak bisa diaplikasikan untuk contoh 

air dengan kekeruhan tinggi (Lynch & Poole, 1979). Adapun metode MPN 

dengan tabung ganda lebih baik jika dibandingkan dengan metode hitungan cawan 

karena lebih sensitive dalam mendeteksi cemaran setrta dapat mendeteksi 

Coliform dalam jumlah yang sangat rendah di dalam sampel (Fardiaz, 1989) 

a. Metode MPN 

Metode Most Probable Number (MPN) adalah metode yang digunakan 

untuk mendeteksi konsentrasi dari bakteri pemfermentasi laktosa seperti coliform 

dan Escherichia coli. Prosesnya menggunakan tabung Durham untuk menangkap 

gas yang difermentasi. Metode MPN dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu. H. uji 

hipotesis dan uji konfirmasi dengan media yang berbeda (Listi et al., 2022) 

Metode MPN menggunakan media cair pada tabung reaksi, dalam hal ini 

perhitungannya berdasarkan jumlah tabung positif. Hasil tabung positif 

ditunjukkan dengan kekeruhan atau terbentuknya gas pada tabung Durham karena 

bakteri penghasil gas. Pada umumnya, 3 atau 5 seri tabung digunakan untuk setiap 

pengenceran. Semakin banyak tabung yang digunakan dalam perhitungan MPN, 

semakin tinggi akurasinya. Metode MPN biasanya digunakan untuk menghitung 

bakteri dalam sampel cair, meskipun metode ini juga dapat digunakan untuk 

sampel padat dengan terlebih dahulu mensuspensikannya dalam rasio 1:10 dari 

contoh ke dalam buffer. Kelompok bakteri yang dapat dihitung dengan metode 
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MPN juga berbeda-beda tergantung media yang digunakan untuk 

pertumbuhannya (Jiwintarum, 2017) 

b. Metode Membran Filter 

Prinsip metode filtrasi membran adalah dengan melakukan penyaringan 

terhadap sampel dengan penyaring membran dengan ukuran pori yang sangat 

kecil sehingga mampu menjerat mikroorganisme, kemudian meletakkan 

penyaring membrane tersebut ke permukaan cawan agar Chromogenic Coliform 

yang secara spesifik menumbuhkan bakteri Colifor. Menginkubasi sampel pada 

suhu (36 ±2 oC) selama 24 jam. Setelah inkubasi, dihitung jumlah bakteri yang 

menunujukkan positif b-D glukuronidase (berwarna merah muda hingga merah) 

yang diduga sebagai koloni bakteri Coliform dan menghitung koloni yang 

menunjukkan reaksi positif b-D-glukuronidase dan b-D-galaktosidase yang 

ditunjukkan dengan adanya koloni bakteri berwarna biru tua hingga ungu, angka 

total bakteri Coliform merupakan jumlah seluruh koloni berwarna merah muda 

hingga merah dan biru tua hingga ungu (SNI 3554-2015) 

Pada pengujian total bakteri Coliform dengan metode membran filter 

digunakan media pertumbuhan khusus yaitu Media Chromocult Coliform Agar 

atau disingkat CCA. Media CCA merupakan media yang digunakan untuk 

mengamati bakteri Coliform dan Escherichia coli. Media CCA adalah media yang 

sangat selektif untuk uji analisa Coliform. Komposisi dari media CCA yaitu, 

pepton, sodium chlorid, sodium dihidrogen posphat, disodium hidrogen posphat, 

sodium piruvat, sorbitol, tergitol, Chromogenic mixture (Salmon-GAL dan X-

Glucoronid). Tergitol akan menghambat pertumbuhan bakteri gram positif dan 
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sebagian bakteri Gram negatif tetapi tidak mempengaruhi pertumbuhan bakteri 

Coliform. Pepton, pyruvat, sorbitol, sodium dihidrogen phosphat, disodium 

hidrogen phospat, akan mempercepat pertumbuhan Coliform. Chromogenic 

mixture berfungsi untuk mendeteksi total dari bakteri Coliform dan E. Coli. 

Coliform mempunyai enzim β-galaktosidase berfungsi untuk memotong subtrat 

Salmon-GAL menjadi salmon (senyawa chromogenik) berwarna merah. Bakteri 

E. Coli mempunyai enzim β-galaktosidase dan enzim β-galaktosidase permise, 

memotong substrat X-Glucoronide menjadi X dan Glucoronide berwarna biru tua-

violet. Triptofan akan mengikat reaksi indol sehingga akan meningkatkan deteksi 

E. Coli (Rifai & Anissa, 2019) 

6. Aturan Pengolahan dan Standar DAMIU 

Aturan mengenai usaha depot air minum diatur dalam Keputusan Menteri 

Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 

651/MPP/KEP/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan 

Perdagangannya Menteri Perindustrian dan Perdagangan. 

Berdasarkan pasal 2 Kepmenperindag 651/2004, ada beberapa persyaratan 

yang perlu dipatuhi dan diikuti pelaku bisnis depot air isi ulang, yaitu: 

a. Depot air minum wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda 

Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dengan nilai investasi perusahaan 

seluruhnya sampai dengan Rp200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha. 
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b. Depot air minum wajib memiliki Surat Jaminan Pasok Air Baku dari PDAM 

atau perusahaan yang memiliki izin pengambilan air dari instalasi yang 

berwenang. 

c. Depot air minum wajib memiliki laporan hasil uji air minum yang dihasilkan 

dari laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk pemerintah 

kabupaten/kota atau yang telah terakreditasi. 

Selain itu, ada pula beberapa peraturan Menperindag yang juga harus ditaati 

pelaku bisnis DAMIU, diantaranya: 

a. Air yang akan digunakan harus memenuhi standar mutu sesuai dengan 

standar dalam peraturan Menteri Kesehatan 

b. Tidak diperbolehkan untuk mengambil air dari air PDAM yang ada dalam 

jaringan distribusi untuk rumah tangga. 

c. Transportasi air dari lokasi sumber air baku ke depot air minum harus 

menggunakan tangki pengangkut air yang taraf pangan (food grade) 

d. Produk air minum yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan kualitas air 

minum sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan 

e. Depot air minum hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung 

kepada konsumen di lokasi depot dengan cara mengisi wadah yanng dibawa 

oleh konsumen atau disediakan. 

f. Tidak diperbolehkan menyetok produk air minum dalam wadah yang siap 

dijual. 

g. Depot hanya diperbolehkan menyediakan wadah polos atau yang tidak 

bermerek. 
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h. Pemilik depot wajib memeriksa wadah yang dibawa oleh konsumen dan 

dilarang untuk mengisi wadah yang tidak layak pakai. 

i. Wadah harus dibilas dan atau dicuci dan atau disanitasi sebelum digunakan 

dengan cara yang benar 

j. Tutup wadah yang disediakan oleh depot harus polos/tidak bermerek. 

k. Depot tidak diperbolehkan memasang segel/shrink wrap pada wadah. 

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No 13 Tahun 

2019, Pada kategori pangan bagian air minum olahan dengan jenis air mineral, air 

demineral, air minum beroksigen dan air embun. Menyebutkan bahwa standar 

untuk cemaran Coliform adalah 0/250 ml, yang artinya tidak diperbolehkan 

adanya cemaran Coliform dalam 250 ml sampel yang diuji. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 492 Tahun 2010 Tentang 

Persyaratan Kualitas Air Minum, pada bagian parameter mikrobiologi dimana 

persyaratan cemaran bakteri Coliform yaitu tidak diperbolehkan adanya cemaran 

Coliform dalam 100 ml sampel yang diuji. 

Dalam alur pengurusan ijin usaha depot salah satu berkas yang perlu 

dilapirkan adalah sertifikat layak hygiene dari dinas Kesehatan. Untuk 

memperoleh sertifikat layak hygiene prosedur yang perlu dilakukan terlihat pada 

gambar 2, pertama melakukan pendaftaran dengan membawa berkas-berkas yang 

dipersyaratkan, setelah berkas lolos maka akan dilakukan kunjungan guna 

mengecek kelayakan sarana dan prasarana depot. Jika berdasarkan tim penilai 

sarana dan prasarana telah memenuhi standar yang ditetapkan, maka sertifikat 

akan diproses dan tinggal menunggu waktu hingga sertifikat layak hygiene terbit. 
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Gambar 5. Alur penerbitan sertifikat layak Hygiene 

B. Tinjauan Keislaman 

Islam merupakan agama yang sangat sempurna, Islam memberikan 

petunjuk dalam menjalani kehidupan di dunia dan untuk mendapatkan 

kebahagiaan di akhirat. Dalam menjalani kehidupan di dunia, Islam memberikan 

petunjuk terkait bagaimana menjalankan kehidupan dengan cara yang baik dari 

berbagai macam aspek. Dalam al-Qur’an Surah Al-Anbiya/21:30 Allah SWT 

berfirman: 

٣٠ -وَجَعلَْنَا مِنَ الْمَاۤءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّۗ افََلاَ يؤُْمِنوُْنَ   

Terjemahnya : 

“Dan Kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air; maka mengapa 
mereka tidak beriman?” (Departemen Agama RI, 2002) 
 

Menurut tafsir Al-Misbah oleh Quraish Shihab, ayat tersebut telah 

dibuktikan melalui lebih dari satu cabang ilmu pengetauan. Sitologi (ilmu tentang 

susunan dan fungsi sel) menyatakan bahwa air merupakan komponen terpenting 

dalam pembentukan sel yang merupakan satuan bangunan pada setiap mahluk 
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hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Sedangkan ilmu Biokimia menyatakan 

bahwa air adalah unsur yang sangat penting pada setiap interaksi dan perubahan 

yang terjadi pada tubuh mahluk hidup. Air dapat berfungsi sebagai media, faktor 

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

interaksi itu sendiri. Sedangkan ilmu Fisiologi menyatakan bahwa air sangat 

dibutuhkan agar masing-masing organ dapat berfungsi dengan baik. Hilangnya 

fungsi itu akan berarti kematian (Shihab, 2002) 

Berdasarkan tafsir tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa surah Al-

Anbiya ayat 30 menjelaskan betapa pentingnya kehadiran air bagi kehidupan di 

bumi, baik bagi manusia, hewan maupun tumbuhan. Tanpa air maka tidak akan 

ada kehidupan di bumi karena sejatinya mahluk hidup di bumi berasal dari air. 

Kebenaran ayat tersebut juga telah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan modern 

yang telah maju. Pada Surah Al-Waqiah/56:28-30 Allah SWT berfirman : 

) أأَنَْتمُْ أنَزلْتمُُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أمَْ نَحْنُ الْمُنزلُونَ ٦٨أفََرَأيَْتمُُ الْمَاءَ الَّذِي تشَْرَبُونَ (

( ٧٠) لوَْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أجَُاجًا فلََوْلا تشَْكُرُونَ (٦٩(  

Terjemahannya : 

“Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Kamu yang 
menurunkannya dari awan ataukah Kami yang menurunkannya?. Sekiranya 
Kami menghendaki, niscaya Kami menjadikannya asin, mengapa kamu tidak 
bersyukur?” (Departemen Agama RI, 2002) 

Menurut tafsir Al-Misbah menjelaskan kuasa Allah SWT dalam 

menurunkan hujan. Air hujan itu manakala di renungkan oleh manusia, bahwa ia 

berasal dari uap air yang terkena panas matahari. Setelah menjadi awan kemudian 

menjadi endung yang sangat hitam dan bergumpal-gumpal maka turunlah uap air 

itu sebagai air hujan yang sejuk dan tawar, tidak asin seperti air laut. Air tawar 
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tersebur menyegarkan badan serta menghilangkan haus. Bila tidak ada hujan, pasti 

tidak ada sungai yang mengalir, tidak akan ada mata air walau berapa meter pun 

dalamnya orang menggali sumur, niscaya tidak akan keluar air. Bila tidak ada air, 

rumput pun tidak akan tumbuh, apalagi tanaman yang ditanam oleh manusia 

(Shihab, 2002) 

Menurut tafsir Al-Azhar pada ayat ini Allah mengajak manusia untuk 

merenungkan tentang air. Adakah kamu perhatikan air yang kamu minum?. Air 

adalah sesuatu pokok mutlak yang menentukan kehidupan manusia. Apakah Anda 

menurunkannya dari awan atau apakah kami menurunkannya?. Hujan yang turun 

ke bumi terkumpul dan terakumulasi di awan terlebih dahulu, ketika awan 

menjadi berat dan padat, kemudian jatuh ke bumi sebagai hujan. Hujan yang 

mengalir dari gunung-gunung dan bukit-bukit tinggi, mengalir di tengah-tengah 

bumi dan ada pula yang tergenang dibawah tanah dan menjadi mata air. Adapun 

air diatas permukaan bumi mengalir sehingga melembabkan dan memelihara 

permukaan bumi. Kemudian datang peringatan dari Allah "Jika kami mau, kami 

akan membuatnya asin". Dan ketika itu terjadi, manusia akan sengsara dan 

menderita karena tidak bisa minum. Allah memperingatkan kita bahwa Dia 

memiliki kekuatan untuk membuat air asin menjadi tawar. Yang ditunjukkan 

kepada kita umat manusia hanyalah kasih-Nya (Hamka, 2015) 

Berdasarkan tafsir diatas, ayat tersebut menjelaskan dari mana asal air 

tawar yang ada di bumi yang kemudian dimanfaatkan oleh seluruh mahluk hidup 

di bumi. Air tersebut berasal dari hujan yang turun ke bumi atas kuasa Allah 

SWT. Air hujan yang turun ke bumi tidak lah asin seperti air laut sehingga dapat 
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dimanfaatkan sebagai sumber air untuk keberlangsungan mahluk hidup di bumi. 

Air hujan yang mengalir dari gunung akan membentuk sungai dan ada juga yang 

terserap dan tersimpan di dalam tanah.  

Ada banyak sumber air minum yang tersebar di muka bumi ini. Namun 

untuk kebutuhan dan konsumsi manusia, air minum yang dibutuhkan berbeda dari 

mahluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan yang dapat langsung meminum 

atau menyerap air yang ada ditanah secara langsung. Untuk makhluk hidup lain 

selain manusia mungkin tidak apa-apa mengonsumsi air hujan langsung karena 

tidak menyebabkan penyakit dan masalah Kesehatan. Namun, hal ini tidak 

berlaku untuk manusia. Air yang akan dikonsumsi manusia harus lah air yang 

berdampak baik bagi Kesehatan, yaitu air yang bersih dan bebas dari segala 

kontaminasi zat-zat yang berbahaya. 

Dalam surah Al-Baqarah/2:168 Allah swt berfirman : 

لاَ  ا فىِ الاْرَْضِ حَلٰلاً طَيِّباً وَّۖ تتََّبِعوُْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِۗ  يٰٓايَُّهَا النَّاسُ كُلوُْا مِمَّ
بِيْنٌ   اِنَّهٗ لكَُمْ عَدوٌُّ مُّ

Terjemahnya : 

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat 
di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, 
setan itu musuh yang nyata bagimu” (Departemen Agama RI, 2002) 

Dalam ayat tersebut Allah SWT memperbolehkan manusia memakan 

makanan yang telah disediakan Allah dibumi ini, yaitu makanan yang halal dan 

yang baik saja, serta meninggalkan yang haram, sebab yang haram itu sudah jelas 

disebutkan dalam Al-Qur’an. Hal ini pun berlaku untuk air yang akan dikonsumsi. 

Air merupakan hal yang halal, karena sejatinya sebagian besar komponen tubuh 



43 
 

 

mahluk hidup adalah air. Namun, dalam ayat tersebut juga disebutkan bahwa 

selain halal, juga harus merupakan sesuatu yang baik. Air yang tidak dikelola 

dengan benar dapat menyebabkan penyakit yang bisa mengganggu kesehatan 

manusia. Hal tersebut menjelaskan bahwa diperlukan pengelolaan yang benar 

untuk mendapatkan makanan dan minuman yang halal dan baik sebagai konsumsi 

manusia dalam menjaga kesehatannya. 

Kesimpulanya, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang 

telah menurunkan air hujan dari langit dan kemudian menjadi sumber kehidupan 

bagi seluruh mahluk di bumi. Namun air hujan yang turun ke bumi dapat tercemar 

oleh bakteri yang hidup ditanah dan menyebabkan penyakit bagi manusia apabila 

dikonsumsi, maka dibutuhkan upaya agar air tersebut aman untuk dikonsumsi.   

Pengolahan air yang baik akan menghasilkan kualitas air yang baik dan aman 

untuk dikonsumsi manusia  serta bermanfaat untuk kesehatan tubuh manusia. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk metode penelitian Deskriptif Komparatif dengan 

pemeriksaan laboratorium secara kuantitatif dan kualitatif. Metode deskriptif 

adalah  metode  penelitian  untuk  membuat  gambaran  mengenai  suatu  kejadian 

dan   bertujuan   mengumpulkan   data sehingga dalam penelitian ini dilakukan uji 

laboratorium dan mendeskripsikan hasilnya dalam bentuk data.  

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

a. Lokasi penelitian bertempat di Laboratorium Mikrobiologi BPOM 

Makassar. 

b. Lokasi pengambilan sampel di depo air minum dan toko di Kelurahan 

Romang Polong, Kabupaten Gowa. 

c. Lokasi pengambilan sampel air minum yang dijual di toko yang tersebar di 

kecamatan Romang Polong, Kabupaten Gowa. 

2. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2022 

C. Subjek Penelitian 

1. Kriteria sampel 

a. Kriteria Inklusi: 

- Air minum isi ulang yang beredar di kelurahan Romang Polong, 

yang terdapat di depot dan toko. 
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b. Kriteria Eksklusi: 

- Air minum isi ulang yang memiliki izin edar atau Air Minum Dalam 

Kemasan (AMDK). 

- Air minum isi ulang yang beredar di toko yang berasal dari depot 

yang sama. 

2. Jumlah sampel 

Dari hasil survei di lapangan didapatkan jumlah sampel air minum isi 

ulang yaitu sebanyak 10 sampel air minum yang berasal dari  depot pengisian air 

minum dan 10 sampel air minum isi ulang di toko yang berasal dari depot yang 

berbeda. 

D. Teknik pengambilan sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini 

menggunakan teknik probability sampling dimana dilakukan pengambilan sampel 

dengan memberikan peluang dan kesempatan yang sama untuk seluruh anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel dalam penelitian ini. 

E. Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas atau variabel independen adalah angka cemaran bakteri 

Coliform pada air isi ulang di depot pengisian air isi ulang (DAMIU). 

2. Variabel terikat atau variabel dependen adalah angka cemaran bakteri 

Coliform pada air isi ulang yang telah diedarkan ke toko dalam wadah 

galon. 

F. Alat dan Bahan 



46 
 

 

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah Biological 

Safety Cabinet, Botol Coklat, Cawan Petri, Chromocult Coliform Agar (CCA) 

media, Digital Colony Counter, Filter Membran, Galon, Gelas Ukur, Inkubator, 

Membrane Filtration Unit, Pinset dan Timbangan Analitik. 

G. Analisis Data 

Analisis data yang diperoleh dari masing-masing kelompok dianalisis secara 

statistik dengan uji t independen. Data diolah dengan aplikasi SPSS Versi 22. 

H. Alur Penelitian 

 

Gambar 5. Alur Penelitian 

Pengambilan sampel sesuai kriteria inklusi dan eksklusi 

Pengajuan izin penelitian kepada Balai Besar Pengawas Obat 
dan Makanan di Makassar 

Pengujian sampel di laboratorium mikrobiologi Balai Besar 
POM di Makassar 

Analisis data 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Hasil Pemerikasaan 

Hasil pemeriksaan Eksperimental Laboratoris yang dilakukan di 

Laboratorium Mikrobiologi mengenai angka total bakteri Coliform pada air 

minum isi ulang yang diambil langsung di depot isi ulang dan yang beredar di 

toko. 

Tabel 2. Hasil Perhitungan jumlah koloni bakteri Coliform pada air minum isi 
ulang yang diambil langsung di depot isi ulang. 

Kode Nama Depot 

Angka Cemaran Koloni Bakteri /250 ml Standar 

cemaran 

 total 

Coliform 

berdasarkan 

PerBPOM 

Coliform  E.coli  
Total 

Coliform  

1 Depot Arafah RO 17 0 17 

0 

 

2 Depot Ayu Water RO 28 1 29 

3 Depot Zaskya 27 0 27 

4 Depot Tiga Putri 5 0 5 

5 Depot Aly RO 27 0 27 

6 Depot Hj. Lina 14 0 14 

7 Depot Ria 52 2 54 

8 Depot Budi RO 22 0 22 

9 Depot AL&IL 28 21 49 

10 Depot Dirgha 69 3 72 
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Tabel 3. Hasil perhitungan jumlah koloni bakteri Coliform pada air minum isi 
ulang yang beredar di toko. 

Kode Nama Toko 

Angka Cemaran Koloni Bakteri /250 ml Standar 

cemaran 

 total Coliform 

berdasarkan 

PerBPOM 

Coliform  E.coli  
 Total 

Coliform  

1 Toko Alfin 5 248 253 

0 

 

2 Toko Mulia 101 65 166 

3 Toko Dayat 227 0 227 

4 Toko Putri 176 2 178 

5 Toko Muji 22 109 131 

6 Toko Aulia 123 1 124 

7 Toko Ika Jaya 150 0 150 

8 Toko Pondok Akka 154 2 156 

9 Toko Danti 212 6 218 

10 Toko Aisha 168 0 168 

 Pada Tabel 1 dan Tabel 2 menunjukkan data jumlah koloni bakteri 

Coliform yang terdeteksi pada air minum isi ulang, dimana deteksi menggunakan 

media Chromocult Coliform Agar menghasilkan 2 warna yaitu warna ungu hingga 

merah muda dan warna biru. Warna merah muda menunjukkan adanya cemaran 

bakteri Coliform dan  warna biru menunjukkan adanya cemaran bakteri E.Coli. 

2. Deskripsi Tabel 

a. Kelompok Depot 

Depot 1 memiliki cemaran Coliform sebanyak 17 koloni dan 0 koloni 

terdeteksi untuk bakteri E.coli. Sehingga nilai total Coliform pada sampel depot 1 

terdeteksi 17 koloni, dimana hasil ini tidak memenuhi persyaratan mutu air 

minum berdasarkan standar BPOM. 
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Depot 2 memiliki cemaran Coliform sebanyak 28 koloni dan 1 koloni 

terdeteksi untuk bakteri E.coli. Sehingga nilai total Coliform pada sampel depot 2 

terdeteksi 29 koloni, dimana hasil ini tidak memenuhi persyaratan mutu air 

minum berdasarkan standar BPOM. 

Depot 3 memiliki cemaran Coliform sebanyak 27 koloni dan 0 koloni 

terdeteksi untuk bakteri E.coli. Sehingga nilai total Coliform pada sampel depot 3 

terdeteksi 27 koloni, dimana hasil ini tidak memenuhi persyaratan mutu air 

minum berdasarkan standar BPOM. 

Depot 4 memiliki cemaran Coliform sebanyak 5 koloni dan 0 koloni 

terdeteksi untuk bakteri E.coli. Sehingga nilai total Coliform pada sampel depot 4 

terdeteksi 5 koloni, dimana hasil ini tidak memenuhi persyaratan mutu air minum 

berdasarkan standar BPOM. 

Depot 5 memiliki cemaran Coliform sebanyak 27 koloni dan 0 koloni 

terdeteksi untuk bakteri E.coli. Sehingga nilai total Coliform pada sampel depot 5 

terdeteksi 27 koloni, dimana hasil ini tidak memenuhi persyaratan mutu air 

minum berdasarkan standar BPOM. 

Depot 6 memiliki cemaran Coliform sebanyak 14 koloni dan 0 koloni 

terdeteksi untuk bakteri E.coli. Sehingga nilai total Coliform pada sampel depot 6 

terdeteksi 14 koloni, dimana hasil ini tidak memenuhi persyaratan mutu air 

minum berdasarkan standar BPOM. 

Depot 7 memiliki cemaran Coliform sebanyak 52 koloni dan 2 koloni 

terdeteksi untuk bakteri E.coli. Sehingga nilai total Coliform pada sampel depot 7 
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terdeteksi 54 koloni, dimana hasil ini tidak memenuhi persyaratan mutu air 

minum berdasarkan standar BPOM. 

Depot 8 memiliki cemaran Coliform sebanyak 22 koloni dan 0 koloni 

terdeteksi untuk bakteri E.coli. Sehingga nilai total Coliform pada sampel depot 8 

terdeteksi 22 koloni, dimana hasil ini tidak memenuhi persyaratan mutu air 

minum berdasarkan standar BPOM. 

Depot 9 memiliki cemaran Coliform sebanyak 28 koloni dan 21 koloni 

terdeteksi untuk bakteri E.coli. Sehingga nilai total Coliform pada sampel depot  9 

terdeteksi 49 koloni, dimana hasil ini tidak memenuhi persyaratan mutu air 

minum berdasarkan standar BPOM. 

Depot 10 memiliki cemaran Coliform sebanyak 69 koloni dan 3 koloni 

terdeteksi untuk bakteri E.coli. Sehingga nilai total Coliform pada sampel depot 

10 terdeteksi 72 koloni, dimana hasil ini tidak memenuhi persyaratan mutu air 

minum berdasarkan standar BPOM. 

Secara keseluruhan, hasil pengujian sampel kelompok depot didapatkan 

nilai total cemaran Coliform tertinggi yaitu 72 koloni/250ml pada sampel depot 

10, sedangkan sampel dengan nilai cemaran terendah yaitu 5 koloni/250ml pada 

sampel depot 4. Diantara 10 sampel terdapat 4 sampel yang tercemar bakteri 

E.coli dan secara keseluruhan sampel tercemar oleh bakteri Coliform.  

b. Kelompok Toko 

Pada sampel toko 1, terdeteksi cemaran Coliform sebanyak 5 koloni dan 

cemaran E.coli 248 koloni. Cemaran total Coliform terkandung pada sampel toko 
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1 adalah 253 koloni/250 ml. Hasil ini tidak memenuhi standar cemaran total 

Coliform berasarkan BPOM. 

Pada sampel toko 2, terdeteksi cemaran Coliform sebanyak 101 koloni dan 

cemaran E.coli sebanyak 65 koloni. Cemaran total Coliform terkandung pada 

sampel toko 1 adalah 166 koloni/250 ml. Hasil ini tidak memenuhi standar 

cemaran total Coliform berasarkan BPOM. 

Pada sampel toko 3, terdeteksi cemaran Coliform sebanyak 227 koloni dan 

cemaran E.coli sebanyak 0 koloni. Cemaran total Coliform terkandung pada 

sampel toko 1 adalah 227 koloni/250 ml. Hasil ini tidak memenuhi standar 

cemaran total Coliform berasarkan BPOM. 

Pada sampel toko 4, terdeteksi cemaran Coliform sebanyak 176 koloni dan 

cemaran E.coli sebanyak 2 koloni. Cemaran total Coliform terkandung pada 

sampel toko 1 adalah 178 koloni/250 ml. Hasil ini tidak memenuhi standar 

cemaran total Coliform berasarkan BPOM 

Pada sampel toko 5, terdeteksi cemaran Coliform sebanyak 22 koloni dan 

cemaran E.coli sebanyak 109 koloni. Cemaran total Coliform terkandung pada 

sampel toko 1 adalah 131 koloni/250 ml. Hasil ini tidak memenuhi standar 

cemaran total Coliform berasarkan BPOM 

Pada sampel toko 6, terdeteksi cemaran Coliform sebanyak 123 koloni dan 

cemaran E.coli sebanyak 1 koloni. Cemaran total Coliform terkandung pada 

sampel toko 1 adalah 124 koloni/250 ml. Hasil ini tidak memenuhi standar 

cemaran total Coliform berasarkan BPOM 
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Pada sampel toko 7, terdeteksi cemaran Coliform sebanyak 150 koloni dan 

cemaran E.coli sebanyak 0 koloni. Cemaran total Coliform terkandung pada 

sampel toko 1 adalah 150 koloni/250 ml. Hasil ini tidak memenuhi standar 

cemaran total Coliform berasarkan BPOM. 

Pada sampel toko 8, terdeteksi cemaran Coliform sebanyak 154 koloni dan 

cemaran E.coli sebanyak 2 koloni. Cemaran total Coliform terkandung pada 

sampel toko 1 adalah 156 koloni/250 ml. Hasil ini tidak memenuhi standar 

cemaran total Coliform berasarkan BPOM 

Pada sampel toko 9, terdeteksi cemaran Coliform sebanyak 212 koloni dan 

cemaran E.coli sebanyak 6 koloni. Cemaran total Coliform terkandung pada 

sampel toko 1 adalah 218 koloni/250 ml. Hasil ini tidak memenuhi standar 

cemaran total Coliform berasarkan BPOM 

Pada sampel toko 10, terdeteksi cemaran Coliform sebanyak 168 koloni 

dan cemaran E.coli sebanyak 0 koloni. Cemaran total Coliform terkandung pada 

sampel toko 1 adalah 168 koloni/250 ml. Hasil ini tidak memenuhi standar 

cemaran total Coliform berasarkan BPOM 

Secara keseluruhan, hasil pengujian sampel kelompok toko didapatkan 

nilai total Coliform tertinggi yaitu 253 koloni/250ml pada sampel toko 1, 

sedangkan sampel dengan nilai cemaran terendah yaitu 124 koloni/250ml pada 

sampel toko 6. Pada tabel kelompok toko terlihat semua sampel yang diuji 

mengandung cemaran bakteri Coliform dan hampir seluruh sampel tercemar 

bakteri E.coli. Hanya terdapat 3 sampel yang tidak terdeteksi bakteri E.coli 

didalamnya. Namun walau ketiga sampel tersebut tidak terdeteksi bakteri E.coli, 
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angka total Coliform secara kseluruhan masih tergolong sangat besar yaitu diatas 

100 koloni per sampelnya. 

3. Analisis Statistik 

Data hasil perhitungan total bakteri Coliform pada air minum isi ulang dari 

depot pengisian air minum dan dari toko kemudian di analisis statistik untuk 

melihat apakah ada perbedaan yang signifikan atau tidak, analisis statistik 

dilakukan dengan Uji independen t test. 

Sebelum dilakukan uji t test, sesuai persyaratan uji t test dimana data harus 

homogen dan terdistribusi normal. Sehingga dilakukan uji normalitas dan 

homogenitas data terlebih dahulu. Hasil dari uji normalitas data menunjukkan 

nilai Sig. 0,076, dimana jika nilai Sig. ≥0,05 maka data terdistribusi normal. 

Sedangkan untuk hasil uji homogenitas didapatkan nilai Sig. 0,05, dimana jika 

nilai Sig. ≥0,05 maka data tergolong homogen sehingga dapat dilanjutkan untuk 

pengujian Independent t test. 

Pada uji Independen t test antara hasil cemaran Coliform pada sampel air 

di depot dan di toko, menunjukkan bahwa Sig.(2 tailed) diperoleh nilai 

Significancy 0,000 (p <0,05) maka H0 ditolak, artinya terdapat perbedaan yang 

signifikan dari rata-rata nilai cemaran bakteri Coliform dari 2 kelompok yang 

diuji. 

Hasil pengolahan data analisis statistik menggunakan aplikasi statistik 

SPSS Versi 17 menunjukkan data terdistribusi normal dan homogen. Pada analisis 

statistik untuk mengetahui perbedaan antara 2 variabel yang diteliti digunakan uji 

independen t test. Terdapat 2 uji perbedaan t test, yaitu dependen t test atau paired 
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t test dan independen t test. Pengujian perbedaan grup atau kelompok yang dibagi 

menjadi sebelum dan sesudah perlakuan dan terdiri dari dua variabel, maka uji 

statistik yang digunakan adalah uji paired t test atau t test untuk kelompok yang 

berpasangan. Sedangkan uji t untuk kelompok dengan perlakuan atau sampel yang 

berbeda satu sama lain, maka digunakan uji independen t test (Ismail, 2018). Pada 

hasil analisis uji independen t test, didapatkan hasil Sig. (2-tailed) dengan nilai 

0,000 (p <0,05), yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok 

depot dan kelompok toko. 

B. Pembahasan 

Pengujian angka total bakteri Coliform pada penelitian ini menggunakan 

media selektif Chromocult Coliform Agar. Media CCA adalah media 

pertumbuhan selektif yang dapat digunakan untuk mendeteksi pertumbuhan 

bakteri Coliform dan E.coli. Media ini mengandung ekstrak ragi, sodium piruvat, 

sodium klorida, sodium dihidrogen fosfat, sorbitol, tergitol, dan substrat 

kromogenik (Salmon-GAL dan X-Glucoronidae). Tergitol berfungsi menghambat 

pertumbuhan bakteri gram positif dan beberapa gram negatif tetapi tidak 

mempengaruhi pertumbuhan bakteri Coliform. Ekstrak ragi, sodium piruvat, 

disodium hidrogen fosfat, sodium dihidrogen fosfat dan sorbitol berfungsi 

mempercepat pertumbuhan Coliform (Hamida et al., 2019). Pada media CCA, 

bakteri Coliform menghasilkan warna yang menunjukkan adanya koloni bakteri 

yang tumbuh, dimana warna merah menunjukkan koloni bakteri Coliform dan 

warna biru menunjukkan koloni bakteri E.coli. Pada tabel hasil pemeriksaan 

menunjukkan bahwa semua sampel positif ditumbuhi oleh bakteri Coliform yang 
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ditunjukkan dengan tumbuhnya koloni merah di setiap media yang telah 

diinkubasi. Sebagian sampel juga positif ditumbuhi oleh bakteri E.coli yang 

ditunjukkan dengan tumbuhnya koloni berwarna biru pada media yang telah 

diinkubasi. 

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No 13 Tahun 

2019 tentang batas maksimal cemaran mikroba dalam pangan olahan. Batas 

maksimal Coliform yang diperbolehkan dalam air minum adalah nol dari 250 ml 

sampel air yang diuji, yang berarti sama sekali tidak di perbolehakan adanya 

koloni Coliform yang terdeteksi dalam 250 ml sampel yang diuji. Tabel hasil 

pengujian menunjukkan bahwa seluruh sampel yang diuji dari kelompok depot 

dan kelompok toko terdeteksi koloni bakteri Coliform. Maka hasil pengujian 

sampel dari kelompok depot maupun kelompok toko tidak memiliki sampel yang 

sesuai standar cemaran Coliform yang tertulis pada Peraturan BPOM no 13 tahun 

2019. Walaupun demikian, angka cemaran Coliform pada kelompok depot 

memiliki nilai yang relatif lebih rendah dibandingkan angka cemaran Coliform 

yang terdapat pada kelompok toko dan berdasarkan hasil pengujian statistik 

menunujukkan angka cemaran Coliform antara kelompok depot dan kelompok 

toko memiliki perbedaan yang signifikan.  

Kelompok depot dan kelompok toko memiliki sampel yang berjumlah 10 

pada masing-masing kelompok. Berdasarkan tabel hasil penelitian maka 

didapatkan nilai rata-rata cemaran Coliform pada kelompok depot yaitu 31,6 

dengan niai cemaran minimum 5 dan nilai cemaran maksimum 72. Sedangkan 
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pada kelompok toko memiliki nilai rata-rata angka cemaran Coliform yaitu 177,1 

dengan nilai cemaran minimum 124 dan nilai cemaran maksimum 253. 

Hasil uji independent t test dengan menggunakan SPSS menunjukkan nilai 

p = 0,000, berdasarkan buku yang ditulis oleh (susanti, 2021) Pembelajaran Aktif, 

Kreatif dan Mandiri pada Mata Kuliah Algoritma dan Pemrograman. Dasar 

pengambilan keputusan hasil uji independent t test, jika nilai signifikansi atau sig. 

(2-tailed) > 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Berdasarkan dasar hipotesis 

pada tabel 4, menunjukkan bahwa antara kedua kelompok sampel memiliki 

perbedaan yang signifikan. 

Tabel 4. Dasar hipotesis analisis SPSS 

Hipotesis Keterangan 

Ho 
Tidak terdapat perbedaan terhadap nilai rata-

rata antara variabel sampel yang diuji. 

Ha 
Terdapat perbedaan terhadap nilai rata-rata 

antara variabel sampel yang diuji 

 

Menurut (Hilaliah et al., 2021) salah satu faktor tercemarnya air minum isi 

ulang disebabkan oleh terkontaminasiya peralatan pengolahan air minum isi ulang 

di depot. Oleh karena itu perlunya dilakukan peninjauan terhadap perilaku 

pengusaha air minum isi ulang dalam melakukan pemeliharaan peralatan serta 

kebersihan depot pengisian air minum isi ulang. Suatu hal yang tidak kalah 

pentingnya untuk diperhatikan juga adalah kebersihan wadah atau galon yang 

dibawa konsumen untuk diisi ulang. Wadah atau galon yang dibawa oleh 

konsumen untuk diisi ulang juga menjadi faktor tercemarnya air minum isi ulang. 

Berdasarkan prosedur dalam pengisian air minum isi ulang di depot, wadah atau 
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galon yang dibawa oleh konsumen  harus dicuci dengan sabun antibakteri terlebih 

dahulu untuk memastikan wadah atau galon tersebut bersih dan steril dari 

cemaran. 

Cemaran pada bakteri Coliform pada air minum apabila dikonsumsi dapat 

menyebabkan berbagai macam penyakit seperti diare, muntaber, disentri, gatal-

gatal dan penyakit (Afifah, 2019). Penyakit-penyakit tersebut bisa menjadi sangat 

berbahaya khususnya bagi anak-anak dan bayi. Bayi dan balita yang 

mengkonsumsi air yang terkontaminasi baik sebagai pelarut susu formula dari air 

yang tidak di masak dengan benar maupun dari konsumsi air minum secara 

langsung memiliki resiko yang lebih besar terjangkit penyakit akibat infeksi 

bakteri Coliform. 

Kualitas bakteriologis air minum isi ulang dan air minum dalam kemasan 

dipengaruhi beberapa faktor. Faktor tersebut seperti proses distribusi air minum 

dari tempat produksi ke konsumen, proses pengangkutan yang tidak tertutup 

mengakibatkan air terkena paparan sinar matahari dan memicu berkembang 

biaknya bakteri dalam air. Faktor letak penyimpanan juga dapat mempengaruhi 

kualitas air minum, dimana air minum tidak boleh disimpan ditempat yang 

lembab dan terkena sinar matahari secara langsung (Amelia, 2019)  

Perbedaan angka cemaran Coliform yang signifikan pada hasil pengolahan 

data disebabkan oleh faktor prosedur pelaksanaannya dan faktor fasilitas dan 

peralatan yang tersedia di depot. Pada faktor prosedur pelaksanaannya, Depot Air 

Minum Isi Ulang (DAMIU) hanya diperbolehkan mengisi wadah yang dibawa 

konsumen secara langsung dan tidak untuk disimpan atau stok galon di depot 
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pengisian. DAMIU tidak memiliki prosedur terstandar untuk mengisi galon yang 

akan disimpan atau di stok dalam waktu yang lama, sehingga air minum isi ulang 

yang berada dalam wadah galon yang diedarkan ke toko-toko memiliki resiko 

yang tinggi tercemar mikroba. Adapun faktor yang memiliki peran penting pada 

kualitas air minum isi ulang yaitu kebersihan fasilitas dan peralatan yang ada di 

depot. Dimana kebersihan peralatan harus diuji secara berkala. Air minum isi 

ulang yang telah tercemar mikroba bila tersimpan dalam waktu lama dapat 

menyebabkan mikroba yang ada didalam air tersebut terus bertumbuh seiring 

waktu, selama air minum dalam wadah galon tersebut tersimpan di toko. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Ainun et al., 2022) yang 

bertujuan untuk mengetahui resiko cemaran pada depot air minum isi ulang. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan seluruh depot yang dijadikan 

sampel memiliki tingkat resiko yang tinggi. Beberapa faktor yang menyebabkan 

resiko cemaran mikroba tinggi diantaranya kondisi tempat maupun kondisi 

peralatan yang tidak memenuhi persyaratan hygiene, serta masih banyak 

karyawan yang tidak memenuhi syarat personal hygiene seperti menggunakan 

pakaian yang bersih dan tidak mencuci tangan dengan sabun sebelum melakukan 

pekerjaan. 

Perbandingan hasil penelitian ini dengan hasil penelitian yang dilakukan 

(Puspitasari & Baharuddin, 2020) mengenai kualitas bakteriologis depot air 

minum isi ulang di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa Kota Makassar. 

Menunjukkan 18 dari 21 DAMIU (85,7%) terkontaminasi bakteri Coliform. Hal 

ini tidak berbeda jauh dengan hasil penelitian yang didapatkan yang menyatakan 
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seluruh sampel air minum isi ulang yang diperiksa tidak memenuhi standar 

keamanan yang telah ditetapkan. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan 

angka cemaran bakteri Coliform pada kedua kelompok sampel yang diuji. 
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BAB V 

PENUTUP 
A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil pengujian cemaran total Coliform dari sampel air 

minum isi ulang yang diambil langsung dari depot dan air minum isi 

ulang yang diedarkan ke toko menunjukkan bahwa seluruh sampel 

yang diperiksa mengandung cemaran bakteri Coliform. Seluruh 

sampel uji tidak memenuhi persyaratan standar cemaran total 

Coliform berdasarkan BPOM. 

2. Terdapat perbedaan yang signifikan (p=0,000 <0,05) antara total 

bakteri Coliform pada sampel air minum isi ulang di depot dan toko 

yang beredar di kelurahan Romang Polong.  

B. Saran 

Setelah dilakukan penelitian tentang angka cemaran bakteri Coliform 

pada air minum isi ulang, maka peneliti menganjurkan: 

1. Sebaiknya dilakukan pengujian cemaran mikroba terhadap terhadap 

filter air pada depot air minum isi ulang. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Skema Kerja 

1. Pembuatan Media CCA 

  
Timbang 26,5 gram media CCA padat 

Larutkan media CCA padat yang telah ditimbang kedalam 
1 liter aquades 

Panaskan didalam air mendidih hingga media larut sempurna 

Dinginkan hingga suhu 45-50oC 

Tuang kedalam cawan petri 
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2. Metode Membran Filter 
 

  Penyiapan alat dan bahan 

Tuangkan 250 ml sampel kedalam buchner  

Aktifkan alat vakum unit filtrasi membran 

Lepaskan clam dan angkat bechner, kemudian angkat 
membrane filter dari filtering head 

Letakkan membrane filter ke permukaan CCA 

Tutup dan tandai sampel 

Inkubasi sampel selama 24 jam 

Hitung koloni bakteri yang tampak 
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Lampiran 2. Surat Izin Meneliti 
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Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Meneliti 
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Lampiran 4. Proses Pengujian 

 

  

Penyiapan media CCA 

Penyiapan media CCA 

Penyiapan Unit membran filter 
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Desinfeksi wadah galon 

Pemindahan wadah sampel 

Penuangan sampel 
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Pengangkatan filter membran 

Peletakan filter membran keatas 
permukaan media CCA 

Inkubasi sampel 
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Lampiran 5. Hasil Pemeriksaan Depot 

 

  

Depot 1 Depot 2 

Depot 3 Depot 4 

Depot 5 Depot 6 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 
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Depot 7 Depot 8 

Depot 9 Depot 10 

Keterangan Gambar : 

1 = Koloni Bakteri Coliform 
2 = Koloni Bakteri E.coli 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

2 
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Lampiran 6. Hasil Pemeriksaan Toko 

  

Toko 1 Toko 2 

Toko 3 Toko 4 

Toko 5 Toko 6 

1 

2 

1 

2 

1 
1 

2 

1 

2 

1 

2 
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Toko 7 Toko 8 

Toko 9 Toko 10 

2 

1 

2 

1 

Keterangan Gambar : 

1 = Koloni Bakteri Coliform 
2 = Koloni Bakteri E.coli 

1 
1 
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Lampiran 7. Tabel Hasil Analisis  

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabel Independent t Test 
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