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ABSTRAK 

Nama            : Herianto 

NIM               : 60700118076 

Jurusan         : Ilmu Peternakan 

Judul             : Cemaran Bakteri Telur Ayam Ras Konsumsi Pada Pedagang     

Keliling dan Toko di Kota Makassar 

 

Telur ayam ras merupakan salah satu sumber pemenuhan kebutuhan 

protein hewani yang banyak dipilih dan dikonsumsi oleh masyarakat. Produksi 

telur ayam ras di Sulawesi Selatan meningkat sejak 2021 hingga 2022 sebesar 

174.000–615.000 ton atau meningkat sebesar 14,92% dari tahun sebelumnya, hal 

ini juga seiring dengan permintaan telur ayam ras sebesar 4,81%. Berdasarkan 

Peternakan Dalam Angka 2022 yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) dan 

Kementerian Pertanian (Kementan), selama tahun 2022 terjadi pola produksi dan 

konsumsi telur ayam ras bulanan yang fluktuatif (BPS, 2022). Jenis penelitian 

yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, penelitian deskriptif yang 

menggambarkan mengenai karakteristik dari suatu populasi atau sebuah fenomena 

yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan 

data populasi mikroba pada telur ayam ras yang diperoleh dari pedagang pengecer 

yang menjual pada toko maupun keliling yang telah ditentukan oleh peneliti. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui nilai TPC terendah terdapat pada toko 1 

yang memiliki nilai 8,60 x 101 yang ditemukan pada kerabang dan untuk isi telur 

dengan nilai 8,90 x 101 pada toko 5. Nilai TPC tertinggi terdapat pada toko 6 

yang memiliki nilai 2,60 x 103 yaitu pada kerabang dan untuk isi dengan sebesar 

3,20 x 103 pada toko 6. Berdasarkan hasil penelitian dapat kita simpulkan pada 

tabel 1 diatas nilai Eschericia coli terendah terdapat pada toko 3 yang memiliki 

nilai 1,00 x 101 yaitu pada kerabang dan untuk isi dengan nilai 2,20 x 101 pada 

toko 2 dan 5, sedangkan untuk nilai E. coli tertinggi terdapat pada toko 7 yang 

memiliki nilai 3,00 x 102 yaitu pada kerabang dan untuk isi dengan nilai 4,00 x 

102 pada toko 7. Berdasarkan hasil penelitian, cemaran bakteri telur ayam ras 

konsumsi pada pedagang keliling dan toko di Kota Makassar, nilai Total Plate 

Count (TPC) Terendah terdapat pada toko 1 dan mobil keliling 2, Sedangkan nilai 

Eschericia coli (E. coli) Terendah terdapat pada toko 3 dan mobil keliling 1, 

rendahnya nilai tersebut karena faktor kebersihan dan tempat penyimpanan telur 

yang teratur sehingga kurangnya bakteri yang masuk ke dalam pori-pori telur. 

 

Kata kunci: Telur Ayam Ras, Cemaran Bakteri Telur, Toko Telur 
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ABSTRACT 

Name                    : Herianto 

Student Number   : 60700118076 

Departement        : Animal Science 

Title                    : Bacterial Contamination of Consumed Chicken Eggs in Mobile 

Traders and Shops in Makassar City 

 

Purebred chicken eggs are one source of fulfilling animal protein needs 

that are widely chosen and consumed by the public. Production of purebred 

chicken eggs in South Sulawesi increased from 2021 to 2022 by 174,000–615,000 

tons or an increase of 14.92% from the previous year, this is also in line with 

demand for purebred chicken eggs of 4.81%. Based on Livestock in Figures 2022 

compiled by the Central Statistics Agency (BPS) and the Ministry of Agriculture 

(Kementan), during 2022 there will be fluctuating monthly patterns of production 

and consumption of purebred chicken eggs (BPS, 2022). The type of research 

used is quantitative research, descriptive research which describes the 

characteristics of a population or a phenomenon that is the object of research. This 

research was carried out by collecting data on microbial populations on purebred 

chicken eggs obtained from retailers who sell in shops and mobile areas that have 

been determined by the researcher. Based on the research results, it is known that 

the lowest TPC value is found in shop 1 which has a value of 8.60 x 101 which is 

found on the shell and for egg contents with a value of 8.90 x 101 in shop 5. The 

highest TPC value is found in shop 6 which has a value of 2, 60 x 103, namely on 

the shell and for the contents with 3.20 x 103 in shop 6. Based on the research 

results we can conclude in table 1 above that the lowest Eschericia coli value is 

found in shop 3 which has a value of 1.00 x 101, namely on the shell and for 

contents with a value of 2.20 x 101 in stores 2 and 5, while for E. coli the highest 

value is in store 7 which has a value of 3.00 x 102, namely on the shell and for 

contents with a value of 4.00 x 102 in store 7 Based on research results, bacterial 

contamination of consumption breed chicken eggs in mobile traders and shops in 

Makassar City, the lowest Total Plate Count (TPC) values were found in shop 1 

and mobile car 2, while the lowest Eschericia coli (E. coli) values were found in 

shops. 3 and mobile car 1, the low value is due to the cleanliness and orderly 

storage of eggs so that there is a lack of bacteria entering the pores of the eggs. 

Keywords: Purebred Chicken Eggs, Bacterial Contamination of Eggs, Egg Shop 



 

13 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Telur ayam ras merupakan salah satu sumber pemenuhan kebutuhan 

protein hewani yang banyak dipilih dan dikonsumsi oleh masyarakat. Produksi 

telur ayam ras di Sulawesi Selatan meningkat sejak 2021 hingga 2022 sebesar 

174.000–615.000 ton atau meningkat sebesar 14,92% dari tahun sebelumnya, hal 

ini juga seiring dengan permintaan telur ayam ras sebesar 4,81%. Berdasarkan 

Peternakan Dalam Angka 2022 yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) dan 

Kementerian Pertanian (Kementan), selama tahun 2022 terjadi pola produksi dan 

konsumsi telur ayam ras bulanan yang fluktuatif (BPS, 2022). 

Besarnya konsumsi masyarakat terhadap telur dinilai sangat wajar, karena 

jika dibandingkan dengan produk peternakan lainnya seperti daging dan susu 

maka harga telur lebih murah. Telur merupakan salah satu sumber pangan dengan 

kandungan protein dan nutrisi esensial yang dibutuhkan manusia antara lain 

protein, kalsium, phosfor, retinol, α-tocopherol, folat, dan vitamin B. Kuning telur 

mengandung sterol, fosfolipid dan trigliserida sedangkan putih telur mengandung 

dominan protein dan sedikit karbohidrat (Afiyah, 2017). Tingginya nilai nutrisi 

yang terkandung dalam telur menjadikan telur sebagai media yang disukai 

mikroba untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu sifat fisik telur yang mudah 

retak atau rusak membuat telur rentan terkontaminasi mikroba.  

Penanganan telur yang tepat sejak dari peternakan sangat dibutuhkan agar 

kualitas telur sampai ke tangan konsumen dalam keadaan baik. Telur mudah 
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diperoleh baik di pasar tradisional maupun modern. Pasar tradisional adalah salah 

satu tempat pemasaran telur ayam ras yang diminati masyarakat dengan 

pertimbangan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan pasar modern 

(supermarket). Meskipun demikian, praktek pemasaran telur ayam ras di pasar 

tradisional umumnya masih konvensional dan belum memperhatikan proses 

pengemasan, penyimpanan serta pengawetan yang baik. Kondisi pasar tradisional 

yang lembab dan higiene sanitasi yang kurang terjaga juga sering ditemui. Hal ini 

menyebabkan telur yang mudah rusak atau retak lebih mudah terkontaminasi 

mikroba saat dipasarkan sehingga telur mengalami penurunan kualitas baik fisik, 

kimiawi, maupun biologi.  

Salah satu penyebab telur mengalami penurunan kualitas disebabkan oleh 

cemaran mikroba sehingga dapat merugikan dan membahayakan kesehatan 

konsumen (Isnawaida, 2020). Salah satu bakteri yang dapat tumbuh dan 

berkembang pada telur ayam yaitu bakteri Coliform. Adanya Coliform di dalam 

bahan pangan menunjukkan kemungkinan adanya mikroba yang bersifat toksik 

bagi kesehatan. Gangguan yang ditimbulkan pada kosumen adalah mual, nyeri 

perut, muntah, diare, buang air besar berdarah, demam tinggi bahkan pada 

beberapa kasus bisa kejang dan kekurangan cairan atau dehidrasi (Birowo, 2013).       

Badan Kesehatan Dunia (WHO, 2014) menyatakan Salmonella adalah 

genus bakteri yang merupakan penyebab utama penyakit bawaan makanan di 

seluruh dunia. Sampai saat ini masih terbatasnya studi di laboratorium, dan 

kurangnya penyelidikan Salmonellosis di negara berkembang membuat resiko 

penyakit akibat infeksi Salmonella ini semakin besar. Salmonella sp. adalah salah 
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satu spesies bakteri yang termasuk dalam anggota family Enterobacteriaceae. 

Habitat utamanya berada dalam saluran pencernaan hewan dan manusia (Portillo, 

2000). 

Bakteri Salmonella sp. biasanya ditemukan pada bahan pangan yang 

mengandung protein cukup tinggi sebagai media yang baik bagi pertumbuhan 

mikroorganisme. Salah satu jenis bahan pangan yang mengandung protein tinggi 

adalah telur. Dalam keadaan tertentu atau dalam jumlah yang melebihi batas, 

mikroorganisme yang berada dalam telur tersebut dapat menyebabkan keracunan 

bagi yang mengkonsumsinya. Kemungkinan keracunan akan lebih tinggi pada 

konsumen yang mengkonsumsi telur mentah, misalnya sebagai campuran jamu, 

karena mikroorganisme yang berada dalam telur tidak mengalami proses 

pematangan (Setiawan, 2008).  

Hasil Monitoring dan surveilans yang dilakukan oleh Yogaswara dan Setia 

(2005) mendapatkan hasil bahwa pada tahun 2003- 2004 terdapat 9 kasus cemaran 

Salmonella pada telur di Indonesia. Keadaan ini sesuai dengan temuan Nugroho 

(2006) yang melaporkan bahwa cemaran Salmonella di Sleman Yogyakarta 

mencapai 1,4% pada telur ayam. Hasil penelitian juga dilaporkan oleh Chusniati 

dkk (2009) bahwa 5,56% dari 36 sampel telur ayam buras yang dijual sebagai 

campuran jamu di Kecamatan Sidoarjo positif tercemar Salmonella sp.  

Telur yang berasal dari peternakan pada umumnya banyak diperdagangkan 

di pasar tradisional. Distribusi telur ayam ras dan telur puyuh dari peternak ke 

pengecer memerlukan waktu 1-8 hari. Setelah itu telur-telur yang dijual di pasar 

tradisional hanya ditempatkan di rak-rak telur seperti karton yang bercekung-
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cekung pada ruang terbuka (tidak disimpan dalam ruangan AC). Telur-telur 

tersebut kemudian di simpan lagi selama beberapa hari apabila belum terjual, 

sedangkan kondisi ketahanan telur yang disimpan tanpa pengawetan hanya 

mampu bertahan sekitar delapan hari, ditinjau dari batas telur ekonomis untuk 

dikonsumsi (Saraswati, 2012).  

Kasus penyakit diare akibat Salmonella sp. di Sulawesi Tenggara tahun 

2012 masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, walaupun secara umum 

angka kesakitan dan kematian akibat diare yang dilaporkan oleh sarana pelayanan 

kesehatan mengalami penurunan, namun demikian diare sering menimbulkan 

Kejadian Luar Biasa (KLB) dan berujung pada kematian. Jumlah perkiraan kasus 

diare akibat Salmonella sp. di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2012 berjumlah 

96.644 kasus dari total penduduk 2.310.083 jiwa. Total diare yang ditangani 

Tahun 2012 sebesar 60.48%. 

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas diperlukan suatu penelitian yang 

memberikan gambaran terkait dengan cemaran mikroba telur yang akan di 

konsumsi masyarakat di tingkat pedagang tradisional di Kota Makassar. Hal ini  

penting dilakukan karena keamanan pangan dengan kondisi dan upaya yang 

diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia 

dan benda lain yang dapat menganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan. 

Terkait dengan apa yang akan terjadi apabila uji tersebut tidak dilakukan akan 

membuat masyarakat atau konsumen merasa rugi dan membahayakan karena 

terdapat cemaran mikroba pada telur yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan 

seperti kondisi pasar yang masih sederhana, sanitasi lingkungan yang buruk, serta 
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tempat penyimpanan yang tidak steril. Kontaminasi telur juga berasal dari kondisi 

peternakan yang tidak bersih, dan juga pengolahan telur yang tidak sempurna dan 

minimnya melakukan pencucian pada telur yang dikonsumsi ataupun sebelum di 

pasarkan. Oleh karena itu, untuk mengetahui aspek kelayakan berdasarkan 

kandungan mikroba telur konsumsi bersumber dari pasar tradisional di Kota 

Makassar, maka dilakukan penelitian yang berjudul “Cemaran Bakteri Telur 

Ayam Ras Konsumsi pada Pedagang Keliling dan Toko di  Kota Makassar. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana tingkat cemaran 

bakteri pada telur ayam ras yang dipasarkan di pedagang keliling dan toko di  

Kota Makassar? 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat cemaran bakteri 

pada telur ayam ras yang dipasarkan di pedagang keliling dan toko di  Kota 

Makassar. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan 

tentang tingkat cemaran bakteri pada telur ayam ras yang dipasarkan di 

pedagang keliling dan toko Kota Makassar agar masyarakat lebih teliti 

dalam memilih telur yang akan dikonsumsi. 

2. Sebagai sumber informasi dan referensi dalam pengembangan penelitian 

tindakan yang lebih lanjut agar terjadi inovasi pembelajaran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Integrasi 

Allah swt dengan kebesaran dan kekuasaan nya menjadikan semesta serta 

isinnya dengan segala kesempuraan yang dimiliki-nya. Allah swt, menciptakan 

hewan ternak seperti unggas dengan tujuan berguna bagi kemaslahatan umat 

karna dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup umat manusia dimuka bumi ini 

dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan, sumber industri dan untuk membantu 

mempermudah pekerjaan manusia dalam produk peternakan.  

Allah telah menciptakan binatang ternak bukan tanpa tujuan, hal ini 

semata-mata untuk kemaslahatan umat manusia karena terdapat banyak manfaat 

yang dapat diambil untuk kebutuhan hidup manusia. Sebagai mana firman Allah 

dalam QS. Asy-Syuura/42:11 

                           

                      

Terjemahnya: 

 

“Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagimu pasangan-pasangan 

dari jenismu sendiri dan (menjadikan pula) dari jenis hewan ternak 

pasangan-pasangan(-nya). Dia menjadikanmu berkembang biak dengan 

jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya. Dia Maha 

Mendengar lagi Maha Melihat” (Kementrian Agama RI, 2019).  

 

Allah menyatakan bahwa Dialah yang menciptakan langit dan bumi dan 

segala sesuatu yang ada didalamnya, serta hal-hal aneh dan indah yang kita alami 

sebagai luasnya cakrawala yang terbentang jauh di atas kita tanpa ada tiang yang 

menopangnya, untuk alasan ini. Dia layak untuk didukung dalam segala hal untuk 
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dimintai bantuan dan dukungannya, bukanlah Allah orang yang tidak berdaya dan 

tidak mampu. Dialah yang menjadikan sahabat bagi orang-orang dari jenisnya 

sendiri, satu pasangan dengan yang lain sampai generasi lahir untuk membuat 

dunia ini makmur. Hal yang sama berlaku untuk hewan ternak, yang akhirnya 

berkembang biak untuk menemukan kehidupan di darat. Dengan demikian 

kehidupan makhluk-makhluk di bumi ini akan tertib dana man bagi mereka. 

Makanan bergizi yang cukup, minuman yang menyegarkan dan kenikmatan 

lainnya yang patut disyukuri agar bahagia di dunia dan di akhirat (Kementrian 

Agama RI, 2019). 

Dalam An-Nafahat Al-Makkiyah dijelaskan bahwa Dialah, Allah, pencipta 

langit dengan segala keindahannya dan pencipta bumi tanpa ada contoh 

sebelumnya dan dia pula yang menciptakan segala isi yang ada pada keduanya, 

termasuk makhluk-makhluk yang menghuninya. Dia menjadikan bagi kamu 

pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, yaitu pasangan laki-laki sebagai 

suami dan perempuan sebagai istri dan menjadikan pula dari jenis hewan ternak 

pasangan-pasangan bagi masing-masing binatang, ada jantan dan ada betina dan 

dengan berpasangan itu mereka dapat melanjutkan keturunannya. Dijadikan-Nya 

kamu berkembang biak dan dapat melanjutkan keturunanmu dengan jalan 

berpasang-pasangan itu. Tidak ada sesuatu pun dari semua makhluk yang telah 

diciptakan-Nya itu yang serupa dengan dia dalam zat dan segala sifat dan 

perbuatan-Nya. Dia suci dari pasangan. Dan dia yang maha mendengar segala 

yang kamu katakan, maupun yang terlintas dalam pikiranmu, maha melihat segala 

yang kamu lakukan, baik secara terangan-terangan maupun sembunyi-sembunyi. 
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Dia tidak hanya menciptakan semua yang ada di langit dan bumi, tetapi juga 

menguasai seluruhnya. Karena itu, milik-Nyalah dan di bawah kekuasaan-Nya 

semua perbendaharaan langit dan bumi; dia melapangkan rezeki bagi siapa yang 

dia kehendaki, yaitu kepada siapa pun tanpa melihat kepada iman dan amal yang 

dilakukannya, tetapi berdasarkan hukum-hukum yang telah ditetapkannya dalam 

memperoleh rezeki dan membatasinya bagi siapa pun, bukan karena kekafirannya 

dan kemaksiatannya, tetapi karena dia tidak memenuhi hukum-hukum itu. 

Sungguh, dia, satu-satunya, maha mengetahui segala sesuatu yang ada di langit 

dan bumi, termasuk yang dilapangkan dan dibatasi rezekinya. 

Dalam Tafsir Al- Muyassar juga dijelasakan bahwa Allah adalah pencipta 

langit dan bumi dan pembuat keduanya dengan kuasa, kehendak dan hikmahNya, 

dan Dia menjadikan pasangan-pasangan dari jenis kalian sendiri agar kalian 

merasa tenang kepadanya. Dia menjadikan hewan ternak berpasangan-pasangan, 

jantan dan betina. Dia memperbanyak bilangan kalian melalui pernikahan dan 

kelahiran. Tidak ada satupun makhluk Allah yang menyerupai dan 

menandingiNya, tidak pada dzatNya, tidak pada nama-namaNya, tidak pada sifat-

sifat-Nya dan tidak pada perbuatan-Nya, karena seluruh nama-nama-Nya adalah 

husna (paling baik), dan sifat-sifat-Nya adalah sifat-sifat kesempurnaan dan 

keagungan, dan dengan perbuatan-perbuatan-Nya Dia menciptakan makhluk-

makhluk yang besar dan tidak ada yang ikut serta bersama-Nya. Dia maha 

mendengar lagi maha melihat, tidak sedikitpun dari perbuatan dan perkataan 

hamba-hamba-Nya yang samar bagi-Nya dan Dia akan membalas mereka atasnya 

(Aidh Al Qarni, 2008). 
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Dari penjelasan tafsir diatas dapat disimpulkan bahwa Allah Swt. 

merupakan pencipta segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, tiada seseuatu pun 

yang menyerupai dengan-Nya, tidak ada yang dapat menandingi Dzat maupun 

Sifat-Nya. Dia telah menciptakan manusia dengan cara berpasangan-pasangan 

(ada lelaki ada wanita) dan binatan ternak seperti sapi, ayam, kerbau, kambing dan 

sebagainya berpasang-pasangan pula. Dengan adanya ayat ini, dapat diketahui 

bahwa menciptakan makhluk berpasang-pasangan yang dimaksud disini ialah 

dengan cara melakukan perkawinan yang dapat menghasilkan keturunan. Dengan 

adanya hewan ternak yang di ciptakan oleh Allah swt. maka manusia dapat 

mengkonsumsi daging dan telurnya yang memiliki kandungan gizi yang tinggi 

sehingga baik untuk pertumbuhan manusia, selain dapat dijadikan sebagai 

makanan, produk dari peternakan ini dapat pula dijadikan sebagai sumber 

penghasilan contohnya saja dengan menjual daging dan telurnya. 

Pada dasarnya Islam memberikan landasan yang nyata dalam setiap 

bidang kehidupan. Tidak saja dalam masalah-masalah tauhid, ibadah, keimanan, 

maupun sosial kemasyarakatan. Bahkan aktivitas sehari-hari seperti tidur, 

berjalan, minum dan makan juga dicontohkan secara teliti melalui Qur’an. 

Masalah makanan misalnya, al-Qur’an menyebutkan QS.Al-Baqarah/168:2 

                              

       

 

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

di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena 

Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (Kementrian 

Agama RI, 2019). 

Allah memerintahkan manusia untuk makan dan minum yang halal dan 

thayyib (baik, bagus, berkualitas) (Yunus, 2007). Halalan thayyiban dalam 

perspektif para ulama adalah makanan halal (boleh menurut syara’) yang 

bermanfaat bagi manusia itu sendiri baik bagi mental maupun fisiknya dan tidak 

mendatangkan mudharat bagi yang mengkosumsinya (Al-Gazali 2002). Makanan 

dan minuman adalah kebutuhan utama bagi manusia dalam hidupnya. Makanan 

menghilangkan lapar, untuk melanjutkan hidup dan kesanggupan bekerja untuk 

menunaikan kawajiban. Sebab itu manusia bekerja keras, membanting tulang dan 

mencurahkan keringat untuk mencari makan supaya lanjut hidupnya. Walaupun 

bahan makanan manusia telah tersedia di muka bumi ini, namun masih perlu juga 

berusaha mencari, mengumpulkan dan mengolahnya. Karena semua masih dalam 

keadaan mentah. Manusia memasak dan memberi bumbu makanannya, supaya 

lebih lezat citra rasanya. Tuhan tidak menyediakan makanan yang telah terhidang 

dengan siap disantap oleh manusia dengan seenaknya. Bukan hanya manusia 

biasa melainkan Rasul-Rasul juga memerlukan makan dan minum.  

Berdasarkan tafsir Al-Misbah oleh Muhammad Quraish Shihab (2012), kata 

yang perlu dipahami adalah “Syukurilah karunia Allah yang telah menghalalkan 

makanan yang baik-baik, Syukurilah pula karunia ketaatan dan kemampuan diri 

kalian untuk melaksanakan perintah-Nya demi sempurnanya ibadah kalian”. Ayat 

diatas dimaksudkan bahwa manusia diperintahkan oleh Allah swt.  untuk makan 

dari hasil bekerja yang halal maupun makanan yang baik. Makanan halal harus 



23 
 

 
 

memenuhi tiga kriteria antara lain: halal karena dzatnya, halal cara 

memperolehnya dan halal cara pengolahannya. Halal karena dzatnya yaitu bahan 

yang berasal produk tersebut bebas dari bahan yang tidak diperbolehkan oleh 

agama, halal cara memperolehnya yaitu makanan yang digunakan untuk membeli 

atau memproduksi makanan dari pekerjaan yang halal, sedangkan halal cara 

pengolahannya artinya pengolahaan makanan bebas dari zat-zat yang tidak 

diperbolehkan dalam proses dalam proses pengolahannya. 

Kata “Thayyib” dari segi bahasa (etimologis) berarti “lezat”, “baik”, dan 

yang paling penting “sehat”. Dalam konteks makanan, menurut sebagian pakar 

tafsir berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya dan tidak rusak 

(kadaluarsa) atau dicampuri oleh benda-benda haram. Sebagian pendapat yang 

lain mengartikannya sebagai “makanan yang mengundang selera bagi orang yang 

memakannya dan tidak membahayakan fisik dan akalnya”. Muhammad Quraish 

Shihab menyimpulkan pendapat para ahli tafsir bahwasanya makanan yang 

thayyib adalah makanan yang sehat, proporsional (tidak berlebihan), aman 

dimakan, dan tentu saja halal. Makanan yang thayyib (baik) memiliki pengaruh 

yang baik pada jiwa dan badan. Dalam Islam mengajarkan kepada umatnya untuk 

teliti dalam memilih makanan khususnya untuk makanan olahan. Sehingga 

keterkaitannya dengan penelitian ini adalah pentingnya untuk mengonsumsi 

makanan dan minuman yang tidak hanya halal dan bergizi, namun juga penting 

untuk memperhatikan kondisi kebersihannya untuk kepentingan kesehatan 

manusia itu sendiri. 
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Manusia disuruh makan dan minum yang halal dan baik (tayyib) dengan 

tidak berlebihan, atau melampaui batas. Halal dalam hal mencari, mengambil dan 

mengumpulkannya dan tidaklah dengan cara yang haram. Memakan yang haram 

itu terlarang karena akibatnya dosa dan bahaya. Baik (tayyib), artinya berkhasiat 

kepada tubuh manusia menjadikan tubuh manusia sehat dan kuat. Dilarang 

memakan makanan yang merusak tubuh, akal dan pikiran, makan dengan cara 

berlebihan atau melampaui batas, akibatnya membahayakan kesehatan tubuh 

manusia. 

Kesehatan merupakan hal terpenting yang harus dimiliki oleh setiap 

manusia yang hidup. Seseorang dikatakan sejahtera apabila memiliki kesehatan. 

Tubuh yang sehat merupakan faktor yang sangat penting, karena bila tubuh tidak 

sehat segala aktivitas akan terganggu, sedangkan bila memiliki tubuh sehat segala 

aktivitas dapat dikerjakan dengan lancar dan dapat menikmati hidup dengan 

senang hati (bahagia). Orang yang tidak menjaga kesehatannya cenderung sangat 

mudah sekali terkena penyakit, penyakit tersebut muncul dari pola hidup manusia 

yang tidak teratur, dalam hal ini makanan dan minumanlah yang mempunyai 

peran yang dominan dalam mempengaruhi tinggi rendahnya kesehatan manusia.  

Dalam hal ini, pola hidup sehat juga telah dijelaskan dan dibahas dalam 

Al-Qur’an secara luas dan mendetail. Al-Qur’an sebagai pedoman umat islam 

menjadi salah satu tinjauan yang perlu untuk digali dan dipelajari kandungan 

isinya, salah satunya adalah tentang menjaga makanan dan minuman dan juga 

pola hidup sehat. Hal ini perlu dilakukan sebagai tinjauan umat islam dalam 

menjalankan kehidupannya. Agar sesuai dengan aturan hukum islam yang ada. 
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B. Tinjauan Keilmuan 

1. Telur Ayam Ras  

Telur merupakan salah satu produk utama yang dihasilkan unggas dengan 

nilai gizi tinggi, cocok untuk semua lapisan masyarakat baik anak-anak maupun 

orang tua. Kegunaan yang paling umum adalah untuk lauk pauk, sebagai 

campuran atau ramuan obat-obatan tradisional, ditetaskan untuk menghasilkan 

bibit, penyamak kulit, pembuat kosmetik, bahan perekat dan bahan campuran 

untuk industri pangan. Telur sebagai bahan pagan merupakan salah satu sumber 

protein hewani yang memiliki cita rasa yang lezat dan bergizi tinggi. Selain itu 

telur merupakan bahan makanan yang paling sering dikonsumsi oleh masyarakat, 

karena harga yang relatih murah dan mudah diperoleh. Telur juga berfungsi dalam 

aneka ragam pengolahan. Umumnya telur yang dikonsumsi berasal dari jenis 

unggas, seperti ayam, bebek, burung puyuh dan angsa (Hasym, 2016).  

Telur merupakan bahan pangan dengan struktur fisik yang khas, dan 

tersusun atas 3 bagian yaitu kulit, kantung udara, dan isi yang terdiri dari 

putihtelur dan kuning telur. Komposisi telur secara fisik terdiri dari 10 % 

kerabang (kulit telur/cangkang), 60 % putih telur, dan 30 % kuning telur. Terdapat 

4 lapisan putih telur, yaitu bagian luar cairan (lapisan tipis), bagian viscous cairan 

(lapisan tebal), bagian dalam cairan (lapisan tipis), dan bagian lapisan kecil padat 

mengelilingi membrane vitelin kuning telur disebut chalaza untuk 

mempertahankan posisi yolk. Proses pengolahan telur sekarang ini semakin 

berkembang dalam bidang pangan, menghasilkan produk-produk olahan yang 

semakin beragam yang banyak beredar dipasaran. Kandungan gizi telur terdiri 
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dari air 73,7%, protein 12,9%, lemak 11,2% dan karbohidrat 0,9%. Kadar lemak 

pada putih telur hampir tidak ada, hampir semua lemak di dalam telur terdapat 

pada kuning telur, yaitu mencapai 32%, sedangkan pada putih telur kandungan 

lemaknya sangat sedikit (Wulansari, 2020). 

Telur juga mengandung berbagai vitamin dan mineral, termasuk vitamin 

A, riboflacin, asam folat, vitamin B6, vitamin B12, choline, besi, kalsium, fosfor 

dan potassium. Telur ayam ras sebagai salah satu produk ternak unggas memiliki 

protein yang sangat berperan dalam tubuh manusia karena protein berfungsi 

sebagai zat pembangun yaitu bahan pembentuk jaringan baru di dalam tubuh, 5 

zat pengatur yaitu mengatur berbagai sistem di dalam tubuh, dan sebagai bahan 

bakar, protein akan dibakar ketika kebutuhan energi tubuh tidak dapat dipenuhi 

oleh hidrat arang dan lemak (Hastang dkk., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Telur Ayam Ras 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi). 
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Telur ayam ras merupakan salah satu bahan makanan yang bernilai gizi 

tinggi karena mengandung zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. 

Telur ayam ras mengandung air sekitar 74%, protein 13%, lemak 12%, 

karbohidrat 1,0%, dan mineral 0,8% (Nova, 2014). Selain itu asam amino 

essensial yang dibutuhkan manusia semua jenisnya terkandung di dalam telur 

ayam ras.Telur ayam ras tersusun atas tiga bagian yaitu kulit telur, putih telur dan 

kuning telur. Bagian telur terdiri dari kuning telur sebesar sekitar 30% - 32%, 

putih telur sekitar 58% - 60%, dan kulit telur sebesar 12% (Nova, 2014). 

Sebutir telur didapatkan gizi yang cukup sempurna karena mengandung zat-

zat gizi yang lengkap dan mudah dicerna. Kandungan protein kuning telur yaitu 

sebanyak 16,5% dan pada putih telur sebanyak 10,9%, sedangkan kandungan 

lemak pada kuning telur mencapai 32% dan pada putih telur terdapat dalam 

jumlah yang sedikit (Djaelani, 2016). Telur merupakan bahan pangan sumber 

protein asal hewani dengan kandungan asam amino cukup tinggi, cita rasa enak, 

praktis dalam pengolahannya, murah dan mudah diperoleh. Ditinjau dari 

komposisi kimia, sebutir telur ayam (100 gr) mengandung 12,3% protein, 11,9% 

lemak, serta vitamin dan mineral. Telur berdasarkan strukturnya terbagi atas 3 

bagian utama, yaitu kerabang telur (egg shell), putih telur (albumin), dan kuning 

telur (yolk) (Ora, 2015).  

Bagian kerabang telur ayam umumnya sekitar 10-12% dari berat telur 

keseluruhan atau sekitar 5-6 gr, kekuatan daya pecah 30 Newton dan mempunyai 

berat jenis 2,325. Putih telur (albumin) terdiri atas 92% air, protein 10%, 

karbohidrat berupa glukosa 0,4-0,9% atau membentuk senyawa kompleks dengan 
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protein berupa gliko-protein. Kuning telur (yolk) dibungkus oleh selaput yang 

disebut membran vitelin yang tebalnya sekitar 0,024 mm. Kuning telur terdiri dari 

beberapa lapisan, antara lain lapisan tipis berwarna putih dan lapisan tebal 

berwarna kuning gelap. 

 

Gambar 2. Struktur Telur 

(Sumber: BSN, 2008) 
 

1. Putih Telur (Albumin) 

Putih telur merupakan salah satu bagian dari sebuah telur utuh yang 

mempunyai persentase sekitar 58-60 % dari berat telur itu dan mempunyai dua 

lapisan, yaitu lapisan kental dan lapisan encer. bahwa lapisan kental terdiri atas 

lapisan kental dalam dan lapisan kental luar dimana lapisan kental dalam hanya 

3% dari volume total putih telur dan lapisan kental putih telur mengandung 

protein dengan karakteristik gel yang berhubungan dengan jumlah ovomucin 

protein (Agustina dkk., 2013). 
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2. Kerabang telur  

Kerabang telur merupakan bagian terluar yang membungkus isi telur dan 

berfungsi mengurangi kerusakan fisik maupun biologis serta dilengkapi dengan 

pori-pori kerabang yang berguna untuk pertukaran gas dari dalam dan luar 

kerabang telur. Kerabang telur memiliki sifat keras, halus, dilapisi kapur dan 

terikat kuat pada bagian luar dari lapisan membrane kulit luar. Kualitas kerabang 

telur ditentukan oleh bentuk, kehalusan, ketebalan, keutuhan dan kebersihan 

Badan Standarisasi Nasional, 2008. Kerabang telur yang tipis relative berpori 

lebih banyak dan besar sehingga mempercepat turunnya kualitas telur yang terjadi 

akibat penguapan. Tebal tipisnya kerabang telur dipengaruhi oleh strain ayam, 

umur induk, pakan, stress dan penyakit pada induk. Semakin tua umur ayam maka 

semakin tipis kerabang telurnya karena ayam tidak mampu untuk memproduksi 

kalsium yang cukup guna memenuhi kebutuhan kalsium dalm pembentukan 

kerabang. Kualitas telur secara eksterior meliputi kualitas kerabang telur 

sedangkan kualitas interior merupakan kualitas bagian dalam telur. Kualitas 

kerabang telur dapat ditinjau dari kondisi kebersihan kerabang telur (Maimunah & 

Rokhman, 2018). 

3. Kuning Telur (Yolk)  

Kuning telur atau yang dikenal dengan yolk sekitar setengah nya 

mengandung uap basah (moisture) dan setengah dari sisanya adalah kuning padat 

(yolk solid). Semakin bertambah umurnya telur, kuning telur akan mengambil uap 

basah dari putih telur yang mengakibatkan kuning telur menjadi semakin menipis 
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dan menjadi rata ketika telur dipecahkan ke permukaan yang rata yang akan 

berpengaruh terhadap grade telur tersebut (Pariwisata & Darmawan, 2022). 

4.  Kulit Telur (Shell)  

Meskipun kulit telur terlihat keras dan benar-benar menutupi isi telur, 

namun sebenarnya kulit telur berpori (porous). Dengan kata lain, bau dari telur 

dapat menembus kulit telur dan uap basah (moisture) & gas (terutama 

karbondioksida) dapat keluar. Warna dari kulit telur sendiri terdiri dari warna 

coklat ataupun putih, tergantung dari perkembangbiakan dari ayam. Ayam dengan 

bulu putih dan cuping putih menghasilkan telur dengan warna kulit putih, tetapi 

ayam dengan bulu berwarna merah dan cuping merah menghasilkan telur dengan 

kulit cokelat. Meskipun memiliki warna yang berbeda, namun warna kulit telur 

tidak mempengaruhi rasa, nutrisi, dan kegunaan dari telur tersebut  (Imelda dkk., 

2014). 

5. Rongga Udara (Air Cell) 

 Telur memiliki dua selapur pelindung diantara kulit telur dan putih telur. 

Setelah telur diletakkan, rongga udara akan terbentuk diantara selaput telur. 

Semakin telur bertambah tua, kehilangan uap basah, dan menyusut maka rongga 

udara di telur akan semakin membesar yang mengakibatkan telur yang sudah lama 

akan melayang apabila diletakkan di dalam air (Imelda dkk., 2014) 

2. Kualitas Fisik Telur 

Kualitas telur ayam ras merupakan kumpulan ciri-ciri yang mempengaruhi 

selera konsumen. Mutu dan kualitas telur ayam ras ditentukan oleh faktor-faktor 

yang mempengaruhi setelah telur keluar dari tubuh induknya, yaitu faktor 
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lingkungan (suhu), umur telur dan faktor-faktor lain 7 seperti keturunan (Pribadi 

dkk, 2015). Kualitas eksterior mencakup warna kerabang telur, bentuk dan 

tekstur, keutuhan dan kebersihan. Kualitas interior meliputi keadaan putih telur 

dan kuning telur. Kualitas telur digolongkan menjadi dua macam yaitu kualitas 

telur luar bagian luar dan kualitas telur bagian isi telur. Faktor kualitas telur 

bagian luar meliputi kebersihan kulit telur, kondisi kulit telur, warna kulit telur, 

dan bentuk telur. sedangkan faktor kualitas telur bagian isi telur meliputi ruang 

udara, kuning telur dan putih telur. 

Kualitas fisik telur juga ditentukan oleh kuning telur, warna kuning telur 

tersebut disebabkan karena adanya kandungan xantofil pakan diserap dan 

disimpan dalam kuning telur. Kualitas telur secara keseluruhan ditentukan oleh 

kualitas isi dan kulit telur. Oleh karena itu, penentuan kualitas telur dilakukan 

pada kedua bagian telur tersebut. Kualitas telur sebelumnya keluar dari organ 

reproduksi ayam dipengaruhi faktor: kels, strain, family, dan individu; pakan, 8 

penyakit, umur, dan suhu lingkungan. Kualitas telur sesudah keluar dari organ 

reproduksi dipengaruhi oleh penanganan telur dan penyimpanan lama, suhu, dan 

bau penyimpanan (Yuwanta, 2010). 

Penanganan telur yang tepat diperlukan agar kualitas telur sampai ke 

tangan konsumen dalam kondisi yang baik. Pasar tradisional merupakan salah 

satu tempat pemasaran telur ayam ras yang cukup banyak diminati oleh 

masyarakat dengan pertimbangan harga yang lebih menarik jika dibandingkan 

dengan pasar modern (supermarket). Praktek pemasaran telur di pasar tradisional 

pada umumnya masih sederhana serta belum memperhatikan pengemasan, 
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penyimpanan dan pengawetan yang baik. Hal lain yang dapat ditemui di pasar 

tradisional adalah kondisi pasar yang lembab (becek) dan kurang terjaganya 

kebersihan tempat pemasaran telur. Keadaan tersebut menyebabkan telur rentan 

rusak atau retak, sehingga telur yang dipasarkan dimungkinkan untuk tercemar 

mikroba dan mengalami penurunan kualitas (Afiyah, 2017).  

Telur ayam yang menurun kualitasnya dapat dilihat dari ciri–ciri dari 

masing–masing bagian telur yang mengalami penurunan kualitas yaitu ruang 

udara (air cell) bertambah lebar, perubahan kuning telur, putih telur, dan kulit 

telur. Kuning telur akan mengalami penurunan volume, kadar fosfor berkurang, 

kadar ammoniac bertambah, dan letak kuning telur bergeser. Pada putih telur, 

kadar air akan berkurang karena mengalami evaporasi, berkurangnya kemampuan 

dalam mengikat protein, kadar fosfor bertambah, menjadi lebih encer, terjadi 

penguapan karbon dioksida dari dalam telur dan kulit telur biasanya timbul titik–

titik dan warnanya cenderung berubah (Yuwanta, 2010). 

Berdasarkan SNI (2006). telur terdiri dari 3 komponen utama yaitu kulit 

telur, putih telur (albumin) dan kuning telur. Warna kerabang (kulit telur) 

dibedakan menjadi dua yaitu warna putih dan warna coklat. Berat telur ayam ras 

dikelompokkan atas 4 yaitu ekstra besar (>60 g), besar (56-60 g), sedang (51-55 

g), kecil (46-50 g), dan ekstra kecil (<46 g). Mutu telur ditentukan oleh mutu 

bagian luar dan mutu bagian dalam. Mutu bagian luar meliputi bentuk dan warna 

kulit, permukaan telur, keutuhan dan kebersihan kulit telur. Mutu bagian dalam 

meliputi kekentalan putih dan kuning telur, posisi kuning telur dan ada tidaknya 

noda atau bintik darah pada putih atau kuning telur (SNI, 2006).  
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Telur ayam ras yang dijual di swalayan A, B, C, dan D tersebut tampak 

dalam kondisi tidak retak maupun pecah, tetapi pada sebagian telur masih terdapat 

kotoran yang menempel pada kerabang telur. Menurut Lubis (2012), adanya 

cemaran mikroba pada telur dapat disebabkan oleh kotoran ayam, debu yang 

berasal dari lingkungan sekitar kandang, pakan, dan air minum. Telur ayam pada 

saat dikeluarkan dari kloaka seringkali sebagaian tinja juga turut keluar dan 

menempel pada cangkang telur ayam, sehingga melalui pori – pori Infeksi pada 

telur dapat terjadi melalui tiga rute yang berbeda yaitu transovari, transoviduk, 

dan melalui kerabang telur. Kejadian infeksi transovari terjadi saat telur masih 

melekat pada ovarium, infeksi transoviduk terjadi melalui membran vitelin atau 

albumin saat telur yang sedang dipersiapkan bergerak melalui oviduk. Kerabang 

telur mendapatkan cemaran mikroba pertama kali saat bergerak keluar melalui 

kloaka. Cemaran pada telur kemudian akan bertambah dari lingkungan terutama 

akibat kontak dengan bidang permukaan yang memiliki cemaran mikroba. 

Terdapat variasi jumlah cemaran mikroba yang terdapat pada permukaan 

kerabang telur mulai dari hanya sejumlah ratusan hingga jutaan mikroba pada 

setiap kerabang telur (Pui, dkk.,2011). 

Warna kulit telur ayam ras ada dua yaitu putih dan coklat. Perbedaan 

warna kulit tersebut disebabkan adanya pigmen cephorpyrin yang terdapat pada 

permukaan kulit telur yang berwarna coklat. Kulit telur yang berwarna coklat 

relative lebih tebal dibandingkan dengan kulit telur yang berwarna putih. 

Ketebalan kulit telur berwarna coklat rata-rata adalah 0,51 mm, sedangkan kulit 

telur berwarna putih adalah 0,44 mm (SNI, 2006). 
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Bentuk telur yang baik adalah proporsional, tidak benjol-benjol, tidak 

terlalu lonjong dan tidak terlalu bulat. Bentuk telur umumnya bulat sampai 

lonjong, perbedaan bentuk itu dapat terjadi karena adanya berbagai faktor yang 

mempengaruhi antara lain sifat genetis (keturunan), umur hewan sewaktu bertelur 

dan sifat biologis sewaktu bertelur. Kondisi kulit telur dapat dilihat dari tekstur 

dan kehalusannya. Mutu telur akan semakin baik jika tekstur kulitnya halus dan 

keadaan kulit telurnya utuh serta tidak retak (SNI, 2006). 

3. Cemaran Mikroorganisme Telur Ayam Ras  

Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk 

mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang 

dapat menganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan. Kualitas pangan 

yang dikonsumsi harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya adalah ASUH 

(Aman, Sehat, Utuh dan Halal), bergizi, dan terjangkau oleh daya beli 

masyarakat. Aman yang dimaksud disini mencakup bebas dari pencemaran 

biologis, mikrobiologis, kimia dan logam berat (Hariyadi, 2015). 

Telur merupakan salah satu sumber pangan dengan kandungan protein dan 

nutrisi esensial yang dibutuhkan manusia. Nutrisi esensial tersebut seperti protein, 

kalsium, Phosfor, retinol, α-tocopherol, folat, vitamin B. Kuning telur 

mengandung sterol, fosfolipid dan trigliserida. Putih telur mengandung dominan 

protein dan sedikit karbohidrat. Tingginya nilai nutrisi yang terkandung dalam 

telur menjadikan telur juga media yang disukai mikroba untuk tumbuh dan 

berkembang.  
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Cemaran mikroba terutama seperti bakteri Salmonella, E. coli dan 

Coliform telah dilaporkan beberapa peneliti banyak mengkontaminasi telur 

mentah. Kontaminasi bakteri-bakteri tersebut pada telur menunjukan 

kemungkinan adanya mikroorganisme yang bersifat enteropatogenik dan atau 

toksigenik yang berbahaya bagi kesehatan (Arisnawati, 2017). Pemerintah telah 

membuat peraturan atau pengawasan untuk perlindungan terhadap konsumen 

mengenai produk mutu hewan yang beredar melalui Standar Nasional Indonesia 

SNI , (2008) tentang persyaratan mutu telur ayam konsumsi. Ruang lingkup dari 

standard ini meliputi klasifikasi, persyaratan mutu, pengemasan, pelabelan dan 

penyimpanan telur ayam konsumsi yang berasal dari ayam ras dan ayam lokal. 

Cemaran mikroba ialah kontaminasi dalam bahan asal hewan berupa 

mikroorganisme yang membahayakan kesehatan manusia. Cemaran mikroba yang 

dikategorikan dapat membahayakan kesehatan manusia adalah jenis cemaran 

mikroba sesuai SNI, (2000) pada daging, telur, susu serta olahannya adalah 

Coliform, Eschericia coli, Enterococci, Staphylococcus aureus, Chlostridium sp., 

Salmonella sp., Champhylobacter sp., dan Listeria sp. (Nurjanna, 2017). 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Gambar bakteri Salmonella 

(Sumber: https://news.unair.ac.id/2020/01/03/bahaya-bakteri-Salmonella-sp-pada-

kesehatan/?lang=id)  

https://news.unair.ac.id/2020/01/03/bahaya-bakteri-Salmonella-sp-pada-kesehatan/?lang=id
https://news.unair.ac.id/2020/01/03/bahaya-bakteri-Salmonella-sp-pada-kesehatan/?lang=id
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Tingginya cemaran mikroba diduga karena umur simpan telur yang telah 

lama karena melalui beberapa rantai tataniaga. Biasanya telur sampai ke 

konsumen terakhir telah melewati beberapa jalur distribusi yaitu produsen, 

distributor, pedagang pengumpul, dan pedagang eceran. Panjangnya jalur 

tataniaga menyebabkan lamanya waktu telur disimpan pada kondisi suhu ruang. 

Hal ini menyebabkan cemaran mikroba telur terus berkembang. Telur yang 

disimpan pada suhu 29ºC selama 6 hari tercemar mikroba sebanyak 1,2 x 10
6
 

CFU/ ml dan selama 12 hari cemarannya mencapai 8,3 x 10
6
 CFU/ ml serta 

penyimpanan selama 18 hari mencapai 2,1 x 10
7
 CFU/ ml (Suharyanto dkk., 

2016). 

Adanya mikroba di dalam makanan menunjukkan kemungkinan adanya 

mikroorganisme yang bersifat enteropatogenik atau toksigenik yang berbahaya 

bagi kesehatan. Kebiasaan masyarakat yang mengkonsumsi telur ayam secara 

mentah tanpa mengetahui daya simpan telur yang berpengaruh terhadap 

mikroorganisme di dalamnya yang dapat membahayakan kesehatan dikarenakan 

kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai keamanan pangan. Gangguan yang 

ditimbulkan pada manusia adalah mual, nyeri perut, muntah, diare, diare berdarah, 

demam tinggi bahkan pada beberapa kasus bisa kejang dan kekurangan cairan 

atau dehidrasi. Telur-telur yang dikonsumsi dimasyarakat berasal dari perternakan 

ayam lalu didistribusikan ke masyarakat melalui pasar-pasar dan juga swalayan – 

swalayan. Hal ini akan memberikan jangka waktu yang cukup untuk 

mikroorganisme yang merugikan masuk ke dalam telur (Sakti, 2012). 
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Meningkatnya kesadaran konsumen akan produk yang aman dikonsumsi 

telah mendorong produsen makanan menerapkan standar kualitas yang tinggi. 

Pencemaran pada makanan itu antara lain berupa pencemaran dari mikroba, 

pencemaran dari logam berat dan senyawa kimia lainnya. Kadar unsur pencemar 

dalam makanan harus tidak boleh lebih dari ambang batas toleransi. Produk 

makanan yang telah beredar di pasar dapat ditarik lagi dari peredaran dengan 

alasan dapat membahayakan konsumen bila dikonsumsi. Pemerintah telah 

membuat peraturan atau pengawasan untuk perlindungan terhadap konsumen 

mengenai produk mutu hewan yang beredar melalui Standar Nasional Indonesia 

SNI No. 01-6366-2000 tentang batas maksimum cemaran mikroba pada telur 

segar yaitu <1x10
2 

CFU/ml (Birowo, 2013).  

4. Pemasaran Telur Ayam Ras di Pedagang Pengecer dan Toko di Kota 

Makassar  

Pemasaran merupakan salah satu faktor penentu terpenting untuk 

memperoleh keuntungan dari aktivitas produksi yang dilakukan. Salah satu aspek 

pemasaran yang perlu mendapat perhatian adalah saluran pemasaran. Saluran 

pemasaran adalah saluran yang digunakan untuk menyalurkan barang dari 

produsen sampai ke konsumen. Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan 

sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah 

penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen sehingga 

penggunaanya sesuai dengan yang diperlukan (Wijaya, 2013).  

Sektor peternakan ayam ras petelur merupakan sektor yang penting karena 

dari sektor inilah sebagian kebutuhan protein hewani bagi manusia terpenuhi, 

yaitu telur. Oleh karena itu sektor peternakan ayam ras petelur harus ditangani 
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secara sungguh-sungguh sehingga dapat memberikan manfaat sesuai dengan 

kebutuhan manusia. Keberhasilan suatu peternakan ayam petelur sangat 

ditentukan oleh pemasaran (Sari dkk., 2015). Peternak atau pengusaha yang telah 

berproduksi, selanjutnya akan melakukan kegiatan pemasaran produk. Pemasaran 

adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis untuk merencanakan, menentukan 

harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang-barang yang dapat 

memuaskan keinginan dan jasa baik kepada konsumen saat ini maupun konsumen 

potensial (Hakim, 2018).  

Pemasaran adalah suatu kegiatan di mana terjadi suatu proses pertukaran 

arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen berupa barang dan jasa. Dalam 

kegiatan pemasaran setiap perusahaan yang ingin berhasil harus memiliki suatu 

konsep atau wawasan/pandangan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen, 

berarti perusahaan tidak hanya mencapai tingginya penjualan saja tetapi harus 

memfokuskan pada kepuasan pelanggan. Untuk itulah diperlukan strategi 

pemasaran (Sari dkk., 2015). 

Salah satu kunci utama untuk menata jalur-jalur yang ada pada saluran 

distribusi adalah biaya pemasaran. Biaya pemasaran ini sering kali diukur dengan 

margin pemasaran. Margin pemasaran merupakan selisih antara harga jual oleh 

produsen dan harga beli oleh konsumen. Besarnya margin pemasaran berbeda-

beda untuk setiap lembaga pemasaran karena perbedaan biaya yang dikeluarkan 

oleh lembaga pemasaran yang terlibat dalam aktivitas pemasaran. 

Pemasaran merupakan sebuah kegiatan yang memadukan aktivitas-

aktivitas yang saling berhubungan untuk mengetahui kebutuhan konsumen 
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melalui penciptaan, penawaran dan pertukaran produk barang dan jasa yang 

bernilai serta mengembangkan promosi, distribusi, pelayanan dan harga agar 

kebutuhan konsumen dapat terpuaskan dengan baik pada tingkat keuntungan 

tertentu. Proses pemasaran didalamnya terjadi proses manajerial dimana individu 

maupun kelompok mendapatkan barang dan jasa yang mereka inginkan melalui 

suatu proses pertukaran dengan pihak lain (Putri, 2017). 

Pemasaran yang baik harus efisien. Efisiensi pemasaran dapat dicapai jika 

pemasaran yang dilakukan memenuhi dua syarat utama yaitu mampu 

menyampaikan produk dari produsen ke konsumen dengan biaya yang serendah 

rendahnya dan mampu melakukan pembagian yang adil kepada semua pihak yang 

terlibat dalam proses produksi sampai pemasaran. Untuk meningkatkan efisiensi 

pemasaran dapat dilakukan dengan meningkatkan output pemasaran dan 

mengurangi biaya produksi. Efisiensi pemasaran dapat diketahui dengan melihat 

panjang pendeknya saluran pemasaran (Wibowo, dkk., 2015). 

Telur ayam ras banyak dipilih masyarakat karena berfungsi sebagai 

sumber protein hewani yang dibutuhkan tubuh untuk menunjang kerja berbagai 

organ vital seperti jantung dan meningkatkan sistem imun tubuh. Telur ayam ras 

juga memiliki harga yang relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan telur ayam 

buras, lebih mudah dijumpai di semua penjual mulai dari warung, pasar tradisonal 

hingga supermarket dan juga mudah diolah menjadi bahan makanan (Musran, 

dkk., 2017). 

Hadiyani, (2017) menyatakan bahwa terdapat dua bentuk saluran 

pemasaran telur ayam ras yaitu : bentuk yang pertama dimana peternak langsung 
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menjual telur yang dihasilkan kepada konsumen akhir dan yang kedua melalui 

pedagang perantara yaitu peternak- pedagang besar- pedagang pengecer 

konsumen. Bentuk saluran pemasaran pertama, peternak memasarkan telurnya 

kepada konsumen akhir yang pada umumnya adalah masyarakat atau tetangga 

yang membeli langsung akan menghemat biaya transportasi tetapi pada jumlah 

telur yang dibeli tidak banyak. Bentuk saluran pemasaran kedua lebih 

mendatangkan keuntungan bagi peternak karena telur yang dijual dalam jumlah 

yang banyak dan menghemat biaya penyimpanan. 

Telur ayam ras merupakan salah satu produk pangan hasil ternak yang 

mempunyai peran sangat penting dan strategis dalam pemenuhan gizi masyarakat. 

Di samping harganya relatif murah, telur ayam ras juga mempunyai kandungan 

gizi tinggi, terutama protein dan nilai cerna oleh tubuh yang tinggi pula. Kondisi 

ini menyebabkan permintaan telur ayam ras oleh masyarakat dari waktu ke waktu 

terus mengalami peningkatan. Faktor lain yang menyebabkan peningkatan 

permintaan telur ayam ras adalah meningkatnya jumlah penduduk, perbaikan 

ekonomi masyarakat dan kesadaran akan arti pentingnya gizi bagi kesehatan 

tubuh manusia. 

Telur ayam ras banyak dipilih masyarakat karena berfungsi sebagai 

sumber protein hewani yang dibutuhkan tubuh untuk menunjang kerja berbagai 

organ vital seperti jantung dan meningkatkan sistem imun tubuh. Telur ayam ras 

juga memiliki harga yang relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan telur ayam 

buras, lebih mudah dijumpai di semua penjual mulai dari warung, pasar tradisonal 
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hingga supermarket dan juga mudah diolah menjadi bahan makanan (Musram, 

dkk., 2017). 

Pengecer atau sekarang kerap disebut perdagangan ritel, bahkan disingkat 

menjadi bisnis ritel. Bisnis ritel adalah kegiatan usaha menjual barang atau jasa 

kepada perorangan untuk keperluan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga. 

Peranan pengecer (Retail) lebih komplek apabila dibandingkan dengan pedagang 

besar (wholesaler). Pengecer harus dapat menjaga hubungan dengan pemasok 

(Produsen/Pedagang besar), Pengecer merupakan perantara dalam sistem saluran 

pemasaran. Dalam alur pemasaran tradisional, pengecer mendapatkan barang dari 

produsen dan atau pedagang besar, dan kemudian menjualnya kepada konsumen 

akhir. Semua organisasi yang menjual kepada konsumen akhir baik produsen, 

pedagang grosi, maupun pengecer merupakan usaha eceran (Sari dkk., 2015). 

Pemasaran ditandai dengan adanya aliran komoditi produk disertai 

perpindahan hak milik barang atau jasa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga 

pemasaran dengan melaksanakan satu atau lebih fungsi-fungsi pemasaran. 

Lingkungan lembaga pemasaran terdiri dari pelaku-pelaku dan kekuatan-kekuatan 

yang mempengaruhi pasar dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan 

mempertahankan transaksi yang menguntungkan dengan pelanggan sasarannya 

yaitu: perusahaan, pemasok, perantara pasar, pelanggan, pesaing, dan masyarakat, 

Utama, dkk., (2019).; Hadiani, dkk., (2017) mengemukakan bahwa terdapat dua 

bentuk saluran pemasaran yang pertama yaitu: produsen – konsumen dimana telur 

yang diproduksi peternak dijual langsung konsumen, sedangkan bentuk yang 

kedua yaitu produsen – pedagang besar – pedagang pengecer – konsumen. 
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C. Kerangka Pikir 

Pola distribusi telur ayam ras di Sulawesi Selatan bermula dari peternak 

kepada distributor kemudian melalui agen dan pedagang grosir. Dari keduanya 

sebagian besar dijual melalui pedagang eceran, Industri pengolahan, dan sebagian 

lainnya dijual langsung ke konsumen akhir. Pedagang eceran yang menjual pada 

toko dan pedagang keliling akan menjadi fokus penelitian ini dimana terdapat 10 

pedagang pengecer yang akan dijadikan objek penelitian ini (BPS, 2016). Telur 

yang diperoleh akan dibandingkan hasilnya dengan persyaratan SNI, (2000) 

sehingga menjadi salah satu acuan kelayakan konsumsi dari telur tersebut Berikut 

adalah kerangka pikir penelitian 

 

Gambar 4 Kerangka Pikir 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai bulan Maret 2023. 

pada Pedagang Mobil Keliling dan Toko di Kota Makassar, dan pengujian 

mikroba di Laboratorium Basic Animal Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar. Lokasi pengambilan sampel adalah pedagang 

pengecer dan keliling yang setiap hari menjual telur ayam ras pada 10 tempat 

yang tersebar di Kota Makassar. 

Tabel 1. Penentuan Sampel Pedagang 

No.         Nama Toko            Asal Daerah Telur        Rata-Rata Penjualan Harian 

1.               Toko 1                            Sidrap                                  25 Rak 

2.               Toko 2                            Sidrap                                  30 Rak 

3.               Toko 3                            Sidrap                                  25 Rak 

4.               Toko 4                    Maros dan Bone                            7 Rak 

5.               Toko 5                             Sidrap                                  30 Rak 

6.               Toko 6                            Gowa                                    15 Rak 

7.               Toko 7                             Sidrap                                  13 Rak 

8.          Mobil Keliling 1                  Sidrap                                  50 Rak 

9.          Mobil Keliling  2          Gowa dan Maros                        35 Rak 

10.        Mobil Keliling 3                   Maros                                 20 Rak 

 

B. Bahan dan Materi 

Alat yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah alat penghitung 

koloni (Colony counter), alat penghomogen (vortex), autoklaf, blender, 

termometer, kompor gas, pisau, sendok, panci pasteurisasi, gelas plastik, 
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penyaring, dan gelas ukur erlenmeyer, penangas air, petridish, lemari pengeram 

(inkubator), mikropipet, tabung reaksi, alat penghomogen (vortex), rak tabung 

reaksi, tissue, bunsen, gelas ukur, kulkas dan timbangan digital (Denver Instrumen 

M-310). Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah plastik sampel steril, 

akuades, alkohol, akuades, alkohol, media PCA ( Plate count agar), media 

MHA(Muller Hinton Agar) dan telur ayam ras 50 butir. 

C. Jenis dan Rancangan Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, penelitian 

deskriptif yang menggambarkan mengenai karakteristik dari suatu populasi atau 

sebuah fenomena yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan 

mengumpulkan data populasi mikroba pada telur ayam ras yang diperoleh dari 

pedagang pengecer yang menjual pada toko maupun pedagang keliling yang telah 

ditentukan oleh peneliti.  

D. Prosedur Penelitian 

1. Pengambilan Sampel  

Pengambilan sampel berupa telur ayam ras yang diperoleh dari 10 

pedagang pengecer di toko maupun pedagang keliling Kota Makassar dengan 

membeli sebanyak 5 butir dari masing-masing penjual yang diambil secara acak. 

Sampel telur ayam di tempatkan di dalam kantong plastik steril dan dibawa ke 

Laboratorium Basic Animal, Fakultas Sains dan Teknologi untuk di analisis. 

 

2. Pengujian Kualitas Mikrobiologi Telur   
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Pengujian kualitas mikrobiologi telur dengan metode Total Plate Count 

(TPC). Isi telur (kuning telur dan putih telur) dan cangkang telur yang telah 

dihomogenkan sebanyak 10 ml dimasukkan ke dalam labu erlenmeyer berisi 90 

ml larutan BPW steril. Campuran dihomegenkan dan didapatkan pengenceran satu 

per sepuluh (P-1). Selanjutnya dari P-1 dipipet sebanyak 1 ml dan dilarutkan ke 

dalam 9 ml larutan pengencer BPW untuk memperoleh P-2 dan seterusnya dengan 

cara yang sama dilakukan sampai diperoleh P-4. Pemupukan dilakukan terhadap 

semua pengenceran yang telah dilakukan (P-1 sampai P-4) dengan cara sebanyak 

1 ml pengenceran dipipet ke dalam cawan petri secara duplo dan ditambahkan 

medium agar PCA sebanyak 12-15 ml. Campuran dihomegenkan dengan cara 

digerakkan membentuk angka delapan diatas bidang datar dan dibiarkan hingga 

agar-agar mengeras. Cawan petri selanjutnya diinkubasi pada suhu 37⁰C dengan 

posisi terbalik.  

Pengujian Eschericia coli dilakukan berdasarkan SNI, (1998) dimana 

perhitungan jumlah Eschericia coli dilakukan dengan metode hitungan cawan 

dengan cara tuang (Pour plate methode). Sampel isi telur dan cangkang telur yang 

telah dihomogenkan dan diencerkan diambil 1 ml dimasukkan ke dalam cawan 

petri steril lalu dituang media VRB cair dan dihomogenkan dengan cara 

menggeserkan horizontal atau membentuk angka delapan. Agar dibiarkan 

memadat. Setelah memadat, dituang kembali 3 sampai 4 ml media VRB cair 

diatas permukaan agar (overlay) dan diinkubasikan pada suhu 35-37 °C selama 

24-48 jam.  

3. Pengamatan dan perhitungan jumlah mikroorganisme  
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Pengamatan dilakukan setelah inkubasi selama 24 jam pada suhu 37⁰C. 

Perhitungan mikroorganisme dilakukan dengan melakukan perhitungan jumlah 

koloni yang tumbuh dalam setiap cawan petri. Penghitungan jumlah koloni 

menggunakan alat bantu hitung Quebec colony counter.  

E. Parameter Penelitian 

Parameter penelitian ini adalah jumlah jumlah Total plate count (TPC) dan 

jumlah Eschericia coli yang masing-masing terdapat pada kerabang dan isi telur 

(putih dan kuning telur). Adapun ulangan perlakuan berupa jumlah masing-

masing telur yang diperoleh dari masing-masing pedagang pengecer pada toko 

dan pedagang keliling di Kota Makassar.   

F. Analisis Data 

Metode yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian ini berupa 

analisis deskriptif dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisis dan 

menginterprestasikan data hasil perhitungan jumlah Total plate count (TPC) dan 

jumlah Eschericia coli dalam bentuk grafik dan tabel sehingga dapat memberikan 

gambaran mengenai masalah jumlah mikroba yang mencemari telur ayam ras 

yang dijual oleh pedagang pengecer di pasar tradisional dan pedagang keliling di 

Kota Makassar 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil  

Berikut adalah hasil penelitian dari cemaran bakteri pada telur ayam ras 

konsumsi pada pedagang keliling dan toko Kota Makassar. Berdasarkan jumlah 

bakteri TPC dan E.Coli pada setiap pedagang keliling dan toko Kota Makassar. 

Tabel 2. Kandungan Bakteri di Toko Telur Ayam Ras Konsumsi 

Nama Toko 
Total Plate Count (TPC)                         Eschericia Coli 

Kerabang                    Isi                   Kerabang              Isi 

Toko 1               8,60 x 10
1
             2,56 x 10

2 
           2,40 x 10

1 
       5,10 x 10

1
 

Toko 2               2,28 x 10
2                   

2,03 x 10
2                 

1,10 x 10
1             

2,20 x 10
1
 

Toko 3               8,70 x 10
1                   

9,20 x 10
1                 

1,00 x 10
1             

3,10 x 10
1
 

Toko 4               2,36 x 10
2                   

3,28 x 10
2                  

2,30 x 10
1            

6,70 x 10
1
 

Toko 5               1,00 x 10
2                   

8,90 x 10
1                  

3,60 x 10
1            

2,20 x 10
1
 

Toko 6               2,60 x 10
3                   

3,20 x 10
3                  

2,00 x 10
2            

2,50 x 10
2
 

Toko 7               9,90 x 10
2                   

1,54 x 10
3                  

3,00 x 10
2            

4,00 x 10
2
 

Sumber : Data Penelitian 2023. 

 

Tabel 3. Kandungan Bakteri di Mobil Keliling Telur Ayam Ras Konsumsi 

Nama Toko 
Total Plate Count (TPC)                          Eschericia Coli 

Kerabang                      Isi                  Kerabang               Isi 

Mobil Keliling   11,38 x 10
3                  

1,80 x 10
3                

2,12 x 10
2               

1,00 x 10
2
 

Mobil Keliling   21,44 x 10
3                  

9,84 x 10
2                

2,70 x 10
2               

7,00 x 10
2
 

Mobil Keliling   31,80 x 10
3                  

1,54 x 10
3                

3,00 x 10
2               

7,00 x 10
2
 

Sumber : Data Penelitian 2023. 
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B. Pembahasan 

B.1. Kandungan Total Plate Count (TPC) pada Telur Ayam Ras Konsumsi  

 Berdasarkan hasil perhitungan pada telur ayam ras konsumsi nilai TPC 

menunjukkan jumlah mikroba yang terdapat dalam suatu produk dengan cara 

menghitung koloni bakteri yang ditumbuhkan pada media agar. Pengujian TPC 

bertujuan untuk menunjukkan jumlah mikroba yang terdapat dalam suatu produk 

dengan cara menghitung koloni bakteri yang ditumbuhkan pada media agar 

(Fatayati, dkk.,2023). Berdasarkan hasil penelitian diketahui nilai TPC terendah 

terdapat pada toko 1 yang memiliki nilai 8,60 x 10
1
 yang ditemukan pada 

kerabang dan untuk isi telur dengan nilai 8,90 x 10
1
 pada toko 5. Nilai TPC 

tertinggi terdapat pada toko 6 yang memiliki nilai 2,60 x 10
3 

 yaitu pada kerabang 

dan untuk isi dengan sebesar 3,20 x 10
3
 pada toko 6.  

Tingginya nilai TPC baik pada kerabang dan isi telur ayam disebabkan 

karena aspek higiene dan sanitasi telur yang kurang baik. Hal ini terlihat pada 

telur yang dijual melekat kotoran, feses, tanah, dan pecahan telur lain yang 

menempel, sehingga kotoran yang menempel pada telur tersebut semakin lama 

akan masuk ke dalam pori-pori telur. Hal ini sesuai dengan pendapat (Mutiarini, 

dkk., 2019) yang menyatakan bahwa peningkatan bakteri terjadi karena tingkat 

kebersihan telur yang kurang baik karena kotoran/feses atau pecahan telur lain 

yang menempel. Penempelan yang terjadi mengakibatkan kotoran, sampah dan 

debu menempel pada cangkang sehingga semakin lama akan dapat masuk ke 

dalam telur melalui pori-pori.  
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Kebersihan lingkungan sekitar dan telur sendiri perlu diperhatikan karena 

mikroba dapat tumbuh dan berkembang dengan kondisi tertentu. Hal ini juga 

sesuai dengan pendapat (Hargitai dkk., 2011) yang menyatakan bahwa masuknya 

bakteri ke dalam telur setelah telur berada di luar tubuh induknya dapat berasal 

dari kotoran yang menempel pada kulit telur yang banyak mengandung bakteri 

perusak. Meskipun telur memiliki kerabang yang relatif tebal tetapi kerabang 

tersebut mempunyai banyak pori-pori yang dapat memungkinkan bakteri dapat 

masuk ke dalam telur, atau terjadinya pertukaran gas dari luar ke dalam sehingga 

dapat mengubah kualitas isi telur. Tebal atau tipisnya kerabang telur dapat 

dipengaruhi oleh strain ayam, pakan, stres dan penyakit pada induk. 

Rendahnya nilai TPC pada Toko 1 (kerabang) dan Toko 5 (isi telur) 

karena faktor tempat yang bersih kemudian tempat penyimpanan telurnya teratur 

dan tidak menumpuk sehingga telur tidak mudah tercemari oleh bakteri kemudian 

dari hasil wawancara dari pedagangnya telur yang di jual oleh toko tersebut 

langsung di ambil dari peternak jadi sudah dipastikan bahwa telur tersebut 

langsung dari peternak, Hal ini sesuai dengan pendapat Nova dkk. (2014), bahwa 

semakin lama penyimpanan akan mengakibatkan penurunan kualitas telur karena 

terjadinya penguapan cairan dan gas dalam telur semakin banyak. berbeda dengan 

toko yang lain, berdasarkan hasil observasi di lapangan, hal ini diduga karena 

tempat penyimpanan telur ayam yang kurang memadai. Dimana pedagang 

menyimpan telur ayam tidak pada rak telur, melainkan dengan cara menumpuk 

telur di suatu wadah dengan jumlah yang terbilang banyak. Kondisi ini 
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menyebabkan telur ayam mengalami kontaminasi cemaran bakteri yang begitu 

cepat. Hal ini sesuai dengan pendapat Ekrami, dkk, (2011), yang menyatakan 

bahwa kontaminasi dapat berlangsung selama proses distribusi telur, penjualan 

telur, dari debu, udara, serta kontak antara telur yang satu dengan yang lainnya 

oleh pedagang itu sendiri. 

Tingginya nilai TPC pada Toko 6 (kerabang) dan (isi telur) karena faktor 

kebersihan pada telur yang di jual di mana telur yang di jual tersebut banyak yang 

tidak di bersihan sebelum di masukkan ke dalam rak sehingga banyak menempel 

kotoran yang menyebabkan mudahnya bakteri masuk ke dalam pori-pori telur. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Baron dan Jan (2011) yang menyatakan bahwa 

cemaran mikrobiologi pada telur ayam sangat ditentukan dari kebersihan dari 

telur. Peternak ataupun pedagang yang melakukan pembersihan telur dapat 

menghindari kontaminasi bakteri. 

Adapun pada pedagang mobil keliling telur ayam ras konsumsi nilai TPC 

terandah terdapat pada mobil keliling 2 yang memiliki nilai 9,84 x 10
2 

dan nilai 

TPC tertinggi terdapat pada mobil keliling 3 yang memiliki nilai 1,80 x 10
3
. 

Tingginya nilai TPC pada mobil keliling 2 karena faktor tempat penjualan mobil 

keling yang berada pada pinggir jalan poros yang mengakibatkan banyaknya 

cemaran baktri yang masuk ke dalam pori-pori telur seperti debu yang menempel 

pada kerabang telur dan kurangnya kebersihan telur, Hal ini sesuai dengan 

pendapat Ekrami, dkk.,(2011), yang menyatakan bahwa kontaminasi dapat 

berlangsung selama proses distribusi telur, penjualan telur, dari debu, udara, serta 

kontak antara telur yang satu dengan yang lainnya oleh pedagang itu sendiri. 
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Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI 3926:2008), bahwa 

penyimpanan telur bisa bertahan selama 14 hari dengan mengatur temperatur 

seperti suhu kamar dengan kelembaban antara 80 sampai 90%, dan juga bisa 

bertahan selama 30 hari dengan kelembaban 60 – 70% dengan temperatur suhu 4⁰ 

- 7⁰C. Selain itu, suhu, kelembaban, umur simpan juga mempengaruhi terhadap 

kualitas telur. Meskipun ditemukan nilai TPC pada kerabang dan isi telur ayam 

ras konsumsi pada pedagang keliling dan toko di Kota Makassar yang bervariasi, 

tetapi nilai tersebut masih aman dikonsumsi karena berada di bawah SNI (Standar 

Nasional Indonesia) (SNI 3926:2008) yang mempersyaratkan bahwa mutu 

mikrobiologi pada telur yaitu Total Plate Count (TPC) 1 x 10
5
 CFU/gram. 

 

 

Gambar 5. Kondisi Penyimpanan Telur Toko 1 (A) dan Toko 6 (B) 

 

B.2. Kandungan Eschericia coli pada Telur Ayam Ras Konsumsi 

Eschericia coli merupakan bakteri yang digunakan sebagai indikator 

adanya polusi kotoran terhadap pangan yang tidak baik (Haryoto, 2010). 

Berdasarkan hasil penelitian dapat kita simpulkan pada tabel 1 diatas nilai 

Eschericia coli terendah terdapat pada toko 3 yang memiliki nilai 1,00 x 10
1 

yaitu 

 B 
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pada kerabang dan untuk isi dengan nilai 2,20 x 10
1 

pada toko 2 dan 5, sedangkan 

untuk nilai E. coli tertinggi terdapat pada toko 7 yang memiliki nilai 3,00 x 10
2 

yaitu pada kerabang dan untuk isi dengan nilai 4,00 x 10
2 

pada toko 7. 

Adapun nilai Eschericia coli tertinggi terdapat pada toko 7 yang memiliki 

nilai 1,00 x 10
1 

yaitu pada kerabang dari hasil survai di lapangan adanya cemaran 

Eschericia coli pada telur ayam ras yang dijual toko 7 pada pengambilan pertama 

dapat disebabkan oleh dua faktor. Pertama, pemilik toko yang berkontak langsung 

dengan telur saat memilih dan mengkemas telur, kondisi kebersihan tubuh dan 

tangan dari pekerja dapat menjadi faktor adanya cemaran pada telur. Menurut 

Pasaribu (2017), pengetahuan sebagian dari penjual telur ayam ras di kota 

makassar mengenai higienitas dan sanitasi penanganan telur masih kurang hal ini 

karena mereka belum pernah mendapatkan penyuluhan mengenai hal tersebut 

sama sekali.  

Faktor kedua diduga dipengaruhi oleh umur telur yang berbeda, 

berdasarkan wawancara dari pemilik toko, bahwasannya telur yang dijual di di 

toko tersebut di antar langsung oleh pada distributor telur yang berasal dari daerah 

dan tidak memiliki kriteria umur pada saat dibeli. Menurut Nugroho dkk. (2015) 

umur telur juga merupakan faktor adanya cemaran bakteri pada telur. E. coli dapat 

masuk dan mencemari telur melalui induk yang terinfeksi, kontaminasi feses dan 

pembersihan kulit telur dari kotoran, sistem pengemasan dan pengangkutan yang 

dapat mengakibatkan kulit telur retak atau pecah, penyimpanan yang terlalu lama, 

dan lingkungan sekitar yang tercemar (Purnama dan Yendri, 2007). 
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Adapun pada pedagang mobil keliling telur ayam ras konsumsi nilai 

Eschericia coli tertinggi terdapat pada mobil keliling 2 dan 3 yang memiliki nilai 

7,00 x 10
2
. Semakin sedikit bakteri Eschericia coli yang mencemari maka telur 

masih dapat dikonsumsi. Tingginya nilai Eschericia coli pada mobil keliling 2 dan 

3 diduga karena faktor kebersihan, sanitasi yang kurang baik, dan lingkungan 

tempat penjulan telur tersebut berada pada pinggir jalan poros sehingga debu 

mudah menempel pada telur. Hal ini sesuai dengan pendapat (Ayufitriah, 2009) 

yang menyatakan bahwa Peningkatan jumlah Eschericia coli disebabkan oleh 

sanitasi yang kurang baik selama penanganan atau pengolahan. Disamping itu 

kondisi lingkungan yang kotor juga dapat mempertinggi kontaminasi bakteri 

terhadap telur. Hal ini juga sejalan dengan pendapat (Buckle, dkk., 1987) yang 

menyatakan bahwa Penularan Eschericia coli ditemukan dari kotoran ayam, debu 

yang berasal dari lingkungan sekitar kandang, pakan, air minum dan sumber air 

dan pada saat pengambilan telur ayam kampung musim penghujan sehingga 

kontaminasi bakteri tinggi. Pencemaran telur ayam lokal oleh Eschericia coli bisa 

terjadi di ovarium maupun oviduk yang terinfeksi oleh bakteri tersebut. faktor 

waktu juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan bakteri. Jumlah bakteri akan 

meningkat selama penyimpanan karena bakteri Eschericia coli mengalami 

perkembang biakan. 
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  Gambar 6. Bakteri Eschericia coli 

                                     (Sumber : Dokumentasi Pribadi).
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, cemaran bakteri telur ayam ras konsumsi 

pada pedagang keliling dan toko di Kota Makassar, nilai Total Plate Count (TPC) 

Terendah terdapat pada toko 1 dan
 
mobil keliling 2, Sedangkan nilai Eschericia 

coli (E. coli) Terendah terdapat pada toko 3 dan
 
mobil keliling 1, rendahnya nilai 

tersebut karena faktor kebersihan dan tempat penyimpanan telur yang teratur 

sehingga kurangnya bakteri yang masuk ke dalam pori-pori telur. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka, diharapkan agar Pemerintah Kota 

Makassar melakukan sosialisasi dan perlu pengawasan yang ketat terhadap mutu 

pangan/produk yang dijual untuk menjamin keamanan konsumen mengenai 

penanganan telur ayam ras yang aman dan sehat.  
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