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KATA PENGANTAR

الحمد للّٰ ربّ العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبيآء 
والمرسلين سيّدنا محمّد وعلى آله واصحابه أجمعين. أمّا بعد

Segala puji bagi Allah swt. yang maha Pengasih dan Penyayang 
atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya 

kepada kami, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang 
berjudul “Identifikasi  Molekuler Bakteri Pada Sayap Lalat 
Rumah Musca domestica Dan  Sayap Lalat Hijau Chrysomya 
sp Yang Terilhami  Dari  Hadis  Bukhary Tentang Lalat”.

Dari awal hingga akhir dalam proses penyusunan buku ini, 
penulis tidak luput dari berbagai hambatan dan tantangan. 
Namun, semua itu dapat diatasi  dengan kesabaran, ketekunan, 
kerja keras dan doa mengharap petunjuk dari Allah Swt. dan 
dalam penyusunan buku  ini, penyusun merasa masih banyak 
kekurangan-kekurangan baik pada teknik penulisan maupun 
materi. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat kami 
harapkan demi penyempurnaan penyusunan buku ini di masa 
mendatang.

Penulis juga menyadari bahwa buku ini dapat terselesaikan 
berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara 
langsung maupun tidak langsung, yang memperlancar jalannya 
penyusunan buku ini. Oleh karena itu, secara mendalam, saya 
sampaikan terima kasih kepada semua yang membantu dalam 
penyelesaian buku ini, di antaranya:
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1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang 
telah memberikan kebijakan-kebijakan dalam membangun 
UIN Alauddin Makassar agar lebih berkualitas sehingga dapat 
bersaing dengan universitas lain.

2. Bapak Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin 
Makassar, beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan 
III, dan seluruh staf administrasi yang telah memberikan 
berbagai fasilitas kepada kami. 

3. Bapak dan Ibu Pegawai Laboratorium Mikrobiologi Rumah 
Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin (RSP UNHAS) 
yang senantiasa menjadi teman diskusi selama penulisan 
berlangsung.

4. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang selalu 
memberi semangat dan doa untuk keberhasilan penulis 
menyelesaikan buku ini.

Semoga Allah memberikan imbalan yang setimpal pada 
mereka yang telah memberikan bantuan dan menjadikan semua 
bantuan ini sebagai ibadah. Aaaamiin Yaa Robbal ‘Alamiin.

Akhirnya, penulis berharap semoga buku  ini dapat 
bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca 
umumnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah yang 
dilimpahkan rahmat dan rida-Nya. Aamiin.

Makassar,   Desember 2019

Penulis
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BAB I 
PENDAHULUAN



Bakteri pada Sayap Lalat Rumah dan Lalat Hijau2

Salah satu jenis bakteri yang teridentifikasi dari 
sayap lalat rumah (Musca Domestica) adalah 
Bacillus cereus, bakteri patogen yang dapat 
menyebabkan penyakit pada manusia, bakteri 
ini mampu menghasilkan spora yang tahan 
terhadap panas dan proses dehidrasi.
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حَدِكُمْ فَليَْغْمِسْهُ ثُمَّ لَِنْعِْهُ فَإنَِّ فِ إحِْدَى 
َ
ابِ أ باَبُ فِ شَرَ وَقَعَ الذُّ

خْرَى شِفَاءً.)رواه البخارى(
ُ
جَنَاحَيهِْ دَاءً وَالْأ

Artinya:
Nabi saw. bersabda: Jika ada seekor lalat yang terjatuh pada 
minuman kalian maka tenggelamkan kemudian angkatlah, 
karena pada satu sayapnya penyakit dan sayap lainnya 
terdapat obatnya.

Terilhami dari hadis yang terdapat  di dalam kitab Shahih 
Bukhary no. 5336 di atas, telah dilakukan dua penelitian di 
jurusan biologi UIN Alauddin Makassar di tahun 2016, mengenai 
identifikasi bakteri secara biokimia, mikrobiologi, dan molekuler 
yang terdapat pada sayap kiri dan kanan lalat rumah (Musca 
domestica), dan penelitian mengenai   identifikasi bakteri secara 
biokimia, mikrobiologi dan molekuler yang terdapat pada sayap 
kiri dan kanan lalat hijau  (Chrysomya sp). 

Fakta yang kami peroleh dari penelitian pertama  bahwa 
dari sayap lalat rumah (Musca Domestica) teridentifikasi bakteri 
Bacillus cereus. Bakteri  Bacillus cereus ini merupakan bakteri 
patogen yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia, 
bakteri ini mampu menghasilkan spora yang tahan terhadap 
panas dan proses dehidrasi. Kasus keracunan yang terjadi 
dan telah dilaporkan sampai saat ini sering dikaitkan dengan 
makanan olahan dari tepung nabati seperti pasta, nasi, kentang, 
roti dan mie.  

Pada penelitian ke dua didapatkan hasil 3 jenis bakteri pada 
sayap lalat hijau (Chrysomya sp), yakni  bakteri Acinetobacter 
baumannii, bakteri  Escherichia coli dan bakteri Pantoea  
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aglomerans.  Tiga spesies bakteri tersebut merupakan bakteri 
patogen, yang berperan sebagai vektor pembawa suatu penyakit, 
yakni bakteri Acinetobacter baumannii, menyebabkan penyakit 
infeksi pneumonia, ISK, meningitis, septikemi, infeksi luka bakar 
atau luka operasi. Escherichia coli menyebabkan penyakit diare 
akut. Sementara itu, Pantoea  aglomerans menyebabkan penyakit 
bakteremia, infeksi saluran pernapasan bawah, infeksi kulit, 
infeksi jaringan lunak, infeksi saluran kemih, endokarditis, infeksi 
intraabdominal, septic arthritis, osteomyelitis, dan infeksi mata. 

Dari kedua penelitian tersebut, kemudian dilakukan kajian 
ekplorasi yang terilhami dari hadis Bukhary bahwa pada lalat 
begitu banyak bakteri patogen yang dapat menyebabkan 
penyakit pada manusia, sedangkan di satu sisi lalat sangat dekat 
dengan kehidupan manusia. Hadis Bukhary seakan menjadi 
pencerah bahwasanya di balik bakteri patogen yang ditemukan 
pada lalat, ternyata Allah sudah menitipkan anti bakteri pada 
sayap yang lain pada lalat tersebut. Secara nalar keilmuan, hal ini 
sangat dapat diterima, mengingat fakta bahwa lalat bisa hidup 
walaupun dengan bakteri yang terdapat di sayapnya, artinya 
Allah sang pendesain sejati sudah menyiapkan anti bakteri pada 
sayap yang lainnya.  Hal tersebut kemudian mengilhami kami 
untuk melakukan Grand Design Multy Years Research yang mana 
secara garis besar dibagi menjadi beberapa tahap.

1. Tahap pertama (2016-2018): Identifikasi bakteri pada sayap 
lalat Musca Domestica dan lalat Chrysomya sp.

2. Tahap ke dua (2019): Uji antagonis Bakteri patogen yang 
diperoleh dari tahap pertama dengan berbagai macam 
bakteri yang diperoleh dari sayap lainnya dari masing 
masing lalat.
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3. Tahap ke tiga (2020): Isolasi, identifikasi dan pemurnian 
senyawa anti bakteri yang diperoleh dari tahap kedua. 

Buku ini akan membahas tahapan pertama dari Grand 
Design Multy Years Research ini. Tujuannya adalah untuk 
mengimplementasikan hadis dalam kitab Shahih Bukhary no. 
5336 dalam kerangka sains yang sistematik dan mengidentifikasi 
jenis bakteri pada sayap lalat Musca Domestica dan lalat 
Chrysomya sp.

Pada dasarnya, penelitian terkait hal ini bukanlah hal baru, 
terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang serupa dan dapat 
dijadikan acuan . Prof Brefild  (1871) dari Universitas Hall di 
Jerman, misalnya, bertahun-tahun yang lalu telah melakukan 
penelitian tentang lalat dan ditemukan bahwa dalam badan lalat 
terdapat mikroba-mikroba (bakteri-kuman). Mikroba-mikroba 
tersebut dapat membunuh kuman-kuman penyakit di mana 
mikroba tersebut terdapat dalam perut dan punggung lalat dan 
kedua bagian tubuh lalat tersebut tidak pernah bersentuhan 
langsung dengan tempat hinggapnya atau benda apapun saat 
terbang karena selalu dijaga oleh kaki, bulu dan sayap.

Menurut Retno Hestiningsih (2004), lalat  Chrysomya sp 
dominan ditemukan  pada tempat penampungan sampah  akhir  
(TPA); Di antara  keempat  spesies  bakteri  penyebab penyakit 
Gastrointestinal  yang  diperkirakan  (E. coli,  Salmonella sp, 
Shigella sp,  dan Vibrio sp) tidak  semua ditemukan,  hanya  E.  
coli  yang dapat  ditemukan,  adapun species  lain  yang dapat  
diidentifikasi  adalah Klebsiella pnemoniae,  Bacillus sp.  dan 
Enterobacter  aerogenes  (dominan pada  lalat  dan  sampah  di lokasi  
penampungan sampah yang  dijadikan  lokasi  pengambilan  
sampel),  kemudian  Staphylococcus aureus, Streptococcus sp.,  
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Proteus morgani  dan  Proteus  mirabilis;  Kontaminasi bakteri  
pada  lalat Chrysomya megacephala dan lalat  Musca domestica  
berasal  dari tempat penampungan  sampah. 

Pada penelitian Suraini (2011), Jenis bakteri Entero
bacteriaceae yang ditemukan pada permukaan tubuh lalat M. 
domestica dan C. megacephala yaitu Enterobacter aerogenes, 
Escherichia coli, Proteus sp, Serratia marcescens dan satu jenis 
bakteri basil dari genus Bacillus sp.

Para peneliti lain dari Inggris yaitu Prof. Kock, Famer dan 
dari Jerman yaitu Rose dan Etlengger (2010), juga melakukan 
penyelidikan dan berkesimpulan sama. Mereka juga mem-
buktikan bahwa berbagai macam penyakit dan bakteri pada 
lalat hanya terdapat pada ujung kaki dan bukan pada seluruh  
tubuh lalat. 

Penelitian Dr. Juan Clark (2009) yang dilakukan di Australia, 
menemukan bahwa seekor lalat membawa antibiotik yang dapat 
mengobati sejumlah penyakit yang terdapat pada tubuh bagian 
luarnya. Berbagai riset juga telah dilakukan oleh para peneliti. 
Mereka menemukan bahwa seekor lalat yang membawa 
sejumlah penyakit, juga membawa antibiotik yang menetralkan 
penyakit-penyakit tersebut. Oleh karena itu, lalat tidak pernah 
terserang penyakit yang dibawanya.

Ada juga penelitian yang dilakukan oleh Tim Departemen 
Mikrobiologi Medis, Fakultas Sains, Universitas Qashim, Kerajaan 
Arab Saudi, beberapa peneliti yaitu Sami Ibrahim al-Taili, ‘Adil 
‘Abd al-Rahman al-Misnid, Khalid Za’ar al-Utaibi yang dibimbing 
oleh Dr. Jamal Hamid, dan dikoordinasi oleh Dr. Salih al-Salih 
(seorang da’i terkenal di Eropa), melakukan penelitian tentang 
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analisis mikrobiologi tentang sayap lalat. Laporan ini mereka 
presentasikan ke acara “Student Research Seminar” di Universitas 
Qasim, KSA. Dalam laporan tersebut digunakan tiga species 
lalat dan setiap species lalat terdiri atas 2 sampel, pada sampel 
pertama lalat hanya dimasukkan ke dalam air steril tanpa 
merendam ataupun mencelupkan lalat tersebut dan sampel 
yang kedua lalat dimasukkan ke dalam air steril dan juga 
dicelupkan seluruh tubuhnya. Hasil kultur mikroba tersebut 
diidentifikasi untuk mengetahui jenis mikroba tersebut. Dalam 
laporan tersebut disimpulkan bahwa yang dapat diambil dari 
percobaan tersebut adalah masuknya lalat pada makanan 
maupun minuman dengan dicelup maupun tanpa dicelup 
ternyata memberikan hasil berbeda. Makanan yang dihinggapi 
lalat lalu dicelupkan dapat menghindari adanya bakteri-bakteri 
yang berbahaya.

Terdapat pula buku yang menjelaskan tentang lalat ditinjau 
dari segi fiqh dan medis seperti buku karangan Abu Na’im 
dengan judul “Rahasia Sunnah; Kajian Syari’at Islam Tinjauan 
Fiqh dan Medis”. Dalam buku ini, menjelaskan mengenai hadis 
tentang lalat ditinjau dari segi fiqih dan medis secara umum.

Pada praktiknya, buku ini disusun dan diterbitkan agar 
memiliki kegunaan bagi khalayak, di antaranya berupaya 
mempercepat perkembangan sains melalui penelitian dengan 
mengimplementasikan hadis yang terdapat  di dalam kitab 
Shahih Bukhary no. 5336 melalui kerangka sains yang sistematik.

Selain itu, penerbitan buku ini adalah upaya untuk 
menambah khazanah ilmu pengetahuan dan sebagai cikal bakal 
mewujudkan UIN Alauddin Makassar sebagai research university.
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Sementara itu, dari segi praktis, penelitian ini berupaya 
menambah isolat bakteri pada jurusan Biologi UIN Alauddin 
Makassar untuk mewujudkan eksistensi UIN sebagai lembaga 
yang berintegrasikan sains dan agama.
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BAB II 
LALAT DAN HADIS 

YANG RELEVAN 
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Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam 
bersabda: Jika ada seekor lalat yang terjatuh 
pada minuman kalian, maka tenggelamkan 
kemudian angkatlah, karena pada satu sayapnya 
penyakit dan sayap lainnya terdapat obatnya. 
(HR.Bukhary)
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Setiap tahun, ratusan juta kasus penyakit yang disebabkan 
oleh serangga, siput, dan binatang mengerak, kususnya 

tikus (insectsnail and rodent borne diseases) menimbulkan 
tantangan kesehatan masyarakat secara global.  Penyakit 
karena vektor (vector borne diseases) berkisar 17% sebagai 
prakiraan global dari penyakit-penyakit infeksi.  Operasional, 
dana, dan permasalahan manajerial, bersama dengan 
perubahan lingkungan (environmental change), reistensi 
terhadap insektisida dan bertambahnya mobilitas penduduk 
menyebabkan bertambahnya prevalensi penyakit di dekade ini.

Penyakit-penyakit yang umumnya ditularkan melalui 
vektor, atau hospes intermedier,  termasuk DBD, filariasis, 
Japanese Encephalitis (JE), leismaniasis, malaria, onchocerciasis, 
schistosomiasis, dan trypanosomiasis.  Akhir-akhir ini telah 
dikonfirmasi bahwa lalat rumah berperan dalam penularan 
secara mekanis penyakit diarrhoeal dan trachoma.  Walaupun 
dua penyakit ini ditularkan pula melalui jalan lain. Namun, 
sebagai penyebab penting kematian anak dan kebutaan, lalat 
rumah perlu dipertimbangkan sebagai vektor penyakit utama 
yang signifikan.

Pengendalian vektor (vector control) merupakan komponen 
penting dalam program  pengendalian beberapa penyakit 
tular vektor.  Implementasi termasuk target, lokasi spesifik, dan 
penggunaan metode yang ada, sifat teknikal   dan kemungkinan 
operasional, sumber dan infrastruktur yang ada.    Mereka 
harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip manajemen vektor 
terpadu (integrated vector management) dan proses penentuan 
keputusan berdasarkan bukti (evidencebased decisionmaking 
process). Hal tersebut kemudian diadaptasikan kepada kondisi 
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lokal yang rasional untuk penggunaan metode-metode 
pengendalian vektor dan sumber-sumber yang mengutamakan 
kebersamaan/partisipasi masyarakat.

Di beberapa negara endemis dengan infestasi hama, 
strategi pengendalian vektor telah dilakukan dengan skala besar. 
Mulai dari program pemerintah pusat sampai kepada program 
desentralisasi yang terintegrasi dalam pelayanan kesehatan 
masyarakat secara umum. 
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PHYLUM: ARTHROPODA 
(BINATANG DENGAN TUBUH BERUAS/ 
BERBUKU-BUKU)
A. BINATANG TUBUH BERUS (Tiga Pasang Kaki)

• Kelas Insekta (Serangga)
− Tipe mulut: menggigit dan menguyah

• Ordo: Orthoptera (Kecoa) 
− Tipe mulut: menusuk, menghisap dan spons

• Serangga - ada sayap (proboscis beruas)
a. Ordo: Hemiptera

- Bed bug; Kissing bug 
b. Ordo: Diptera

- Lalat 
1. Lalat menggigit

• Tabanus sp
• Chrysops sp
• Simulium sp
• Colicoides sp
• Phlebotomus sp
• Glossina sps (Lalat Tse-tse)

2. Lalat tidak menggigit
• lalat rumah (Musca domestica)
• lalat hijau (Chrysomya 

beziana)
• lalat blirik (Sarcophaga 

walfahria)
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- Nyamuk
1. Anopheles spp
2. Culex spp

• Aedes spp
• Mansonia spp

• Serangga - tidak ada sayap
a. Ordo: Siphonaptera (flea=pinjal)
b. Ordo: Anoplura (Kutu penghisap)

B. BINATANG TUBUH BERUAS  (Empat pasang kaki)
• Kelas Arachnida

– Scorpion (Kalajengking, Ketonggeng)
– Spider (Kemonggo, Tarantula)
– Tick (Caplak: Boophylus sp)
– Mites (Tungau: Leptothrombidium sp)

C. BINATANG TUBUH BERUAS  (Lima-Tujuh  Pasang Kaki)
• Kelas Crustacea

– Crab (Kepiting dan Yuyu) 
– Shrimps, Lobster (Udang-udangan)
– Copepoda (Mesocyclop sp)

D. BINATANG TUBUH BERUAS  (Sepuluh atau Lebih Pasang 
Kaki)
• Kelas:  Chilopoda (Satu Pasang Kaki Setiap Ruas Badan)

– Centipedes (Kelabang)
• Kelas: Diplopoda (Dua Pasang Kaki Setiap Ruas Badan)

– Millipedes (Luwing)
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ARTHROPODA SEBAGAI VEKTOR DAN 
RESERVOIR PENYAKIT

No. Kelas Vektor Penyakit 
Ditularkan Specific Agent

1. Arachnida Mites (Tungau) Rickettsialpox Rickettsia akari
Tsutsugamushi 
(Scrub-typhus)

Rickettsia 
tsutsugamushi

Tick (Caplak) Relapsing fever Borrelia duttoni
Spoted fever Rickettsia 

rickettsia
Plague (Sampar/
Pes)

Pasteurella 
pestis

Tularemia Pasteurella 
tularensis

2. Insekta 
(Serangga)

Black flies 
(Simulium sp).

Onchocerciasis Onchocerca 
volvulus

Colicoides Blue tongue Virus

Chrysops (Deer 
flies)

Loaiasis Loaloa

Tabanus spp Penyakit Sura 
(ternak)

Trypanosoma 
evansi 

Lalat rumah (M. 
domestica)

Amoebiasis Entamoeba 
histolytica

Balantidiasis Balantidium coli
Kholera Vibrio comma 

(cholera)
Polimyelitis Virus type: 1, 

2, 3
Makanan 
beracun

Staphylococcus 
sp
Salmonella 
sp dan 
Streptococcus 
sp

Typhoid fever Salmonella sp
Lalat hijau 
(Crysomya sp)

Myiasis Larva lalat 
(Crysomya sp)
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No. Kelas Vektor Penyakit 
Ditularkan Specific Agent

Lalat blirik 
(Sarcophaga sp)
Phlebotomus sp Pappataci fever virus

Kala azar Leismania 
donovani

Glosina sp (Tse-
tse)

Tripanosomiasis Trypanosoma 
gambiense

Cockroaches 
(Kecoa/lipas)

Kholera Vibrio comma 
(cholera)

Desentri Shigella sp
Makanan 
beracun

Staphylococcus 
sp
Salmonella sp
Streptococcus 
sp

Balantidiasis Balantidium coli
Amoebiasis Entamoeba 

histolytica
Paratyphoid 
fever

Salmonella sp.

Triatomine Trypanosomiasis Tripanosoma 
cruzi

Pinjal (fleas): Plague (Sampar/
Pes)

Pasteurella 
pestis

(X. cheopis; 
Stivalius cognatus)

Typhoid fever 
(endemic)

Rickettsia 
mooseri

Kutu (Lice) Relapsing fever 
(epidemic)

Borrelia sp

Typhus fever 
(epidemic)

Rickettisia 
prowazeki

Nyamuk
Anopheles Malaria Plasmodium sp
Mansonia, Culex, 
Anopheles

Filariasis Wuchereria sp; 
Brugia sp

Culex Japanese B. 
encephalitis

Virus

Aedes Yellow fever Virus
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No. Kelas Vektor Penyakit 
Ditularkan Specific Agent

Demam 
Berdarah 
Dengue (DBD)

Virus

Chikungunya Virus

3. Reservoir

Penyakit

Tikus
Rattus Rattus 
diardii

Plague (Sampar/
Pes)

Pasteurella 
pestis/ Y. pestis

Rattus 
thiomanicus

Hanta virus virus

Rattus 
argentiventer

Leptospirosis Leptospira sp

Rattus exulans

Lalat adalah serangga kecil yang dapat terbang; pada 
umumnya berwarna hitam. Ia suka hinggap pada tempat-tempat 
yang busuk lalau menyebarkan aneka kuman. Lalat bermacam-
macam jenisnya. Salah satu jenis lalat yang dinamai lalat sehari 
mempunyai sekitar dua ribu macam. Usianya hanya beberapa hari 
bahkan ada yang hanya sehari. Seandainya Allah memberinya usia 
panjang, entah apa yang akan terjadi bagi manusia. Pasti hidup 
kita tidak akan tenang, karena seekor saja yang mengelilingi kita, 
saat akan tidur, walau hanya melalui bunyinya, maka itu sudah 
cukup mengganggu (M. Quraish, 2015). 

Allah menyebut lalat dalam al-Qur’ān untuk menggambarkan 
betapa kuasa-Nya dan betapa manusia dan lalat sungguh lemah. 
Allah berfirman dalam QS. al-Hajj [22]: 73-74:

مِنْ  تدَْعُونَ  ِينَ  الذَّ إنَِّ  لَهُ  فَاسْتَمِعُوا  مَثَلٌ  النَّاسُ ضُبَِ  هَا  يُّ
َ
أ يـٰٓا 

باَبُ  يسَْلُبهُْمُ الذُّ لَهُ وَإِنْ  اجْتَمَعُوا  وَلوَِ  ذُباَباً  يَلُْقُوا  لَنْ   ِ دُونِ اللَّ
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البُِ وَالمَْطْلوُبُ 73 مَا قَدَرُوا  شَيئًْا لَّ يسَْتنَقِْذُوهُ مِنهُْ ضَعُفَ الطَّ
َ لَقَويٌِّ عَزيِزٌ 74 َ حَقَّ قَدْرهِِ إنَِّ اللَّ اللَّ

Artinya:
Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka 
dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya 
segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat 
menciptakan seekor lalatpun, walaupun mereka bersatu 
menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari 
mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari 
lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah 
(pulalah) yang disembah. Mereka tidak mengenal Allah 
dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah benar-
benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa

Ayat di atas menyebut lalat sebagai contoh karena lalat 
adalah binatang yang remeh, lemah, kotor, sekaligus banyak. 
Jika makhluk seperti demikian, maka tidak dapat diciptakan 
serta dihalangi gangguannya oleh apa yang dianggap oleh 
kaum musyrik sebagai Tuhan, dalam hal ini berhala-berhala, 
maka bagaimana mungkin mereka dipertuhan? (M. Quraish, 
2015).

Masyarakat mengenal lalat sebagai binatang yang jorok 
karena berkembang biak di tempat-tempat yang kotor seperti 
di tempat sampah, kotoran manusia, hewan, dan bangkai serta, 
sisa-sisa makanan. Selain menyukai tempat yang kotor, lalat 
juga manyukai hinggap di makanan dan minuman sehingga 
makanan yang terkontaminasi oleh kuman-kuman yang dibawa 
oleh lalat akan menyebabkan penyakit. Lebih kurang 125.000 
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bibit penyakit disebarkan lalat pada lokasi yang dihinggapinya. 
Ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh lalat, di antaranya 
diare, tifus, disentri, kolera, dan TBC (Isnayanti, 2014).

Pada tahun 2009, United Nations Children’s Fund (UNICEF) 
dan World Health Organization (WHO) mengatakan bahwa 
diare merupakan penyebab kematian nomor 2 pada balita 
di dunia, nomor 3 pada bayi dan nomor 5 bagi segala umur. 
Diberitakan juga bahwa sekitar 1,5 juta anak meninggal dunia 
setiap tahunnya karena penyakit tersebut. Di Indonesia sendiri, 
diare termasuk penyebab utama kematian pada bayi dan balita 
pada tahun 2007 berdasarkan hasil riset kesehatan dasar yang 
dilakukan oleh kementrian kesehatan (Isnayanti, 2014).

Di sini seakan terdapat kontradiksi antara lalat sebagai 
pembawa penyakit dan lalat sebagai obat. Dalam riwayat 
terdapat dalam kitab Shahih Bukhary no. 3073, adalah sebagai 
berikut.

حَدِكُمْ 
َ
ابِ أ باَبُ فِ شَرَ ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ إذَِا وَقَعَ الذُّ قَالَ النَّبُِّ صَلَّ اللَّ

خْرَى شِفَاءً.
ُ
فَليَْغْمِسْهُ ثُمَّ لَِنْعِْهُ فَإنَِّ فِ إحِْدَى جَنَاحَيهِْ دَاءً وَالْأ

)رواه البخارى(
Artinya:
Nabi saw. bersabda: Jika ada seekor lalat yang terjatuh pada 
minuman kalian maka tenggelamkan kemudian angkatlah, 
karena pada satu sayapnya penyakit dan sayap lainnya 
terdapat obatnya.
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Dalam al-Qur’ān, kata al-zubab hanya disebutkan sekali 
yaitu dalam QS al-Hajj/22: 73 yang merupakan perumpamaan 
kepada manusia bahwa segala yang disembah selain Allah tidak 
dapat menciptakan seekor lalat, walaupun semua sesembahan 
mereka bersatu, sebagaimana yang diketahui bahwa hadis 
merupakan salah satu dari sumber hukum Islam setelah al-
Qur’ān yang wajib diikuti. Allah sendiri telah memerintahkan 
untuk mengikuti Rasul-Nya sebagaimana  Allah Swt., berfirman 
dalam QS  An-Nisa’/4: 59 yang berbunyi:

مْرِ 
َ
الْأ ولِ 

ُ
وَأ الرَّسُولَ  طِيعُوا 

َ
وَأ  َ اللَّ طِيعُواْ 

َ
أ آمَنُوٓاْ  ِينَ  الذَّ هَا  يُّ

َ
أ يـٰٓا 

ِ وَالرَّسُولِ إنِْ كُنتُْمْ  وهُ إلَِ اللَّ ءٍ فَرُدُّ مِنكُْمْ فَإنِْ تَنَازعَْتُمْ فِ شَْ
ويِلًا 59

ْ
حْسَنُ تأَ

َ
ِ وَالَْومْ الْخِرِ ذلٰكَِ خَيٌْ وَأ تؤُْمِنُونَ باِللَّ

Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 
rasul-Nya dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara 
kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang 
sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur’ān) dan 
rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada 
Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama 
(bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat di atas membuktikan bahwa Allah telah mewajibkan 
untuk menaati rasul-Nya pada apa yang telah disyariatkan. Pada 
masa Rasulullah saw., para sahabat menaati semua perintah dan 
larangannya dan mereka pun tak membeda-bedakan antara 
hukum yang diwahyukan Allah dalam al-Qur’ān dan hukum 
yang bersumber dari Rasulullah.
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Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa lalat 
membawa dampak buruk bagi kesehatan bahkan sampai 
menyebabkan kematian, tetapi di sisi lain ada riwayat yang 
menganjurkan untuk mencelupkan lalat. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka 
permasalahan yang muncul adalah berapa besar potensi M. 
Domestica dan Chrysomya sp sebagai vektor penyakit  yang 
terdapat pada sayap lalat tersebut dan bakteri apa yang 
terdapat pada sayap lalat  tersebut, karena di dalam hadis 
terdapat pesan Rasulullah saw. mengatakan bahwa “Bila lalat 
tercebur dalam minuman salah seorang dari kalian hendaklah 
ia mencelupkannya sekalian lalu mengangkatnya. Sebab, di 
salah satu sayapnya terdapat penyakit dan di sayap yang lainnya 
terdapat obat” (HR. Bukhari).

Lalat yang termasuk subordo Cyclorrhapha (ordo Diptera) 
sering dijumpai dalam keseharian kita dan pada hampir semua 
jenis lingkungan. Di ekosistem tersebut lalat dapat berperan 
dalam proses pembusukan, sebagai predator, parasit pada 
serangga, dan polinator (Byrd et al., 2001). 

Pada dasarnya, lalat kerap hinggap di makanan dan 
minuman. Akibatnya,  makanan terkontaminasi oleh kuman-
kuman yang dibawa oleh lalat sehingga menyebabkan penyakit.  
Ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh lalat, di antaranya 
diare, tifus, disentri, kolera dan TBC (Suheriyanto, 2008).

Namun, terdapat beberapa keistimewaan lalat dalam 
hadis Nabi Muhammad saw. Di antaranya adalah hadis yang 
diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah (Fitriani, 2008). 
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Adapun riwayatnya terdapat dalam kitab Muhammad Ibn 
Isma’il Abu Abdillah al-Bukhari, alJami’ alSahih, Juz 3, bâb Idzâ 
Waqo’a adzDzubâb fî Syarôbi Ahadikum, XI:99 (Cet. III; Beirut: 
Dar Ibnu Kasir, 1987 M/ 1407 H), h. 1206, hadîs no. 3073, adalah 
sebagai berikut.

حَدِكُمْ 
َ
ابِ أ باَبُ فِ شَرَ ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ إذَِا وَقَعَ الذُّ قَالَ النَّبُِّ صَلَّ اللَّ

خْرَى شِفَاءً. 
ُ
فَليَْغْمِسْهُ ثُمَّ لَِنْعِْهُ فَإنَِّ فِ إحِْدَى جَنَاحَيهِْ دَاءً وَالْأ

)رواه البخارى(
Artinya:
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Jika ada 
seekor lalat yang terjatuh pada minuman kalian maka 
tenggelamkan kemudian angkatlah, karena pada satu 
sayapnya penyakit dan sayap lainnya terdapat obatnya. (HR.
Bukhary)

Dalam hadis di atas berkaitan erat dengan penelitian yang 
akan dilakukan. Artinya, lalat tak hanya membawa penyakit, 
tetapi juga berfungsi sebagai penawar/obat. 

Lalat yang termasuk subordo Cysclorrhapha sebagian besar 
bersifat sinantropik karena pada habitat dan kehidupannya 
lebih banyak berasosiasi dengan kehidupan manusia. Hal ini 
menyebabkan lalat sinantropik lebih mudah menjadi vektor 
mekanis (Byrd dkk., 2001).

Kelompok lalat yang sering datang ke permukiman 
penduduk dan sering mengadakan kontak dengan manusia 
berasal dari famili Calliphoridae, terutama dari jenis Chrysomia 
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megacephala atau lalat hijau. Lalat tersebut berasal dari famili 
Muscidae, yaitu jenis Musca domestica yang lebih dikenal sebagai 
lalat rumah, lalat biru (Calliphora vomituria), dan lalat rumah kecil 
(Fannia canicularis) (Simanjuntak, 2001). 

Lalat juga dapat berperan sebagai vektor mekanik suatu 
penyakit, seperti amubiasis yang disebabkan oleh Entamoeba 
histolytica, giardiasis yang disebabkan oleh Giardia lamblia, 
ascariasis yang disebabkan oleh Ascaris lumbricoides, dan 
trichurisiasi yang disebabkan cacing cambuk (Trichuris trichiura). 
Adapun penyebaran penyakit cacingan ascariasis dan trichuriasis 
termasuk luas dan kosmopolitan (Tan et al., 1997).

Penularan penyakit oleh lalat non-biting flies terjadi secara 
mekanis, karena secara morfologis bulu–bulu badannya, 
kaki-kaki serta bagian tubuh yang lain dari lalat non-biting 
flies merupakan tempat menempelnya mikroorganisme. 
Mikroorganisme patogen yang dibawanya dapat berasal dari 
sampah, kotoran manusia, dan binatang. Penyakit-penyakit 
yang ditularkan oleh lalat, antara lain disentri, kolera, dan diare 
yang berkaitan dengan kondisi sanitasi lingkungan yang buruk 
(Departemen Kesehatan RI, 2000).

Pada sisi lain, lalat dapat berfungsi sebagai pengurai 
binatang yang telah mati dan lalat juga bermanfaat terhadap 
tumbuhan yang lain. Beberapa spesies lalat berperan dalam 
proses penyerbukan (Ismail, 2008).

Penelitian mengenai berbagai aspek tentang lalat, 
khususnya mengenai bakteri  yang terdapat pada sayap lalat dan 
keterkaitannya dengan hadis di atas masih terbatas sehingga 
perlu dilakukan identifikasi morfologi dan uji biokimia serta 
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identifikasi molekuler untuk mengetahui spesies bakteri yang 
diperoleh secara spesifik pada sayap lalat tersebut. Adapun 
penelitian ini dibatasi pada sayap rumah (Musca domestica) dan  
spesies lalat hijau (Chrysomya sp) yang berada di Perumahan 
Penduduk Bumi Sarindah, Samata Kab Gowa, Sulawesi Selatan. 

A. Ayat dan Hadis yang Relevan
Terdapat berbagai jenis serangga yang hidup di atas muka 
bumi ini. Kepentingan serangga dalam kehidupan manusia 
bukan terletak pada bilangannya yang hampir 75% dari seluruh 
spesies hewan. Akan tetapi, serangga amat berperan dalam 
ekosistem dalam mewujudkan kesejahteraan hidup secara 
keseluruhannya. Justru, al-Qur’ān telah membicarakan tentang 
serangga dalam kehidupan manusia. Walaupun terdapat 
berbagai jenis serangga di muka bumi ini, al-Qur’ān hanya 
mengetengahkan beberapa jenis serangga yang mewakili 
berbagai serangga lainnya berdasarkan cara hidupnya. Misalnya, 
serangga pemakan tumbuh-tumbuhan, pemakan benda-benda 
organik mati, serangga pemangsa dan parasit, dan serangga 
yang hidup secara individu maupun berkelompok. Pernyataan 
tentang serangga dalam al-Qur’ān menunjukkan kebesaran dan 
keagungan Allah Swt. Ia bersesuaian dengan konsep ilmu di 
dalam Islam yang mengarah kepada tauhid dan keridaan Allah 
Swt. (M. Quraish, 2015).

Secara umum, serangga yang disebut dalam al-Qur’ān 
ialah nyamuk, lalat, belalang, kutu, lebah, semut, dan anai-
anai. Namun, serangga yang dijadikan sebagai perumpamaan 
dalam al-Qur’ān hanyalah nyamuk dan lalat. Berdasarkah hal 
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tersebut, kajian dalam artikel ini akan melihat rahasia dan 
hikmah pemilihan serangga-serangga tersebut dalam al-Qur’ān. 
Seterusnya, analisis akan dilakukan untuk melihat elemen i’jaz 
yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur’ān yang membicarakan 
tentang serangga tersebut (M. Quraish, 2015).

Lalat adalah salah satu jenis serangga mahluk perusak yang 
paling mudah dijumpai. Allah Swt. telah mendatangkan lalat 
sebagai perumpamaan di dalam al-Qur’ān, melalui firman-Nya: 
dalam QS al-Hajj (22): 73.

مِنْ  تدَْعُونَ  ِينَ  الذَّ إنَِّ  لَهُ  فَاسْتَمِعُوا  مَثَلٌ  النَّاسُ ضُبَِ  هَا  يُّ
َ
أ يـٰٓا 

باَبُ  يسَْلُبهُْمُ الذُّ لَهُ وَإِنْ  اجْتَمَعُوا  وَلوَِ  ذُباَباً  يَلُْقُوا  لَنْ   ِ دُونِ اللَّ
البُِ وَالمَْطْلوُبُ 73 شَيئًْا لَّ يسَْتنَقِْذُوهُ مِنهُْ ضَعُفَ الطَّ

Artinya: 
Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka 
dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya 
segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat 
menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu 
menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari 
mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari 
lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah 
(pulalah) yang disembah.

B. Analisis Kandungan
Dalam ayat 73 surah al-Hajj ini, Allah Swt. telah mendatangkan 
perumpamaan tentang lalat (dhubab). Dalam al-Mu`jam al-
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Wasit, dinyatakan bahawa dhubab ialah sejenis hewan kecil 
yang bersayap (Anis, dkk.) . Ia adalah serangga berwarna hitam 
yang terdapat di dalam rumah dan sering hinggap di dalam 
bekas air dan makanan. Serangga ini dinamakan dhubab kerana 
pergerakannya yang banyak.

Sebenarnya, menciptakan lalat sama mustahilnya dengan 
menciptakan unta atau gajah, karena lalat pun memiliki rahasia 
yang tidak dapat terungkap, yakni hidup. Namun, gaya bahasa 
al-Qur’ān  yang sungguh istimewa memilih lalat yang kecil dan 
diremehkan sehingga ketidakmampuan menciptakannya lebih 
tertanam dalam benak. Jangankan gajah dan unta, lalat yang 
lemah pun tah mampu diciptakan (M. Quraish. 2015).  

Sementara itu, para pakar mengatakan bahwa walaupun 
manusia mampu menangkap lalat, mereka tidak akan mampu 
mengambil kembali apa yang telah direbutnya. Pada dasarnya, 
saat menggunakan belalainya, lalat mengeluarkan zat yang 
mengubah sifat dari apa yang direbutnya sehingga tidak lagi 
sepenuhnya sama dengan keadaannya sebelum direbut (M. 
Quraish. 2015).  

Oleh karena itu, jangan sekali-kali meremehkan lalat. Lalat 
adalah binatang yang sangat berani. Baragkali lalat memang 
terbang jika Anda mengusirnya, tetapi hanya sementara, karena 
lalat akan terus kembali. Lalat dinilai pemberani sehingga 
seseorang yang luar biasa keberaniannya dilukiskan oleh 
pribahasa Arab dengan ungkapan “lebih berani dari lalat”.   
Jika Anda memperhatikan lalat dan merenungkannya, Anda 
akan sampai kepada kesadaran tentang kehadiran Allah pada 
lalat dan kegiatan-kegiatannya. Bukankah Allah hadir di mana-
mana? (M. Quraish. 2015).  
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Perumpamaan yang diketengahkan dalam ayat ini 
menunjukkan betapa lemahnya berhala-berhala yang disembah 
oleh orang kafir. Kebodohan orang kafir itu menyebabkan 
mereka masih mengharapkan berhala-berhala yang lemah itu. 
Allah Swt. mendatangkan perumpamaan ini supaya mereka 
berpikir, bagaimana tuhan-tuhan yang mereka sembah tidak 
mampu untuk mencipta walau seekor lalat sekalipun. Bahkan, 
bukan hanya itu, sekiranya lalat mengambil sesuatu dari mereka, 
niscaya mereka tidak dapat mengembalikan keadaannya seperti 
semula. Dalam ayat ini, Allah Swt. telah mendatangkan hujah 
dalam bentuk perumpamaan untuk memudahkan kepahaman 
mereka. Firman Allah Swt. dalam QS al-Baqarah/2: 26

ا  مَّ
َ
نْ يضَْبَِ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوقَْهَا فَأ

َ
َ لَ يسَْتَحْيِ أ إنَِّ اللَّ

كَفَرُوا  ِينَ  الذَّ ا  مَّ
َ
وَأ رَبّهِِمْ  مِنْ  الْحَقُّ  نَّهُ 

َ
أ فَيَعْلَمُونَ  آمَنُوا  ِينَ  الذَّ

بهِِ  وَيَهْدِي  كَثيًِا  بهِِ  يضُِلُّ  مَثَلًا  بهَِذَا   ُ اللَّ رَادَ 
َ
أ مَاذَآ  فَيَقُولوُنَ 

كَثيًِا وَمَا يضُِلُّ بهِِ إلَِّ الفَْاسِقِيَن 26
Artinya:
“Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan 
berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun 
orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa 
perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka 
yang kafir mengatakan: “Apakah maksud Allah menjadikan 
ini untuk perumpamaan?”. Dengan perumpamaan itu banyak 
orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu 
(pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. Dan tidak 
ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik”.
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Thahir Ibn ‘Asyur menulis bahwa secara lahiriah, ayat 
ini tidak memiliki hubungan yang serasi dengan ayat-ayat 
sebelumnya yang menjelaskan keistimewaan al-Qur’ān serta 
sanksi atas pembangkang dan ganjaran bagi yang taat. Lalu, 
tiba-tiba muncul pernyataan bahwa Allah tidak malu membuat 
perumpamaan. Ibn ‘Asyur menjelaskan bahwa bila hal ini diteliti 
akan ditemukan keserasian hubungannya. Menurut ulama asal 
Tunisia ini, ayat-ayat yang lalu mengandung tantangan kepada 
sastrawan untuk menyusun satu surah yang semisal al-Qur’ān. 
Namun, ketika mereka gagal, mereka kemudian mengkritik 
kandungannya dengan menyatakan bahwa ada kandungannya 
yang tidak sesuai dengan kebesaran dan kesucian Allah 
Swt. Tujuannya adalah menanamkan benih keraguan di hati 
orang-orang yang beriman atau di hati mereka yang memiliki 
kecenderungan untuk beriman (M. Quraish, 2002).

Upaya mereka itu, menurut Ibn ‘Asyur, semakin menjadi-
jadi setelah turunnya ayat-ayat 17-20 yang mengumpamakan 
orang-orang munafik dengan dua perumpamaan yang buruk. 
Sebagian besar orang-orang munafik yang dimaksud adalah 
orang Yahudi yang tidak mahir dalam sastra  Arab. Karena mereka 
pun ingin mengkritik al-Qur’ān, maka cara yang dapat mereka 
lakuakan adalah dengan berusaha menampilkan kelemahan 
kandungannya. Antara lain menyangkut perumpamaan-
perumpamaan yang ditampilkan al-Qur’ān (M. Quraish, 2002).

Menurut al-Biqa’i, setelah ketidakmampuan mereka dalam 
melayani tantangan al-Qur’ān terbukti, nyatalah apa yang 
disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah firman-firman-Nya. 
Sebelum ini, dinyatakan-Nya bahwa buah-buahan surgawi tidak 
sama dengan yang terdapat di dunia, walaupun dari segi nama 
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dan bentuknya serupa, maka pada ayat ini diisyaratkan-Nya 
bahwa matsal (perumpamaan) yang disajikan al-Qur’ān, walau 
dari segi lahiriah memiliki kesamaan nama dengan yang dikenal 
manusia, tetapi dari segi hakikat, ketetapan dan kebenarannya 
sungguh berbeda. Oleh karena itu, tidaklah tepat mengkritik 
dan menilainya tidak wajar karena sesungguhnya Allah tiada 
malu, yakni tidak enggan membuat perumpamaan yang dapat 
mengesankan, yaitu contoh berupa kutu atau yang melebihinya 
yang boleh jadi diremehkan atau dianggap tidak wajar oleh 
orang-orang kafir. Adapun orangorang yang beriman dengan 
iman yang benar, mereka mengetahui dengan pasti bahwa itu 
adalah kebenaran sempurna yang bersumber dari Allah, Tuhan 
Pemelihara mereka yang melimpahkan aneka bimbingan untuk 
memelihara merek. Sementara itu, orangorang kafir, baik 
yang kekufurunnya terang-terangan maupun yang sembunyi-
sembunyi, maka mereka akan terus berkata: “Apakah maksud 
Allah menjadikan sesuatu yang hina ini, satu perumpamaan?” 
pertanyaan mereka dijawab: Dengan perumpamaan itu banyak 
orang yang menutup mata dan telinganya yang terus menerus 
disesatkan Allah, karena mereka tidak mau mengerti dan banyak 
pula yang terusmenerus diberiNya tambahan petunjuk, karena 
keyakinan mereka akan ke Maha sempurna Allah; Allah tidak 
berbuat aniaya kepada yang Dia sesatkan, karena Tidak ada yang 
disesatkan Allah kecuali orangorang fasiq yakni yang sebelumnya 
memang telah mendarah daging dalam jiwanya kefasikan (M. 
Quraish, 2002).

Malu ada mukadimahnya, yaitu perasaan yang meliputi 
jiwa akibat kekhawatiran dinilai negatif oleh pihak lain, dan 
ada pula akibatnya yaitu meninggalkan, membatalkan, atau 
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menjauhi perbuatan yang melahirkan perasaan itu. Akibat 
itulah yang dimaksud dengan “malu” bagi Allah, yakni Allah tidak 
meninggalkan memberi perumpamaan walau perumpamaan 
itu berupa ba’udhah. Ba’dhah dalam Tafsir alJalalain diartikan 
sebagai bentuk tunggal dari kata  ba’udh, yakni kutu yang 
kecil. Kutu dimaksud, dijelaskan dalam Hasyiat alJamal ‘ala al
Jalalain sebagai “binatang yang sangat kecil, menggigit dengan 
menyakitkan, dan berbau sangat busuk (semacam bangsat). 
Memang–tulisnya lebih jauh–kata yang digunakan al-Qur’ān itu 
dapat juga berarti nyamuk, tetapi bukan itu yang dimaksud di 
sini. Lebih jauh alJamal mengutip dari Tafsir alKhazin bahwa 
kutu itu sangat kecil, berkaki enam dan bersayap empat, berekor 
dan berbelalai. Kendati ia kecil, belalainya dapat menembus kulit 
gajah, kerbau dan unta, serta menggigitnya sampai-sampai unta 
dapat mati akibat gigitannya itu (M. Quraish, 2002).

Allah tidak malu memberi perumpamaan tentang kutu 
kecil yang diremehkan oleh kaum musyrik dan dianggap tidak 
wajar untuk disebutkan oleh Allah, bahkan walau lebih besar 
dari kutu itu pada nilai kerendahannya dalam pandangan kaum 
musyrik (yakni walau yang lebih tidak bermutu darinya), atau 
lebih kecil dari kutu itu pada bentuk badannya atau bagian dari 
bentuk badannya, misalnya hanya sayapnya saja. Hal ini seperti 
disabdakan Nabi saw.: “Seandainya dunia ini memiliki nilai sebesar 
sayap kutu di sisi Allah, niscaya Dia tidak menganugerahkan 
setetes airpun kepada seorang kafir.” Ini, karena tujuan memberi 
perumpamaan adalah menjelaskan yang abstrak dalam bentuk 
konkret, sehingga menjadi jelas adanya (M. Quraish, 2002).

Kefasikan adalah sifat yang menjadikan manusia keluar dan 
menjauh dari kebenaran dan keadilan. Buah yang busuk ditunjuk 
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dengan menggunakan akar kata fasiq, karena kulit buah yang 
busuk terkelupas dengan sendirinya atau amat mudah dikelupas 
kulitnya sehingga ia terpisah dari isinya. Demikian juga seorang 
fasik. Ia keluar dengan kemauannya sendiri dari tuntunan Ilahi, 
atau dengan mudah dikeluarkan dari kebenaran yang tadinya 
telah melekat pada dirinya (M. Quraish, 2002).

Kefasikan bermacam-macam dan bertingkat-tingkat, 
puncaknya adalah kekufuran. Al-Qur’ān pun menggunakannya 
untuk makna-makna itu. Namun, dari pandangan hukum—
setelah para pakar mengamati sekian banyak dalil—pakar-pakar 
dari kelompok Ahl as-Sunnah menyimpulkan bahwa kefasikan 
bukan kekufuran. Walaupun kefasikan sering dilakukan, tetapi 
itu tidak menjadikannya seorang kafir selama ia tetap mengakui–
walau hanya dengan lidahnya– keesaan Allah dan kerasulan 
Nabi Muhammad saw. (M. Quraish, 2002).

Ucapan orang-orang kafir itu lahir dari kepribadian mereka 
yang buruk. Mereka dinilai Allah memiliki tiga sifat buruk 
sehingga mengakibatkan kerugian dan bencana buat mereka 
sendiri. (M. Quraish, 2002).

Perlu dicatat bahwa hidayah dan kesesatan merupakan dua 
istilah yang mengandung makna-makna menyeluruh mencakup 
semua jenis anugerah Allah– untuk istilah hidayah–dan aneka 
kecelakaan dan kerugian bagi kata kesesatan (M. Quraish, 2002).

Selama ulama berpendapat bahwa ayat ini turun sebagai 
tanggapan atas orang-orang kafir menyangkut firman-Nya 
tentang lalat (baca QS. al-Hajj [22]: 73) dan laba-laba(QS. al-
Ankabut [9]: 41) yang telah turun jauh setelah turunnya ayat ini. 
Jika demikian, timbul pertanyaan, mengapa bantahan tersebut 
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baru dikemukakan sekarang di Madinah, jauh setelah turunnya 
ayat tersebut?

Thahir Ibn ‘Asyur menjawab bahwa hal ini dapat diserupakan 
dengan seorang dermawan yang tidak memberi bantuan kepada 
musuhnya sehingga sang musuh menuduhnya kikir, atau serupa 
dengan seorang pemberani yang menunda keterlibatannya 
dalam perang, berdasarkan suatu siasat tertentu sehingga 
diduga oleh musuhnya bahwa ia takut. Namun, kemudian yang 
menuduh kikir datang dan diberi bantuan oleh sang dermawan, 
si pemberani pun sesaat kemudian tampil menghacurkan 
musuhnya. Demikian juga al-Qur’ān yang sebelum ini telah 
tampil dengan perumpamaan-perumpamaan yang dikritik kaum 
kafir, tetapi didiamkan dan tidak ditanggapi. Setelah itu berlalu, 
al-Qur’ān tampil dengan kedua ayat di atas yang mengandung 
perumpamaan yang sangat indah, tetapi kini sambil membantah 
kritik mereka. Tidak ubahnya dengan dermawan dan pemberani 
di atas dalam QS an-Nahl/16: 8

كَبُوهَا وَزيِنَةً وَيَخْلُقُ مَا لَ تَعْلَمُونَ  وَالَْيلَْ وَالْبغَِالَ وَالْحَمِيَ لتَِْ
8

Artinya:
Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, 
agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) 
perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak 
mengetahuinya.

Setelah ayat yang lalu menyebut binatang-binatang 
yang paling banyak dimiliki manusia sekaligus paling banyak 
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mamfaatnya, kini disebut lagi beberapa binatang lain dengan 
firman-Nya: dan Allah juga telah menciptakan untuk kamu 
mamfaatkan kuda, bagal, yakni binatang yang lahir dari seekor 
kuda dan keledai, dan keledai, itu semua diciptakan Allah agar 
kamu menungganginya dan Allah menjadikannya juga sebagai 
perhiasan di muka bumi ini. Siapa yang memandang kuda-
kuda yang tangguh dan kuat, atau binatang lain, hatinya akan 
berdecak kagum karena keindahannya (M. Quraish, 2002).

Dan bukan hanya itu sebagai alat transportasi dan hiasan, 
tetapi Dia, yakni Allah Swt., secara terus-menerus menciptakan 
aneka ciptaan, baik alat transportasi maupun perhiasan, apa 
yang kamu tidak mengetahuinya sekarang  tetapi kelak akan kamu 
ketahui dan gunakan jika kamu mau berpikir dan mengarahkan 
segala potensi yang ada, dan Allah menciptakan juga apa yang 
kamu tidak akan mengetahuinya sama sekali hingga ciptaan itu 
kamu lihat dan ketahui (M. Quraish, 2002).

Ayat ini hanya menyebut fungsi ketiga binatang yang disebut 
di atas dalam tunggangan dan hiasan tanpa menyebutkannya 
sebagai alat pengangkut sebagaimana halnya binatang ternak. 
Ini bukan berarti bahwa ketiga binatang yang disebut di sini tidak 
dapat digunakan sebagai alat angkut. Ayat ini berdialog dengan 
masyarakat Arab yang ketika itu tidak terbiasa menjadikan kuda, 
bagal, dan keledai kecuali sebagai tunggangan dan hiasan. Kuda 
dan bagal mereka gunakan untuk berperang atau berburu, 
sedang keledai mereka tunggangi sebagai alat transportasi 
dalam kota. Karena ayat ini bertujuan menguraikan nikmat-
nikmat Allah Swt., tentu saja yang digaris bawahinya adalah hal-
hal yang mereka rasakan langsung, walaupun yang tidak disebut 
itu merupakan juga aspek nikmat ilahi (M. Quraish, 2002).
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Atas dasar itu, bukanlah pada tempatnya menjadikan ayat 
ini sebagai argumentasi larangan memakan daging kuda, bagal, 
atau keledai dengan dalih bahwa ayat ini tidak menyebut ketiga 
binatang itu sebagai bahan pangan. Sekian banyak nikmat Allah 
yang terhampar di bumi ini yang tidak disebut secara khusus 
manfaatnya namun dapat digunakan dan dimamfaatkan secara 
halal. Katakanlah jenis-jenis tumbuhan yang berfungsi sebagai 
obat bagi penyakit-penyakit tertentu (M. Quraish, 2002).

Memang para ulama berbeda pendapat tentang boleh 
tidaknya ketiga binatang itu dimakan berdasarkan berbagai 
argumentasi di luar ayat ini. Imam Malik dan Abu Hanifah 
mengharamkan daging kuda. Ada juga riwayat yang menyatakan 
bahwa Imam Malik hanya menilainya makruh. Demikian pakar 
tafsir dan hukum al-Qurthubi. Adapun keledai, ia terdiri atas 
keledai jinak dan liar. Banyak ulama membolehkan memakan 
keledai liar dan melarang yang jinak. Pendapat ini antara lain 
dianut oleh Imam-imam Malik, Abu Hanifah, dan Syafi’i. Adapun 
bagal, mayoritas ulama mengharamkannya, paling tidak dengan 
alasan ia lahir dari percampuran dua binatang–kuda dan 
keledai–sedang keledai (yang jinak) tidak boleh dimakan (M. 
Quraish, 2002).

Penggunaan bentuk mudhari’/kata kerja masa kini dan akan 
daganti pada kata yakhluqu/menciptakan mengisyaratkan akan 
berkembangnya aneka alat transportasi yang belum tergambar 
dalam benak mitra bicara (manusia) ketika turunnya ayat ini. 
Alat-alat itu pastilah lebih baik dari apa yang selama ini mereka 
ketahui (M. Quraish, 2002).

Ayat ini dinilai oleh Thahir Ibn  Asyur sebagai salah satu 
ayat yang mengandung mukjizat dari aspek pemberitaan gaib. 
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Ayat ini, menurutnya, mengisyaratkan akan adanya ilham Allah 
kepada manusia guna menciptakan alat-alat transportasi yang 
lebih baik dan berguna daripada ketiga binatang yang disebut 
di atas, dimulai dengan lahirnya sepeda, berlanjut dengan kereta 
api, mobil, pesawat udara, dan lain-lain yang kesemuanya tidak 
dikenal oleh generasi-generasi masa lalu sebelum terciptanya 
alat-alat tersebut (M. Quraish, 2002).

Sayyid Quthub menggarisbawahi penggalan ayat ini wa 
yakhluqu ma la ta’lamun/dan dia menciptakan apa yang kamu 
tidak mengetahuinya antara lain bahwa ini membuka lapangan 
yang luas dalam pandangan manusia untuk menerima bentuk-
bentuk baru dari alat-alat pengangkutan dan transportasi 
serta keindahan. Dengan demikian, ayat ini tidak menetup 
pandangan mereka menyangkut hal-hal yang berada di luar 
batas lingkungan atau batas waktu di mana mereka hidup 
karena di balik apa yang terdapat pada lingkungan dan zaman 
mereka masih ada hal-hal lain (M. Quraish, 2002).

Memang, Islam adalah agama yang terbuka, lentur dapat 
menerima segala sesuatu yang lahir dari kemampuan, ilmu dan 
apa yang dilahirkan oleh masa depan selama hal-hal tersebut 
tidak bertentangan dengan fitrah manusia dan nilai-nilai 
Ketuhanan Yang maha Esa firman Allah Swt. Dalam QS Yasin/36: 
71-73.

لهََا  فَهُمْ  نْعَامًا 
َ
أ يدِْينَا 

َ
أ عَمِلَتْ  ا  مِمَّ لهَُمْ  خَلَقْنَا  نَّا 

َ
أ يرََوْا  وَلمَْ 

َ
أ

 72 كُلوُنَ 
ْ
يأَ وَمِنهَْا  رَكُوبُهُمْ  فَمِنهَْا  لهَُمْ  َّلنَْاهَا  وَذَل  71 مَالكُِونَ 

فَلَا يشَْكُرُونَ 73
َ
وَلهَُمْ فيِهَا مَنَافعُِ وَمَشَاربُِ أ



Bakteri pada Sayap Lalat Rumah dan Lalat Hijau36

Artinya:
“Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya 
Kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka 
yaitu sebahagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan 
kekuasaan Kami sendiri, lalu mereka menguasainya. Dan 
Kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka; 
maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan 
sebahagiannya mereka makan. Dan mereka memperoleh 
padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka 
mengapakah mereka tidak bersyukur?”

Ayat-ayat yang lalu, seperti penulis kemukakan ketika 
menafsirkannya, adalah uraian tentang kerasulan. Itu merupakan 
nikmat terbesar yang dianugerahkan Allah kepada umat 
manusia. Tiada arti nikmat-nikmat yang lain, tanpa kehadiran 
Rasul dan al-Qur’ān. Kelompok ayat ini kembali menguraikan 
beberapa nikmat Allah yang lain. Allah kembali menguraikan 
tentang hal itu karena memang nikmat-Nya terlalu bayak, 
sedang sebagian manusia sangat kafir, tidak mensyukuri 
nikmat yang sehari-hari mereka peroleh itu. Karena itu, Allah 
mengecam mereka dengan berfirman: Dan apakah mereka, 
yakni orang-orang kafir itu buta sehingga tidak melihat dengan 
mata kepala dan mata hatinya bahwa Kami telah menciptakan 
buat kemamfaatan dan kemaslahatan mereka dari apa yang telah 
dilakukan oleh tangan kekuasaan Kami, yakni dari hasil ciptaan 
Kami, berupa binatang ternak, yakni unta, sapi, dan domba, lalu 
setelah Kami menciptakannya mereka berkuasa atasnya dan 
mereka menjadi pemilikpemilik binatang-binatang tersebut, lagi 
dapat memperlakukannya sesuka hati mereka? Hewan-hewan 
itu lebih besar dan lebih kuat dari mereka, tetapi demikian kami 
menguasakannya untuk mereka dan Kami menundukkannya 
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untuk kepentingan mereka, maka sebagian dari binatang itu 
menjadi tunggangan mereka dan sebagian lainnya mereka 
makan. Dan mereka memeroleh juga padanya manfaatmanfaat 
, seperti wol, bulu, kulit, maupun tulangnya dan juga minuman 
dari susunya. Semua nikmat yang disebut itu adalah anugerah 
Ilahi dan bukti kemahakuasaan-Nya. Maka, mengapakah mereka 
tidak bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan 
semua itu kepada mereka?

Kata aidi adalah bentuk jamak dari kata yad yang secara umum 
biasa diartikan tangan. Secara majazi ia berarti juga kekuasaan 
atau hikmah. Ayat di atas bermaksud menggambarkan betapa 
penciptaan binatang ternak merupakan nikmat yang besar dan 
bukti kuasa Allah Swt. Ayat di atas menggarisbawahi tiga jenis 
binatang saja, yaitu unta, sapi, dam kambing, karena ketika itu 
ketiga binatang tersebut merupakan lambang kekayaan dan 
kesejahteraan mereka. Unta menjadi alat transportasi sekaligus 
sumber rezeki dan makanan mereka. Kekayaan dan harta benda 
yang termahal adalah unta, khususnya yang sedang hamil (M. 
Quraish, 2002).

Didahulukannya kata fahum laha/lalu mereka atasnya 
atas kata malikun/pemilikpemilik bertujuan menekankan dan 
menghadirkan manfaat dan nilai binatang-binatang itu dalam 
benak mitra bicara sebelum mengingatkan mereka tentang 
nikmat kepemilikannya. Di sisi lain, penggunaan bentuk 
nakirah /indefinite pada kata malikun untuk menggambarkan 
betapa besar dan mantap kepemilikan itu. Lihatlah bagaimana 
binatang-binatang itu, kendati demikian besar, penuhnya 
dikusai dan di tundukkan manusia. Bandingkanlah dengan lalat 
yang demikian kecil, manusia tidak kuasa merebut kembali apa 
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yang direbut darinya oleh lalat, sungguh anugerah binatang 
ternak itu adalah nikmat yang besar dan sungguh kepemilikan 
dan penundukannya pun merupakan anugerah yang besar 
firman Allah Swt. Dalam QS Thaha/20: 53-54

نزَْلَ 
َ
رضَْ مَهْدًا وسََلَكَ لَكُمْ فيِهَا سُبُلًا وَأ

َ
ِي جَعَلَ لَكُمُ الْأ الذَّ

كُوُا   53 شَتَّ  نَبَاتٍ  مِنْ  زْوَاجًا 
َ
أ بهِِ  خْرجَْنَا 

َ
فَأ مَاءً  مَاءِ  السَّ مِنَ 

ولِ النُّهَ 54
ُ
نْعَامَكُمْ إنَِّ فِ ذَلكَِ لَياَتٍ لِأ

َ
وَارعَْوْا أ

Artinya:
Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan 
Yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan 
menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan 
dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan 
yang bermacam-macam. Makanlah dan gembalakanlah 
binatang-binatangmu. Sesungguhnya pada yang demikian 
itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang 
yang berakal.

Setelah Nabi Musa as. menjelaskan kuasa dan pengetahuan 
Allah Swt. serta penciptaan-Nya yang sempurna, agaknya beliau 
berhenti sejenak, dan perhatian itu diisi dengan komentar Allah 
Swt. Melalui keempat ayat di atas. Perhatian semacam ini sering 
kali ditemukan dalam al-Qur’ān dalam rangka membangkitkan 
rasa ingin tahu tentang kelanjutan kisah atau menghilangkan 
kejenuhan, di samping menggunakan setiap kesempatan untuk 
mengingatkan manusia tentang kehadiran dan aneka nikmat 
Allah. Ini dipahami demikian karena pada redaksi ayat-ayat di 
atas terdapat kata Kami yang konteks uraiannya tidak mungkin 
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diucapkan kecuali oleh Allah Swt. Ayat-ayat di atas menyatakan: 
Dia, yakni Allah, Yang telah menjadikan bagi kamu, wahai Fir’aun 
dan seluruh manusia, sebagain besar bumi sebagai hamparan 
dan menjadikan sebagain kecil lainnya gunung-gunung untuk 
menjaga kestabilan bumi dan Dia, yakni Tuhan itu juga, Yang telah 
menjadikan bagi kamu di bumi itu jalanjalan yang mudah kamu 
tempuh, dan menurunkan dari langit air, yakni hujan, sehingga 
tercipta sungai-sungai dan danau, maka Kami tumbuhkan 
dengannya, yakni dengan perantaraan hujan itu, berjenisjenis 
tumbuhtumbuhan yang bermacammacam jenis, bentuk, rasa, 
warna, dan manfaatnya. Itu semua Allah ciptakan buat kamu dan 
binatang-binatang kamu. Karena itu, makan dan gembalakanlah 
binatangbinatang kamu. Sesungguhnya pada yang demikian 
itu terdapat tandatanda kekuasaan Allah bagi orangorang 
yang berakal. Darinya, yakni dari bumi atau tanah itulah-bukan 
dari selainnya-Kami menciptakan kamu dan kepadanya Kami 
akan mengembalikan kamu dengan kematian dan penguburan 
sehingga kamu bercampur lagi dengan tanah dan darinya Kami 
akan mengeluarkan kamu yakni membangkitkan kamu, pada kali 
yang lain, yakni pada Hari Kiamat (M. Quraish, 2002).

Itu semua telah disampaikan oleh Nabi Musa as. Kepada 
Fir’aun dan di samping itu sesungguhnya Kami pun telah 
perlihatkan kepadanya tandatanda kekuasaan Kami yang 
sangat nyata melalui Nabi Kami itu, semuanya Kami perlihatkan, 
tetapi demikian ia tetap bersikap keras kepala, maka akibatnya 
ia mendustakan dan enggan menerima kebenaran atau enggan 
patuh kepada Kami antara lain dengan terus menyiksa dan 
membelenggu Bani Isra’il (M. Quraish, 2002).
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Thabathaba’i menghubungkan ayat ini dengan akhir ayat 
yang lalu, yang menegaskan bahwa, “Allah Swt. Memberikan 
kepada setiap sesuatu bentuk kejadiannya”, kemudian 
memberinya petunjuk serta mengaitkannya pula dengan 
jawaban Nabi Musa as. Tentang keluasan ilmu Allah. Ulama 
itu menulis bahwa Allah Swt. Menempatkan manusia di bumi 
dengan menghamparkannya agar mereka dapat menikmati 
hidup dan berbekal guna kehidupan akhiratnya, serupa dengan 
bayi yang ditempatkan dalam buaian dan dididik guna meraih 
kehidupan yang lebih mulia dan tinggi. Allah menjadikan 
manusia di bumi ini agar ia menyadari bahwa ada jarak antara 
ia dan tujuan hidupnya. Ada jalan yang harus ditempuhnya 
guna mencapai tujuan hidup itu, yakni pendekatan diri kepada 
Allah dan upaya masuk ke hadirat-Nya, sebagaimana halnya ia 
menempuh jalan-jalan di permukaan bumi ini untuk mencapai 
arah yang ditujuannya. Allah menurungkan air dari langit 
berupa hujan dan juga mata-mata air dan sungai-sungai serta 
lautan, lalu ditumbuhkan dari air itu aneka macam dan jenis 
tumbuhan lalu Allah Swt. Memberi hidayah kepada manusia 
untuk memakannya dan itu semua merupakan ayat-ayat, yakni 
tanda-tanda tentang hidayah dan rububiyyah/ Ketuhanan 
dan pemeliharaan Allah Swt. Hal-hal tersebut harus dicamkan 
oleh kaum yang berakal. Dengan demikian–tulis Thabathaba’i 
lebih jauh- firman-Nya: Dia yang telah menjadikan bagi kamu 
bumi sebagai hamparan adalah isyarat bahwa keberadaan 
manusia di pentas bumi dalam rangka kehidupannya adalah 
bagian dari hidayah Allah; firman-Nya: Menjadikan bagi kamu 
di bumi itu jalanjalan adalah isyarat tentang jalan-jalan yang 
ditempuh manusia di bumi guna meraih tujuannya juga adalah 
bagian dari hidayah-Nya. Selanjutnya, firman-Nya bahwa: Dia 
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menurunkan dari langit air, maka Kami tumbuhkan dengannya 
berjenisjenis tumbuhtumbuhan yang bermacammacam juga 
bagian dari hidayah-Nya kepada manusia dan binatang guna 
memanfaatkan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan itu untuk 
kelanjutan hidupnya, sebagaimana terdapat pula isyarat bahwa 
Dia memberi hidayah kepada langit guna menurunkan hujan, 
dan hidayah buat hujan agar turun tercurah, dan untuk tumbuh-
tumbuhan agar tumbuh berkembang. Demikian lebih kurang 
pandanganThabathaba’I (M. Quraish, 2002).

Redaksi firman-Nya: akhrajna bihi azwajan min nabatin 
syatta/maka Kami tumbuhkan dengannya berjenisjenis 
tumbuhtumbuhan yang bermacammacam beralih menjadi 
persona pertama (Kami) sedang sebelumnya adalah 
persona ketiga (Dia) dalam firman-Nya: alladzi ja’ala lakum 
alardh mahdan/Dia yang telah menjadikan bagi kamu bumi 
sebagai hamparan. Pengalihan bentuk redaksi tersebut 
bertujuan mengisyaratkan bahwa penumbuhan aneka 
tumbuhan dengan bermacam-macam jenis bentuk dan 
rasanya itu merupakan hal-hal yang sungguh menabjubkan 
lagi membuktikan betapa agung Penciptanya. Pengalihan 
redaksi itu juga bertujuan mengundang perhatian 
pendengar dan mitra bicara agar mengarahkan pandangan 
dan pikirannya kepada hal-hal yang disebut itu. Gaya Bahasa 
semacam ini banyak ditemukan dalam al-Qur’ān dan dalam 
konteks uraian yang sama. Bacalah misalnya. QS. Al-An’am 
[6]: 99, Fathir [35]: 27, Naml [27]: 60, dan lain-lain (M. Quraish, 
2002).

Dalam bahasa Arab, lalat dikatakan الذباب, asal katanya 
adalah ّذب yang berarti serangga kecil yang terbang, tajam, 
kacau, atau gerak dan lain-lain (Ibn Zakariyyah, 1979). Kata ذباب  
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ini identik dengan warna gelap (hitam). Jadi,  ذباب bisa juga 
dikatakan serangga yang memiliki warna gelap (Al-Misry, h.380).

Secara umum, serangga yang telah disebut di dalam al-
Qur’ān ialah nyamuk, lalat, belalang, kutu, lebah, semut dan 
anai-anai. Namun begitu, serangga yang telah dijadikan sebagai 
perumpamaan dalam al-Qur’ān hanyalah nyamuk dan lalat. Oleh 
yang demikian, kajian dalam artikel ini akan melihat kepada 
rahasia dan hikmah pemilihan serangga-serangga tersebut 
di dalam al-Qur’ān. Seterusnya, analisis akan dilakukan untuk 
melihat elemen i’jaz yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur’ān 
yang membicarakan tentang serangga tersebut (Shihab, 2015).

Dalam al-Qur’ān lalat dijadikan sebagai perumpamaan 
sebagaimana yang terdapat dalam QS al-Hajj/ 22: 73. Lalat 
yang merupakan binatang yang kotor, lemah dan dianggap 
remeh, tidak dapat diciptakan oleh sesembahan orang musyrik 
walaupun para sesembahan mereka bersatu. Seekor lalat pun 
tidak dapat diciptakan apalagi yang lebih besar dari pada itu 
seperti gajah maupun unta (Shihab, 2012).

Allah Swt. telah mendatangkan lalat sebagai perumpamaan 
di dalam QS al-Hajj/ 22: 73, melalui firman-Nya: 

مِنْ  تدَْعُونَ  ِينَ  الذَّ إنَِّ  لَهُ  فَاسْتَمِعُوا  مَثَلٌ  النَّاسُ ضُبَِ  هَا  يُّ
َ
أ يـٰٓا 

باَبُ  يسَْلُبهُْمُ الذُّ لَهُ وَإِنْ  اجْتَمَعُوا  وَلوَِ  ذُباَباً  يَلُْقُوا  لَنْ   ِ دُونِ اللَّ
البُِ وَالمَْطْلوُبُ 73 شَيئًْا لَّ يسَْتنَقِْذُوهُ مِنهُْ ضَعُفَ الطَّ
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Artinya: 
“Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka 
dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya 
segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat 
menciptakan seekor lalatpun, walaupun mereka bersatu 
menciptakannya. dan jika lalat itu merampas sesuatu dari 
mereka, Tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari 
lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan Amat lemah 
(pulalah) yang disembah”. (Kementerian Agama RI, 2012)

Pada ayat di atas mengandung sisi keilmiahan yakni 
apapun yang telah diambil oleh lalat tidak akan dapat diambil 
kembali. Walaupun manusia berhasil menangkap lalat namun 
sesuatu yang telah diambil lalat tidak dapat kembali sebab lalat 
menggunakan mulutnya yang seperti belalai untuk mengambil 
makanan atau semacamnya di mana pada saat yang sama juga 
mengeluarkan zat-zat yang menyebabkan apa yang diambilnya 
tersebut berubah bentuk/sifat. Jadi apapun yang telah diambil 
oleh lalat tidak lagi sepenuhnya sama dengan keadaan sebelum 
diambil (Shihab, 2004).

Pelajaran yang dapat dipetik dari ayat di atas adalah lalat 
diciptakan untuk menyadarkan manusia bahwa dirinya begitu 
lemah dan tidak ada sesuatupun yang mampu menyamai 
kekuasaan Allah Swt. (Shihab, 2004).

Perumpamaan yang diketengahkan dalam ayat ini 
menunjukkan betapa lemahnya berhala-berhala yang disembah 
oleh orang kafir. Kebodohan orang kafir itu menyebabkan mereka 
masih mengharapkan berhala-berhala yang lemah itu. Allah 
Swt. mendatangkan perumpamaan ini supaya mereka berpikir, 
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bagaimana tuhan-tuhan yang mereka sembah tidak mampu 
untuk mencipta walau seekor lalat sekalipun. Bahkan, bukan 
setakat itu sahaja tetapi sekiranya lalat itu mengambil sesuatu 
daripada mereka, niscaya mereka tidak dapat mengambilnya 
semula. Dalam ayat ini, Allah Swt. telah mendatangkan hujah 
dalam bentuk perumpamaan untuk memudahkan kefahaman 
mereka. Firman Allah Swt. Dalam QS al-Baqarah/2: 26, yaitu:

ا  مَّ
َ
نْ يضَْبَِ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوقَْهَا فَأ

َ
َ لَ يسَْتَحْيِ أ إنَِّ اللَّ

كَفَرُوا  ِينَ  الذَّ ا  مَّ
َ
وَأ رَبّهِِمْ  مِنْ  الْحَقُّ  نَّهُ 

َ
أ فَيَعْلَمُونَ  آمَنُوا  ِينَ  الذَّ

بهِِ  وَيَهْدِي  كَثيًِا  بهِِ  يضُِلُّ  مَثَلًا  بهَِذَا   ُ اللَّ رَادَ 
َ
أ مَاذَآ  فَيَقُولوُنَ 

كَثيًِا وَمَا يضُِلُّ بهِِ إلَِّ الفَْاسِقِيَن 26
Artinya:
“Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan 
berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun 
orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa 
perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka 
yang kafir mengatakan: “Apakah maksud Allah menjadikan 
ini untuk perumpamaan?”. Dengan perumpamaan itu banyak 
orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu 
(pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. Dan tidak 
ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik”. 
(Kementerian Agama RI, 2012)

Allah tidak malu memberi perumpamaan tentang kutu 
kecil yang diremehkan oleh kaum musyrik dan dianggap tidak 
wajar untuk disebutkan oleh Allah, bahkan walau lebih besar 
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dari kutu itu pada nilai kerendahannya dalam pandangan kaum 
musyrik (yakni walau yang lebih tidak bermutu darinya), atau 
lebih kecil dari kutu itu pada bentuk badannya atau bagian dari 
bentuk badannya, misalnya hanya sayapnya saja. Hal ini seperti 
disabdakan Nabi saw.: “Seandainya dunia ini memiliki nilai sebesar 
sayap kutu di sisi Allah, niscaya Dia tidak menganugerahkan 
setetes airpun kepada seorang kafir.” Ini, karena tujuan memberi 
perumpamaan adalah menjelaskan yang abstrak dalam bentuk 
konkret, sehingga menjadi jelas adanya (Shihab, 2002).

Walaupun lalat hanyalah seekor serangga yang kecil, tetapi 
makhluk ciptaan Allah ini sangat unik. Ia sekaligus membuka 
ruang kepada manusia untuk berpikir dan merenung kehebatan 
dan kekuasaan Allah Swt. inilah antara tujuan perumpamaan itu 
diungkapkan di dalam QS al-Hashr/ 59: 21 sebagaimana firman 
Allah Swt.:

مِّنۡ  عً  تَصَدِّ مُّ خَاشِعًا  َّرَايَۡتَهْ  ل جَبَلٍ  عَلىٰ  الۡقُرۡانَٰ  هٰذَا  انَزَۡلۡناَ  لوَۡ 
رُو21ۡ ِ وَ تلِۡكَ الۡمَۡثَالُ نضَِۡبُهَا للِنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّ خَشۡيَةِ اللّٰ

Terjemahnya:
“Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk 
manusia agar mereka berpikir” (Kementerian Agama RI, 
2012).

Adapun hadis Nabi Muhammad saw. yang berkaitan 
dengan lalat. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh 
Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh 
Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibn Majah (Fitriani, 2008).
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Adapun riwayatnya terdapat dalam kitab Muhammad Ibn 
Isma’il Abu Abdillah al-Bukhari, alJami’ alSahih, Juz 3, bâb Idzâ 
Waqo’a adzDzubâb fî Syarôbi Ahadikum, XI:99 (Cet. III; Beirut: 
Dar Ibnu Kasir, 1987 M/ 1407 H), h. 1206, hadîts no. 3073, adalah 
sebagai berikut.

حَدِكُمْ 
َ
ابِ أ باَبُ فِ شَرَ ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ إذَِا وَقَعَ الذُّ قَالَ النَّبُِّ صَلَّ اللَّ

خْرَى شِفَاءً. 
ُ
فَليَْغْمِسْهُ ثُمَّ لَِنْعِْهُ فَإنَِّ فِ إحِْدَى جَنَاحَيهِْ دَاءً وَالْأ

)رواه البخارى(

Artinya:
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Jika ada 
seekor lalat yang terjatuh pada minuman kalian, maka 
tenggelamkan kemudian angkatlah, karena pada satu 
sayapnya penyakit dan sayap lainnya terdapat obatnya. (HR.
Bukhary)

Dari hadis ini terdapat hukum yang dapat diambil yaitu lalat 
bukan merupakan sesuatu yang najis. Sebab, apabila lalat itu 
najis maka Nabi saw. tidak akan menyuruh untuk mencelupkan 
tetapi menyuruh untuk membuangnya. Namun dalam hadis ini 
tidak menekankan apakah lalat itu najis atau tidak, akan tetapi 
hadis ini lebih menekankan kepada penyakit yang ada pada 
lalat dan adanya obat yang terdapat pada sayap lalat makanya 
Nabi memerintahkan untuk mencelupkan lalat tersebut untuk 
mengeluarkan unsur obat yang terdapat pada sayap lalat (Ali ibn 
Zain, 1356, h. 450).
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Lalat juga telah terkenal pada masa Rasul. Di samping 
lalat identik dengan sesuatu yang terkesan jelek namun lalat 
ketika itu juga dikenal sebagai bahan pembuat obat untuk 
mempertajam penglihatan dan mengobati gigitan anjing 
dengan cara mencampurkan bagian dari lalat dengan bahan 
kimia lalu campuran tersebut ditempelkan pada bagian yang 
telah digigit anjing (Al Jauzi, 1566).

Selain lalat, banyak hewan yang juga memiliki sifat-sifat yang 
berlawanan. seperti halnya lebah yang pada bagian bawahnya 
menghasilkan racun sedangkan bagian atasnya menghasilkan 
madu yang bermanfaat dan juga ular berbisa, racunnya dapat 
digunakan untuk mengobati racun yang lain (Al Jauzi, 1566).

C. Tinjauan Umum Insecta 
Insecta (serangga) merupakan anggota dari filum Arthropoda 
yang memiliki jumlah spesies terbanyak. Ada banyak jenis hewan 
yang masuk ke dalam kelas ini, salah satunya adalah lalat. Lalat 
merupakan salah satu serangga yang termasuk ke dalam ordo 
Diptera. Beberapa spesies lalat merupakan spesies yang paling 
berperan dalam masalah kesehatan masyarakat, yaitu sebagai 
vektor penularan penyakit. Peranan lalat dalam meyebarkan 
penyakit adalah sebagai vektor mekanik dan vektor   biologis. 
Sebagai vektor mekanis lalat membawa bibit-bibit penyakit 
melalui anggota tubuhnya. Tubuh lalat mempunyai banyak 
rambut-rambut terutama pada kakinya. Rambut-rambut yang 
terdapat pada kaki mengandung semacam cairan   perekat 
sehingga benda-benda yang kecil mudah melekat (Suraini, 
2011).
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Lalat adalah jenis serangga dari keluarga Diptera (dua sayap) 
yang mempunyai lebih daripada 80.000 jenis (Thorik, 2001) . 

Ordo Diptera dibagi menjadi 3 subordo, yaitu Nematocera, 
Brachycera, dan Cyclorrhapha. Subordo Nematocera dan 
Brachycera disebut juga ordo Orthorrapha yang akan 
meninggalkan bekas pecahan seperti huruf  T atau Y pada kulit 
larvanya  saat menjadi dewasa. Sedangkan subordo Cyclorrapha 
meninggalkan pecahan berbentuk sirkuler. Tiga famili lalat yang 
berperan dalam entomologi forensik adalah family Calliphoridae, 
Sarcophagidae dan Muscidae. Ketiganya tergolong dalam 
subordo Cyclorrapha (Wahyu, 2009).

Famili Calliphoridae (blow flies) memiliki lebih dari 1000 
spesies dan dapat ditemukan hampir di seluruh dunia. Famili 
ini dibagi menjadi dua golongan yaitu metallic calliphoridae 
berwarna hijau, biru atau ungu dan nonmettalic calliphoridae 
dengan warna hitam, abu-abu tua atau jingga. Green bottle flies 
(genus phaenicia), blue bottle flies (genus calliphora), genus 
cochliomyia dan genus chrysomyia adalah termasuk dalam famili 
ini. Lalat dewasa dari  famili ini rata-rata panjangnya 6-14 mm, 
dengan mayoritas memiliki warna yang metalik mulai dari hijau, 
biru, perunggu atau hitam (Wahyu, 2009).

Salah satu serangga yang dipakai dalam studi forensik 
entomologi adalah lalat dan larvanya. Famili lalat yang dianggap 
berperan cukup besar adalah Calliphoridae (“bottle flies” atau 
“blow flies”), Sarcophagidae (“flesh flies”) dan Muscidae (“house 
flies”). Beberapa penelitian telah dilakukan terhadap blow files 
dan serangga darat lain pada jenazah yang ditemukan terapung 
di permukaan air (Smith, 1986).
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Berbagai macam genus lalat yang penting antara lain 
adalah Musca (berbagai jenis lalat rumah), Chrysomya sp. 
(berbagai jenis lalat hijau) dan Sarcophaga (berbagai jenis 
lalat daging). Lalat hijau atau Chrysomya sp. banyak dijumpai di 
Indonesia, terutama di tempat-tempat lembab dan daerah yang 
berdekatan dengan tempat pembuangan sampah (Departemen 
kesehatan RI, 1991).

D. Tinjauan Umum Lalat Rumah M. 
domestica

Lalat adalah insekta yang lebih banyak bergerak dengan 
mempergunakan sayap (terbang). Hanya sesekali bergerak 
dengan kakinya. Ada berbagai jenis lalat yang berada di sekitar 
kita. Cara membedakannya dapat dilihat dari morfologi yang 
dimiliki lalat tersebut. Salah satu contoh lalat yang sering kita 
temukan adalah lalat rumah (M. domestica). Lalat ini tersebar 
merata di berbagai daerah. Kebiasaan lalat ini adalah berpindah-
pindah tempat dari tempat-tempat yang kotor seperti tempat 
pembuangan sampah, bangkai, bahkan kotoran. Tidak heran 
apabila pada tubuh lalat ini menempel banyak mikroba yang 
dapat menyebabkan penyakit.

M. domestica atau lalat rumah atau sering disebut housefly 
merupakan salah satu spesies serangga yang banyak terdapat di 
seluruh dunia. Sebagian besar (95%) dari berbagai jenis lalat yang 
dijumpai di sekitar rumah dan kandang, adalah lalat jenis ini. Di 
bidang kesehatan M. domestica dianggap sebagai serangga 
pengganggu karena merupakan vektor mekanis beberapa 
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penyakit dan penyebab myiasis pada manusia dan hewan. Lalat 
ini juga mengganggu dari segi kebersihan dan ketenangan.

Lalat merupakan serangga yang hanya memiliki sepasang 
sayap meskipun begitu, mereka bergerak cepat dan lincah di 
udara. Lalat dapat terbang dengan cara mundur maupun naik 
turun. Lalat juga memiliki mata majemuk yang berukuran besar 
menutupi sebagian besar kepalanya dan memiliki mulut yang 
berfungsi seperti spons yang terlipat di bawah kepala. 

1. Siklus Hidup Lalat rumah (M. domestica)
Siklus hidup lalat dimulai dari telur kemudian berubah menjadi 
larva kemudian pupa (kepompong) dan menjadi lalat dewasa. 
Lalat dapat bertelur sebanyak 100 telur dalam sehari dan hal 
tersebut dilakukan setiap 10 hari. Telurnya berwarna putih dan 
panjangnya sekitar 1 mm. Telur lalat tidak dapat menetas pada 
suhu rendah yakni kurang dari 12 hingga 13oC.  Telur berubah 
menjadi larva dalam waktu 8 sampai 20 jam. Panjang tubuh 
larva antara 3 sampai 9 mm dengan warna putih kekuningan. 
Dalam proses ini, kulit larva lalat berubah sebanyak tiga kali 
dan akhir dari fase ini, larva berpindah tempat dari yang banyak 
makan ke tempat yang dingin guna mengeringkan tubuhnya. 
Setelah itu, berubah menjadi kepompong yang berwarna coklat 
tua, panjangnya sama dengan larva dan tidak bergerak. Fase ini 
berlangsung pada musim panas 3-7 hari pada temperatur 30–35 
ºC. Kemudian akan keluar lalat muda dan sudah dapat terbang 
antara 450–900 meter, beberapa hari kemudian lalat muda ini 
akan memasuki fase dewasa dan sudah siap untuk bereproduksi. 
Siklus hidup dari telur hingga menjadi lalat dewasa 6-20 hari.
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Lalat dewasa biasanya terbang antara 1 hingga 2 km namun 
lalat juga bisa terbang hingga 20 km. Lalat dewasa biasanya 
hidup selama 15-25 hari namun pada kondisi yang lebih sejuk, 
lalat dapat hidup hingga 3 bulan. Lalat dewasa aktif di siang hari.

Lalat rumah merupakan vektor mekanis bakteri patogen, 
protozoa, telur serta larva cacing. Luasnya penularan penyakit 
yang disebabkan oleh lalat ini sulit ditentukan. Lalat ini dipandang 
sebagai vektor penyakit tifus abdominalis, salmonellosis, kolera, 
disentri basiler dan amuba, tuberculosis, penyakit sampar, 
tularemia, anthraks, flambusia, kunjungvitis, demam undulans, 
tripanosomiasis dan penyakit spirokaeta. 

2. Klasifikasi lalat rumah (M. domestica)
Klasifikasi lalat rumah adalah sebagai berikut (Simanjuntak, 
2001):

Kingdom : Animalia 
Phylum  : Arthropoda 
Class  : Insecta 
Ordo  : Diptera
Famili  : Muscidae 
Genus  : Musca 
Spesiess  : Musca domestica

Lalat masuk ke dalam ordo Diptera yaitu memiliki dua pasang 
sayap (Di-=dua dan  ptera=sayap). Mata biasanya berukuran 
besar. Antena memiliki  jumlah segmen yang bervariasi dari 3–40 
buah. Metamorfosis sempurna dengan larva yang tidak berkaki 
(Sa’adah, 2013).
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Ordo ini memiliki tipe alat mulut untuk mengunyah dan 
menghisap atau menjilat dan menghisap membentuk alat 
mulut yang seperti belalai disebut  probosis. Probosis ini dapat 
ditarik ke dalam atau dijulurkan sesuai dengan keperluan 
hewan tersebut. Sesuai dengan namanya, hewan dari ordo ini 
mempunyai 2 pasang sayap depan, sedangkan sayap belakang 
berubah bentuknya menjadi suatu bulatan kecil yang disebut 
haltere. Haltere ini digunakan sebagai alat keseimbangan dan 
alat untuk mengetahui keadaan angin (Rusyana, 2011).

Siklus hidup dari telur hingga menjadi lalat dewasa 6-20 hari 
Lalat dewasa panjangnya lebih kurang ¼ inci, dan mempunyai 
4 garis yang agak gelap hitam di punggungnya. Beberapa hari 
kemudian sudah siap untuk  bereproduksi, pada kondisi normal 
lalat dewasa betina dapat bertelur sampai 5 (lima) kali. Umur lalat 
pada umumnya sekitar 2-3 minggu, tetapi pada kondisi yang 
lebih sejuk biasa sampai 3 (tiga) bulan. Lalat tidak kuat terbang 
menantang arah angin, tetapi sebaliknya lalat akan terbang jauh 
mencapai 1 kilometer (Depkes, diakses 2013).

E. Tinjauan Umum Lalat  Hijau 
Chrysomya sp

Chrysomya sp.  dikenal sebagai lalat hijau. Sebenarnya penamaan 
lalat hijau ini bukan hanya diperuntukkan bagi lalat jenis ini 
saja tetapi juga semua lalat yang memiliki ciri-ciri umum yang 
sama. Dalam bahasa Inggris kelompok lalat hijau ini diistilahkan 
sebagai “blow flies”. Penamaan khusus terhadap lalat Chrysomya 
sp   dalam istilah Inggris disebut sebagai “Oriental latrine fly” 
(Kurahashi, 1996).
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Penyebaran lalat ini, berspekulasi bahwa sebenarnya 
nama Chrysomya megacephala diambil dari kelompok lalat 
megacephala yang terdiri atas tujuh spesies lalat yang terutama 
berasal dari wilayah Oseania dan Australia. Ketujuh spesies lalat 
itu adalah Chrysomya saffranea (Bigot), C. phaonis (Seguy), C. 
bezziana (Villeneuve), C. thanomthini (Kurahashi dan Tumrasvin), 
C. pingguis (Wiedeman), C. defixa (Walker) serta C. megacephala 
(Fabricius) sendiri (Kurahashi, 1984).

Umumnya lalat hijau (Chrysomya sp.) memiliki warna 
tubuh yang hijau atau kehijauan, mengkilat dan berpotensi 
menimbulkan myasis, baik pada manusia, hewan, maupun 
bahan makanan lain, dan semuanya termasuk dalam kelompok 
lalat famili Calliphoridae (Kurahashi, 1996).

Gambar 1.  Lalat Hijau (Chrysomya sp.) 
(Mikroskop Trinokuler Lab. Genetika UIN Alauddin Makassar)

Lalat termasuk ordo diptera pada kelas insecta, bercirikan 
sepasang sayap yang terletak di mesothorax. Sepasang sayap 
lainnya bereduksi menjadi alat keseimbangan terbang yang 
disebut halter. Bentuk mulut bervariasi untuk menghisap, 
menusuk dan mengunyah (Wahyu, 2009).

Ciri umum Chrysomya sp. dewasa selain memiliki warna 
tubuh hijau kebiruan metalik, mengkilat, lalat ini memiliki ukuran 
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kira-kira 1,5 kali lalat rumah. Sayatan jernih dengan guratan urat-
urat yang jelas, seluruh tubuh tertutup dengan bulu-bulu keras 
dan letaknya agak jarang. Mempunyai abdomen berwarna hijau 
metalik dengan mata bewarna jingga dan bagian mulutnya 
bewarna kuning. Panjang lalat kurang lebih 8 mm dari kepala 
sampai ujung abdomen. Lalat jantan memiliki sepanjang mata 
yang cenderung bersatu atau holoptik sedangkan lalat betina 
memiliki sepasang mata yang sedikit terpisah antara satu dan 
lainnya atau dioptik (Sigit, 1978).

Kepala Mata Mulut Kaki

Perut Sayap Kanan Sayap KiriAbdomen

Gambar 2. Morfologi lalat hijau (Chrysomya sp.)  
(Mikroskop Trinokuler Lab. Genetika UIN Alauddin Makassar)

Lalat hijau (Chrysomya sp.) adalah pemakan zat-zat organik 
yang membusuk dan berkembang biak di dalam bangkai, dan 
meletakkan telurnya pada bangkai (White et al., 1940).

1. Siklus Hidup Lalat Hijau Chrysomya sp  

Dalam kehidupan alami lalat Chrysomya sp.  mengalami 
metamorfosa sempurna yang diawali dengan telur, yang 
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kemudian menjadi larva, pupa dan akhirnya menjadi bentuk 
dewasa. Telur diletakkan oleh lalat dewasa dalam keadaan 
berkelompok-kelompok. Peletakan telur oleh lalat ini 
dipengaruhi oleh rangsangan kimia, yang disimpulkan sebagai 
feromon, yang dihasilkan oleh lalat betina pada saat bertelur. 
Sehingga adanya telur segar dan lalat betina lain yang bertelur 
pada suatu media, mendorong lalat betina lainnya untuk 
meletakkan telurnya pada media tersebut (Esser, 1990).

Pada umumnya telur yang menetas akan membentuk 
kelompok-kelompok kecil larva. Setelah berganti kulit dalam 
waktu 12–18 jam dan menjadi larva tahap kedua, setelah dua 
hari kemudian berkembang menjadi larva tahap ketiga. Larva 
yang cukup umur dapat berukuran satu cm dan berwarna kuning 
tua keputih-putihan, stadium larva dilalui selama 5–6  hari. Bila 
telah siap menjadi pupa, larva tersebut akan mencari tempat 
yang kering. Stadium pupa dilalui selama 7–9  hari dan akhirnya 
menjadi bentuk dewasa. Waktu yang diperlukan dari telur sampai 
menjadi lalat dewasa adalah kira-kira 14–15 hari (Soviana, 1996). 

Seluruh siklus hidupnya, yaitu dari telur sampai menghasilkan 
telur lagi memerlukan waktu kira-kira tiga minggu (Spradbery, 
1991). 

2. Klasifikasi Lalat Hijau Chrysomya sp

Klasifikasi Chrysomya sp menurut Kurahashi (Evenhuis 1989 
dalam Soviana 1996) sebagai berikut.

Kingdom : Animalia
Phylum  : Arthropoda
Class  : Hexapoda
Ordo  : Diptera
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Famili  : Calliphoridae
Genus  : Chrysomya
Spesies  : Chrysomya sp.

3. Dampak yang Ditimbulkan oleh Lalat Chrysomya sp

Adapun menurut Ismail bin Jakarsi (2008), dampak yang dapat 
ditimbulkan oleh lalat (Chrysomya sp.), yaitu:

a. Dampak Positif

 Seperti serangga yang lain, lalat berfungsi untuk 
menguraikan binatang yang mati.  Lalat juga bermanfaat 
terhadap tumbuhan yang lain. Beberapa spesies lalat 
sangat berperan dalam proses penyerbukan. Peran lalat 
penting dalam proses pembusukan hewan dan tanaman di 
lingkungan, juga dalam proses penyerbukan dan predator 
serangga lain. 

b. Dampak Negatif

 Lalat terkenal dalam penyebaran beberapa penyakit seperti 
disentri, demam, dan penyakit menular dan menjadi parasit, 
penyebab myiasis, dan vektor beberapa penyakit infeksi 
seperti kala-azar dan black fever sleeping sickness,dan lain-
lain. 

Pada penelitian mengenai “peran lalat Chrysomya sp. 
sebagai vektor mekanik penyakit kecacingan”, di wilayah kumuh 
kota Manila, Filipina, yang menemukan 41,9% dari seluruh lalat 
Chrysomya megacephala yang tertangkap mengandung telur-
telur cacing pada permukaan tubuhnya (Monzo et. al., 1991).  
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F. Tinjauan Umum Bakteri 
Bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki 
membrane inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam domain 
prokariota dan berukuran sangan kecil (mikroskopik), serta 
memiliki peran besar dalam kehidupan di bumi. Beberapa 
kelompok bakteri dikenal sebagai agen penyebab infeksi dan 
penyakit, sedangkan kelompok lainnya dapat memberikan 
mamfaat di bidang pangan, pengobatan, dan industri. Struktur 
sel bakteri relatif sederhana: tanpa nukleus/inti sel, dan organel-
organel lain seperti mitokondria dan kloroplas. Hal inilah yang 
menjadi dasar perbedaan antara sel prokariotik dengan sel 
eukariotik yang lebih kompleks (Colome, 2001).

Bakteri tersusun atas dinding sel dan isi sel. Di sebelah luar 
dinding sel terdapat selubung atau kapsul. Di dalam sel bakteri 
tidak terdapat membran dalam (endomembran) dan organel 
bermembran seperti kloroplas dan mitokondria. Berikut akan 
disajikan susunan sel bakteri, berturut-turut dari dinding sel, 
membrane sitoplasma, dan sitoplasma (Irianto, 2006). 

Bakteri adalah mahluk hidup yang sangat kecil dan hanya 
dapat dilihat dengan mikroskop. Untuk menyelidiki ukuran 
bakteri, dalam pemeriksaan mikrobiologis biasanya digunakan 
satuan mikron (diberi symbol huruf μ m), seperti misalnya pada 
pengukuran virus. Bakteri yang biasa diteliti di laboratorium 
kebanyakan berukuran antara 0,5-2 μ m lebarnya dan 1-5 μ m 
panjangnya. Dahulu, pengukuran ini dilakukan dengan jalan 
membandingkan ukuran butir darah merah, yang pada waktu 
itu sudah diketahui besarnya (Irianto, 2006).
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Bentuk bakteri bermacam-macam, yaitu sebagai berikut.

1. Bakteri Berbentuk Bulat (Bola)

Bakteri berbentuk bulat atau bola dinamakan Kokus (coccus); dapat  
dibedakan sebagai berikut.

a. Monokokus, yaitu bakteri berbentuk bola tunggal, 
misalnya Neisseria gonorrhoeae, penyebab penyakit 
kencing nanah.

b. Diplokokus, yaitu bakteri berbentuk bola yang 
bergandengan dua-dua, misalnya. Diplococcus 
pneumonia, penyebab penyakit pneumonia atau 
radang paru-paru.

c. Sarkina, yaitu bakteri berbentuk bola yang berkelompok 
empat-empat, sehingga bentuknya mirip kubus.

d. Streptokokus, yaitu bakteri bentuk bola yang 
berkelompok memanjang membentuk rantai.

e. Stafilokokus, yaitu bakteri berbentuk bola yang 
berkoloni membentuk sekelompok sel tidak teratur, 
sehingga bentuknya mirip dompolan buah anggur.

2. Bakteri Berbentuk Batang

Bakteri berbentuk batang dinamakan basilus (bacillus yang 
berarti batang). Bentuk basilus dapat pula dibedakan sebagai 
berikut.

a. Basil tunggal, yaitu bakteri yang hanya berbentuk satu 
batang tunggal misalnya Salmonella typhi, penyebab 
penyakit tifus.

b. Diplobasil, yaitu bakteri berbentuk batang yang 
bergandengan dua-dua.
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c. Streptobasil, yaitu bakteri berbentuk batang yang 
bergandengan memanjang membentuk rantai 
misalnya Bacillus anthracis penyebab penyakit antraks. 

3. Bakteri Berbentuk Melilit

Bakteri berbentuk melilit, yang dinamakan spirillum atau spiral. 
Ada  tiga macam bentuk spiral, yaitu sebagai berikut.

a. Spiral, yaitu golongan bakteri yang bentuknya seperti 
spiral, misalnya Spirillum. Sel tubuhnya umumnya kaku.

b. Vibrio atau bentuk koma yang dianggap sebagai bentuk 
spiral tak sempurna, misalnya Vibrio cholera penyebab 
penyakit kolera.

c. Spirochaeta (baca: spiroseta), yaitu golongan bakteri 
berbentuk spiral yang bersifat lentur. Pada saat 
bergerak, tubuhnya dapat memanjang dan mengerut 
(Irianto, 2006).

Bakteri adalah salah satu golongan organisme prokariotik 
(tidak memiliki selubung inti). Bakteri sebagai makhluk hidup 
tentu memiliki informasi genetik berupa DNA, tapi tidak 
terlokalisasi dalam tempat khusus (nukleus) dan tidak ada 
membran inti. Bentuk DNA bakteri adalah sirkuler, panjang 
dan biasa disebut nukleoi. Pada DNA bakteri tidak mempunyai 
intron dan hanya tersusun atas akson saja. Bakteri juga memiliki 
DNA ekstrakromosomal yang tergabung menjadi plasmid yang 
berbentuk kecil dan sirkuler (Jawetz, 2004) .

Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan bakteri, 
antara lain sebagai berikut.
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1. Sumber energi, yang diperlukan untuk reaksi–reaksi 
sintesis yang membutuhkan energi dalam pertumbuhan 
dan restorasi, pemeliharaan keseimbangan cairan, 
gerak dan sebagainya.

2. Sumber karbon.

3. Sumber nitrogen, sebagian besar untuk sintesis protein 
dan asam-asam nukleat.

4. Sumber garam-garam anorganik, khususnya folat dan 
sulfat sebagai anion; dan potasium, sodium magnesium, 
kalsium, besi, mangan sebagai kation.

5. Bakteri-bakteri tertentu membutuhkan faktor-faktor 
tumbuh tambahan, disebut juga vitamin bakteri, dalam 
jumlah sedikit untuk sintesis metabolik esensial (Irianto, 
2006).

G. Klasifikasi Bakteri
Untuk memahami beberapa kelompok organisme, diperlukan 
klasifikasi. Tes biokimia, pewarnaan gram, merupakan kriteria 
yang efektif untuk klasifikasi. Hasil pewarnaan mencerminkan 
perbedaan dasar dan kompleks pada sel bakteri (struktur dinding 
sel), sehingga dapat membagi bakteri menjadi 2 kelompok, yaitu 
bakteri gram-positif dan bakteri gram-negatif.

1. Bakteri Gram-Negatif

a. Bakteri gram Negatif Berbentuk Batang (Enterobacteriacea). 

 Bakteri gram negatif berbentuk batang habitatnya adalah 
usus manusia dan binatang. Enterobacteriaceae meliputi 
Escherichia, Shigella, Salmonella, Enterobacter, Klebsiella, 
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Serratia, Proteus. Beberapa organisme seperti Escherichia 
coli merupakan flora normal dan dapat menyebabkan 
penyakit, sedangkan yang lain seperti salmonella dan 
shigella merupakan patogen yang umum bagi manusia.

b. Pseudomonas, Acinobacter dan Bakteri gram Negatif Lain. 

 Pseudomonas  aeruginosa  bersifat  invasif  dan  toksigenik, 
mengakibatkan infek si pada pasien dengan penurunan 
daya tahan tubuh dan merupakan patogen nosokomial 
yang penting.

c. Vibrio  Campylobacter,  Helicobacter,  dan  Bakteri  lain  yang 
berhubungan. 

 Mikroorganisme ini merupakan spesies berbentuk batang 
gram-negatif yang tersebar luas di alam. Vibrio ditemukan 
di daerah perairan dan permukaan air. Aeromonas banyak 
ditemukan di air segar dan terkadang pada hewan berdarah 
dingin.

d. Haemophilus , Bordetella, dan Brucella 

 Gram negatif Hemophilis influenza tipe b merupakan 
patogen bagi manusia yang penting.

e. Yersinia, Franscisella dan Pasteurella.

 Berbentuk batang pendek gram-negatif yang pleomorfik. 
Organisme ini bersifat katalase positif, oksidase positif, dan 
merupakan bakteri anaerob fakultatif (Jawetz,2004).

2. Bakteri Gram-Positif
a. Bakteri gram positif pembentuk spora: Spesies Bacillus dan 

Clostridium.
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 Kedua spesies ini terdapat di mana-mana, membentuk 
spora, sehingga dapat hidup di lingkungan selama 
bertahun-tahun. Spesies Basillus bersifat aerob, sedangkan 
Clostridium bersifat anaerob obligat.

b. Bakteri Gram-positif  tidak  Membentuk  Spora:  Spesies 
Corynebacterium, Listeria, Propionibacterium, Actinomycetes.

 Beberapa  anggota  genus  Corynebacterium  dan  kelompok 
Propionibacterium merupakan flora normal pada kulit dan 
selaput lender manusia.

c. Staphylococcus

 Berbentuk bulat, biasanya tersusun bergerombol yang 
tidak teratur, seperti anggur. Beberapa spesies merupakan 
anggota flora normal pada kulit dan selaput lendir, yang 
lain menyebabkan supurasi dan bahkan septikemia fatal. 
Staphylococcus yang patogen sering menghemolisis darah, 
mengkoagulasi plasma dan menghasilkan berbagai enzim 
ekstraseluler. Tipe Staphylococcus yang berkaitan dengan 
medis adalah Staphylococcus aureus, Staphylococcus 
epidermidis dan Staphylococcus saprophyticus.

d. Streptococcus

 Merupakan bakteri gram-positif berbentuk bulat yang 
mempunyai pasangan atau rantai pada pertumbuhannya. 
Beberapa Streptococcus merupakan flora normal manusia, 
tetapi lainnya bisa bersifat patogen pada manusia. Ada 20 
spesies di antaranya Streptococcus pyogenes, Streptococcus 
agalactiae, dan jenis Enterococcus (Jawetz, 2004).

Ada beragam jenis bakteri, salah satunya adalah kelompok 
patogenik. Untuk memahami kelompok bakteri yang satu 
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ini, bisa dimulai dari istilah “patogenik” itu sendiri. Secara 
harfiah, istilah ini mengakar pada bahasa Yunani kuno yang 
berarti penyebab penderitaan. Jadi, secara sederhana, bakteri 
patogen bisa diartikan sebagai jenis bakteri yang menjadi 
sumber penderitaan. Dalam kajian yang lebih lengkap, bakteri 
patogen adalah jenis-jenis bakteri yang menjadi biang penyakit 
pada makhluk hidup. Bakteri patogen ini bekerja dengan cara 
menginfeksi organisme dan sebagai akibatnya, muncul gejala-
gejala abnormal yang kita kenali sebagai tanda-tanda penyakit. 
Sebagian dari bakteri patogen ini tidak terasa di tubuh, tetapi tak 
jarang pula yang menyebabkan penyakit serius semacam HIV, 
SARS, flu burung, dan masih banyak lagi lainnya.  

M. domestica bertindak sebagai vektor penyakit, artinya lalat 
ini bersifat pembawa/memindahkan penyakit dari satu tempat 
ke tempat lain. Terdapat dua macam vektor, yaitu vektor mekanis 
dan vektor biologis. Disebut vektor mekanis apabila agen penyakit 
di dalam tubuh vector tidak mengalami perubahan. Sementara 
itu, bila agen penyakit pengalami perubahan (bertambah 
banyak, berubah siklus atau keduanya) di dalam tubuh vektor 
disebut sebagai vektor biologis. M. domestica bukan merupakan 
parasit obligat tetapi merupakan vektor yang penting dalam 
penyebaran agen penyebab penyakit. Di samping itu juga dapat 
menyebabkan myiasis atau memperparah keadaan luka pada 
jaringan akibat infestasi lalat. 

M. domestica adalah spesies lalat yang banyak berperan 
sebagai vektor mekanis pada beberapa penyakit. Menurut 
Arroyo (1998), seekor lalat M. domestica dapat membawa 
sekitar lebih dari 100 macam organisme patogen yang dapat 
menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Selama ini 
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lalat rumah dikenal hanya dapat menyebabkan penyakit secara 
tidak langsung karena perannya sebagai vektor mekanik atau 
perantara berbagai penyakit. Lalat berkembang biak pada 
media berupa tinja atau feses, karkas, sampah, kotoran hewan 
dan limbah buangan yang banyak mengandung agen penyakit, 
dengan demikian lalat mudah tercemari oleh agen penyakit 
baik di dalam perut, bagian mulut dan kaki. Kontaminasi terjadi 
pada bagian mulut atau bagian tubuh lalat yang lain seperti 
kaki, ketika lalat tersebut makan  feses yang mengandung agen 
penyakit, kemudian terbang dan hinggap pada makanan sehat 
sambil memindahkan agen penyebab penyakit. 

Menurut Sigit dkk., (2006), patogen ditularkan oleh M. 
domestica ke manusia saat lalat hinggap pada makanan dan 
melakukan regurgitasi (vomit drops) yang secara alami dilakukan 
sebelum dan selama menelan makanan untuk membantu 
makannya serta defikasi. Eskreta dari regurgitasi dan defekasi 
inilah yang mengandung agen penyakit. Lalat ini bukan 
pemakan darah, tetapi dapat mengikuti lalat penghisap darah, 
makan darah yang busuk dan cairan jaringan. Agen penyakit 
berpindah dari feses atau ludah pada kutikula dan probosis lalat 
ke manusia/hewan akibat perilaku yang dikenal dengan istilah 
regurgitasi. Bibit penyakit dipindahkan melalui rambut-rambut 
yang terdapat pada kaki dan badan serta bagian mulut dari lalat. 
Kebiasaan terbang kemudian pergi dan kembali lagi dari feses 
ke makanan sangat memungkinkan untuk terjadinya proses 
penularan penyakit .

Berbagai penyakit penting yang dapat ditularkan oleh lalat, 
antara lain poliomielitis, hepatitis, trakhoma, coxsackie, dan 
infeksi ECHO virus. Berbagai jenis bakteri enteropatogen yang 
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berhasil diisolasi dari M. domestica yang dikoleksi dari tempat 
sampah dan kandang ayam antara lain adalah Acinetobacter 
sp, Cirtobacter freundii, Enterobacter aerogenes, Enterobacter 
aggolerans, Escherichia coli, Hafnia alvei, Klebsiella pneumoniae, 
Morganella morganii, Proteus vulgaris, Pseudomonas sp dan 
Salmonella sp.

H. Bakteri yang Teridentifkasi pada 
Penelitian 

Pada penelitian pertama  pada sayap lalat rumah (Musca 
Domestica) teridentifikasi bakteri Bacillus Cereus dan pada 
penelitian yang ke dua didapatkan hasil 3 jenis bakteri pada sayap 
lalat hijau (Chrysomya sp), yakni  bakteri Acinetobacter baumannii, 
bakteri  Escherichia coli dan bakteri Pantoea  aglomerans.  Berikut 
uraian keempat jenis bakteri tersebut.

1. Bacillus Cereus
Bacillus cereus  telah dikenali sebagai salah satu penyebab 
keracunan pada makanan sejak tahun 1955, sejak saat itu 
mikroorganisme ini telah menarik banyak perhatian dan menjadi 
salah satu penyebab keracunan pada pangan yang sering 
ditemukan. Sekitar 5% dari semua kasus keracunan pangan 
di Eropa tahun 1990 yang telah dilaporkan ke  World Health 
Organization Survaillance Programme  disebabkan oleh  Bacillus 
cereus (WHO, 1990). Menurut data, jumlah kasus minimal Bacillus 
cereus yang dapat menimbulkan keracunan pada pangan adalah 
sekitar 105 sel/gram pangan (CDCP, 1979) Berikut ini merupakan 
klasifikasi dari Bacillus cereus:
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Kingdom : Bacteria

Phylum  : Firmicutes

Class  : Bacilli

Order  : Bacillales

Family  : Bacillaceae

Genus  : Bacillus

Spesies  : Bacillus cereus

a. Karakteristik Umum

Bacillus cereus merupakan golongan bakteri Gram-positif (bakteri 
yang mempertahankan zat warna kristal violet sewaktu proses 
pewarnaan gram), aerob fakultatif (dapat menggunakan oksigen, 
tetapi dapat juga menghasilkan energi secara anaerobik), dan 
dapat membentuk spora (endospora). Spora Bacillus cereuslebih 
tahan pada panas kering daripada pada panas lembab dan dapat 
bertahan lama pada produk yang kering. Selnya berbentuk 
batang besar (bacillus) dan sporanya tidak membengkakkan 
sporangiumnya.

Sifat-sifat dan karakteristik-karakteristik lainnya, termasuk 
sifat-sifat biokimia, digunakan untuk membedakan dan 
menentukan keberadaan Bacillus cereus, walaupun sifat-sifat 
ini juga dimiliki oleh Bacillus cereus var. mycoides, Bacillus 
thuringiensis dan Bacillus anthracis. Organisme-organisme 
ini dapat dibedakan berdasarkan pada motilitas/gerakan 
(kebanyakan Bacillus cereus motil/dapat bergerak), keberadaan 
kristal racun (pada Bacillus thuringiensis), kemampuan untuk 
menghancurkan sel darah merah (aktivitas hemolytic) (Bacillus 
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cereus dan lainnya bersifat beta haemolytic sementara Bacillus 
anthracis tidak bersifat hemolytic), dan pertumbuhan rhizoid 
(struktur seperti akar), yang merupakan sifat khas dari Bacillus 
cereus var. mycoides.

Tabel 1. Kondisi yang Diperlukan bagi 
Pertumbuhan Bacillus cereus

Parameter

Suhu

pH

aw

< 4oC (4–50oC)

< 4,4 (4,4–9,3)

< 0,91

Jumlah Bacillus cereus yang 
ditemukan dalam susu segar 
pasteurisasi < 10 organisme/100 ml

Jumlah indikasi Bacillus 
cereus yang menyebabkan 
foodborne disease > 105 cfu g-1 atau ml-1

Konsentrasi pada makanan 
yang terkait dengan racun 
makanan Bacillus cereus 105 to > 109 cfu ml-1 atau g-1

b. Tipe Keracunan

Keracunan akan timbul jika seseorang menelan makanan atau 
minuman yang mengandung bakteri atau bentuk sporanya, 
kemudian bakteri bereproduksi dan menghasilkan toksin 
di dalam usus, atau seseorang mengonsumsi pangan yang 
telah mengandung toksin tersebut. Ada dua tipe toksin yang 
dihasilkan oleh Bacillus cereus, yaitu toksin yang menyebabkan 
diare (disebabkan oleh protein dengan berat molekul besar) dan 
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toksin yang menyebabkan muntah atau emesis (disebabkan 
oleh peptida tahan panas dengan berat molekul rendah). Gejala 
keracunannya, yaitu sebagai berikut.

1) Tipe Penyebab Diare (Diarrheal Form) atau Long Incubation

 Tipe ini merupakan tipe yang paling ditemukan kasusnya 
dan terjadi bila seseorang mengalami keracunan yang 
disebabkan oleh toksin penyebab diare, maka gejala 
yang timbul berhubungan dengan saluran pencernaan 
bagian bawah berupa mual dan nyeri perut, seperti kram, 
diare berair, yang terjadi 8-16 jam setelah mengonsumsi 
pangan yang telah terkontaminasi Bacillus cereus. Rasa 
mual mungkin seringkali terjadi untuk tipe kasus ini akan 
tetapi jarang terjadi muntah atau emesis. Kasusnya hampir 
mirip dengan keracunan makanan yang disebabkan oleh 
Clostridium perfringens. Pada sebagian besar kasus gejala-
gejala ini akan tetap berlangsung selama 12–24 jam, tetapi 
untuk beberapa kasus akan lebih lama (Lancette dan 
Harmon, 1980).

2) Tipe Penyebab Muntah (Emetic Form) atau Short Incubation

 Bila seseorang mengalami keracunan yang disebabkan 
oleh toksin penyebab muntah, gejala yang timbul akan 
bersifat lebih parah dan akut serta berhubungan dengan 
saluran pencernaan bagian atas, berupa mual dan muntah 
yang dimulai 1–6 jam setelah mengonsumsi pangan yang 
terkontaminasi oleh Bacillus cereus. Kadang-kadang kram 
perut dan/atau diare dapat juga terjadi. Umumnya, gejala 
terjadi selama kurang dari 24 jam. Kasusnya mirip dengan 
keracunan makanan yang disebabkan oleh Staphylococcus 
aureus (staph) dalam hal gejala dan waktu inkubasinya. 
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Beberapa strain Bacillus subtilis dan Bacillus licheniformis 
telah diisolasi dari kambing dan ayam yang dicurigai 
menjadi penyebab kasus keracunan makanan. Organisme-
organisme ini menghasilkan racun yang sangat tahan panas 
yang mungkin mirip dengan racun penyebab muntah yang 
diproduksi oleh Bacillus cereus .

Tabel 2. Karakteristik Penyakit Akibat Bacillus cereus

Tipe Diare Tipe Muntah
Dosis infektif
Produksi toksin

Tipe Toksin
Masa inkubasi
Lama penyakit

Gejala

Pangan yang 
sering tercemar

10 5–107 sel/g
Pada usus halus 
penderita
Protein
8–16 jam
12–24 jam (bias > 24 
jam)
Mual, nyeri perut 
seperti kram, dan diare 
berair
Produk asal daging, 
sup, sayuran, susu, 
pudding, dll.

105–108 sel/g
Terbentuk pada 
pangan
Peptida siklik
1–6 jam
6–24 jam

Mual dan muntah

Nasi, pasta, mie, dll.

Sumber: Granum dan Lund, 1997.

Gambar 3.  Koloni Bacillus aureus pada medium agar



Bakteri pada Sayap Lalat Rumah dan Lalat Hijau70

Gambar 4. Morfologi Bacillus cereus

  Gambar 5. Koloni Bacillus cereus

Gambar 6. Spora Bacillus cereus
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2. Acinetobacter baumannii
Genus Acinetobacter termasuk dalam subkelas y-Proteobacteria, 
famili Moraxellaceae, yang memiliki karakteristik berupa bakteri 
gram negatif, obligat aerob, oksidase negatif, katalase positif, 
tidak bergerak, tidak memfermentasikan glukosa, dan DNA 
bakteri terdiri atas ikatan hidrogen basa guanine dengan sitosin 
sebesar 39-47%.” Sel bakteri berukuran panjang 1.5um dengan 
bentuk bervariasi mulai dari kokoid sampai kokobasil yang 
bergantung pada fase pertumbuhannya. Kebanyakan spesies 
Acinetobacter dapat tumbuh dengan mudah pada media 
laboratorium sederhana dengan membentuk koloni halus 
berukuran diameter 2 mm pada temperatur 20-30°C.

Bakteri Acinetobacter baumannii (A. baumannii) merupakan 
bakteri gram negatif yang-memiliki karakterisitik terdiri 
atas obligat aerob, tidak bergerak, dan pleiomorfik. Infeksi 
oportunistik bakteri A.baumannii dapat ditemukan seringkali 
pada individu-individu dengan supresi sistem imun dan juga 
pada individu-individu yang mendapat perawatan di rumah 
sakit dalam jangka waktu lama (lebih) dari 90 hari). Manifestasi 
klinis infeksi tersebut dapat berupa pneumonia, infeksi pada 
kulit atau jaringan lunak, infeksi saluran kemih, meningitis, dan 
bakteremia. Angka mortalitas yang disebabkan oleh infeksi 
Acinetobacter baumanii setara dengan angka mortalitas yang 
disebabkan oleh bakteri gram-negatif lainnya (28 to 32%).

Adanya dua karakteristik A.baumannii yang menjadikan 
bakteri ini mendapat perhatian oleh WHO sebagai patogen 
penting yang sedang menghadapi kesehatan manusia, yaitu 
ketahanan hidup A.baumannii di lingkungan—dan—adanya 
resistensi terhadap berbagai obat (multidrugresistant/MDR). 
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Bakteri A.baumannii merupakan bakteri yang dapat bertahan 
hidup baik pada kondisi lingkungan kering maupun lingkungan 
basah. Studi yang dilakukan oleh Jawad dkk. menunjukkan 
bahwa A.baumannii dapat bertahan hidup selama 20 hari pada 
kondisi lingkungan dengan kelembaban relatif sekitar 31%.° 
Studi lainnya menunjukkan bahwa A.baumanni tetap dapat 
diisolasi dari tempat tidur di rumah sakit setelah 9 hari pasien 
tersebut keluar dari rumah sakit

Pada tahun 1970, infeksi bakteri A.baumanii dapat dengan 
mudah diobati dengan antibiotik. Akan tetapi, pada saat ini 
bakteri A. baumannii seringkali resisten pada semua jenis 
antibiotik pilihan pertama.’ Hal ini menjadi salah satu faktor 
penyebab terjadinya wabah A. baumannii yang dilaporkan di 
berbagai rumah sakit di Eropa, Amerika Utara, Argentina, Brazil, 
Cina, Taiwan, Hongkong, Jepang, dan Korena, serta beberapa 
rumah sakit di daerah Tahiti dan Asia Pasifik (Gambar 1). Di 
Indonesia, belum terdapat data yang menunjukkan adanya 
wabah A. baumannii di rumah sakit.

Acinetobacter baumannii adalah patogen yang sangat 
mengganggu secara global, menginfeksi terutama pasien yang 
berada di unit perawatan intensif dengan ventilatorassociated 
pneumonia, infeksi aliran darah, dan infeksi saluran kemih. 
Sebuah tim peneliti telah menemukan mekanisme resistensi 
lain dalam patogen Acinetobacter baumannii yang dalam hal ini, 
salah satu yang memblokir antibiotik, yaitu colistin. Penelitian ini 
telah diterbitkan secara online pada tanggal 30 April 2018 dalam 
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, sebuah jurnal dari 
American Society for Microbiology.
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Awal mula dilakukannya penelitian ini karena penemuan 
yang dilakukan seorang oleh dokter bahwa Acinetobacter 
baumannii tetap ada pada pasien tua walaupun setelah 
dilakukannya perawatan. Pasien telah diobati dengan enam 
antibiotik yang berbeda dan colistin digunakan sebagai 
pengobatan terakhir karena strain tersebut sangat resisten 
terhadap obat-obatan. Ini seperti yang diungkapkan oleh John 
Boyce, PhD, BSc (Hons), Associate Professor, Kepala Laboratorium 
Departemen Mikrobiologi Monash University, Australia.

Sementara itu, menurut Dr. Boyce, yang merupakan 
Associate Professor, Program pada Infeksi dan Imunitas, Monash 
Biomedicine Discovery Institute, dan Departemen Mikrobiologi, 
Monash University, Australia, infeksi tidak dapat dibersihkan 
karena strain ini mengembangkan tingkat resistensi colistin yang 
tinggi selama dalam masa perawatan. Hal ini menyebabkan para 
dokter yang bertemu dengan Dr. Boyce dalam sebuah konferensi 
di Roma ingin lebih memahami bagaimana strain bisa menjadi 
sangat resisten terhadap colistin sehingga menghasilkan 
kolaborasi dalam penelitian ini.

Para peneliti kemudian membandingkan urutan untuk 
mengidentifikasi perubahan genetik, terkait dengan tingkat 
resistensi colistin yang tinggi. Mereka hanya menemukan satu 
perbedaan: gen yang disebut hns telah terganggu oleh elemen 
urutan penyisipan (sepotong DNA yang dapat memasukkan 
dirinya ke dalam kromosom), mencegah ekspresi normal. 
Gen hns mengodekan protein yang mengatur transkripsi 
gen. Mengganggu dengan regulator transkripsi tersebut 
akan mengubah ekspresi banyak gen lain dalam bakteri. 
Untuk menentukan bagaimana gangguan gen pengatur, hns 



Bakteri pada Sayap Lalat Rumah dan Lalat Hijau74

memengaruhi resistensi colistin, para peneliti membandingkan 
produk transkripsi gen dari pra—dan pasca—pengobatan isolat. 
Ekspresi gen yang dapat meningkatkan resistensi colistin telah 
meningkatkan pasca perawatan.

Beberapa eksperimen tambahan yang telah dilakukan 
menegaskan bahwa gangguan hns bertanggung jawab atas 
resistensi, termasuk menonaktifkan pada strain yang tidak 
resisten menyebabkan strain menjadi sangat resisten terhadap 
colistin.

Colistin sendiri adalah “antibiotik terakhir” yang biasa 
digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan terhadap 
strain yang resistan terhadap obat bakteri yang kebal terhadap 
semua antibiotik lainnya. Perkembangan resistensi colistin 
tingkat tinggi, dalam kasus ini memainkan peran utama dalam 
kegagalan bagaimana cara pengobatan dan menyebabkan 
infeksi yang tak terpecahkan (meskipun pasien memiliki 
komorbiditas lain).

Di balik pengembangan resistensi antibiotik colistin, 
dalam kasus ini, memainkan peran utama dalam kegagalan 
pengobatan dan menyebabkan infeksi yang tak terpecahkan 
(meskipun pasien memiliki komorbiditas lain).

Untuk memahami mekanisme di balik pengembangan 
resistensi colistin dalam pengaturan klinis dapat memungkinkan 
kita untuk mengidentifikasi perawatan yang meminimalkan 
atau menghindari perkembangan resistensi, atau di masa 
depan memungkinkan kita untuk mengembangkan obat yang 
menargetkan sistem regulasi yang mengontrol resistensi.
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3. Escherichia coli
Escherichia coli (E.coli) diidentifikasi pertama kali oleh Theodor 
Escherich seorang dokter anak dari Jerman, dalam studinya 
mengenai sistem pencernaan anak tahun 1885. Bakteri ini 
digambarkan sebagai komunitas bakteri coli—sehingga nama 
bakteri ini sering digunakan—hingga pada akhirnya Castellani 
dan Chalamos menemukan genus Escherichia coli dan menyusun 
tipe spesies E. coli. Nama Escherichia coli diberikan tahun 1920 
sebagai penghargaan terhadap Theodor Escherich. 

Klasifikasi bakteri E.coli adalah sebagai berikut.

Domain : Bacteria 

Kingdom  : Eubacteria 

Filum  : Proteobacteria 

Kelas  : Gamma proteobacteria 

Ordo  : Enterobacteriales 

Famili  : Enterobactericeae 

Genus  : Escherichia 

Spesies  : Escherichia coli. 

Bakteri ini mempunyai ukuran panjang sel 2,0–6,0 µm dan 
lebar 1,1–1,5 µm. Bakteri ini tidak memilik spora, berbentuk 
batang gram negatif, bersifat aerob dan aerob fakultatif 
memfermentasi laktosa, bereaksi positif terhadap indol dan 
metal merah, dan tidak menggunakan sitrat sebagai satu-
satunya sumber karbon. Umumnya bersifat sebagai flora normal 
pada saluran pencernaan manusia maupun hewan, tetapi ada 6 
beberapa stereotipe yang mempunyai faktor virulensi sehingga 
bersifat patogen pada manusia maupun hewan. 2.2 Patogenitas 
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E.coli Escherichia coli masih menjadi problem bagi kesehatan 
masyarakat di seluruh dunia, karena dapat menyebabkan 
kejadian luar biasa atau wabah. Pada umumnya, E. coli 
menyebabkan diare dengan derajat kesakitan dan kematian 
yang tinggi di berbagai negara, terutama negara berkembang.

Diare adalah buang air besar (defekasi) dengan tinja 
berbentuk cair atau setengah cair (setengah padat), kandungan 
air tinja lebih banyak dari biasanya lebih dari 200 g atau 200 
ml/24 jam. Definisi lain memakai kriteria frekuensi, yaitu buang 
air besar encer lebih dari 3 kali per hari. Buang air besar encer 
tersebut dapat/tanpa disertai lendir dan darah. 

Diare akut adalah diare yang onset gejalanya tiba-tiba 
dan berlangsung kurang dari 14 hari. Sementara itu, diare 
kronik adalah diare yang berlangsung lebih dari 14 hari. Diare 
dapat disebabkan infeksi maupun non infeksi. Dari penyebab 
diare yang terbanyak adalah diare infeksi. Diare infeksi dapat 
disebabkan oleh virus, bakteri, dan parasit. 

Diare akut sampai saat ini masih merupakan masalah 
kesehatan, tidak saja di negara berkembang, tetapi juga di 
negara maju. Penyakit diare masih sering menimbulkan KLB 
(kejadian luar biasa) dengan penderita yang banyak dalam 
waktu yang singkat. 

Di negara maju walaupun sudah terjadi perbaikan 
kesehatan dan ekonomi masyarakat, tetapi insiden diare infeksi 
tetap tinggi dan masih menjadi masalah kesehatan. Di Inggris 
1 dari 5 orang menderita diare infeksi setiap tahunnya dan 1 
dari 6 orang pasien yang berobat ke praktik umum menderita 
diare infeksi. Tingginya kejadian diare di negara Barat ini oleh 
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karena foodborne infections dan waterborne infections yang 
disebabkan bakteri Salmonella spp, Campylobacter jejuni, 
Stafilococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridium perfringens 
dan Enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC). 

Di negara berkembang, diare infeksi menyebabkan 
kematian sekitar 3 juta penduduk setiap tahun. Di Afrika anak 
anak terserang diare infeksi 7 kali setiap tahunnya, lebih tinggi 
dibanding negara berkembang lainnya yang hanya mengalami 
serangan diare 3 kali setiap tahun.

Dari 2.812 pasien diare di Indonesia—berdasarkan data yang 
dianalisis dari 1995 s/d 2001—penyebab utama diaere adalah 
Vibrio cholerae 01, diikuti dengan Shigella spp, Salmonella spp, 
V. Parahaemoliticus, Salmonella typhi, Campylobacter Jejuni, V. 
Cholera non-01, dan Salmonella paratyphi A.

Diare akut merupakan masalah yang umum ditemukan 
di seluruh dunia. Di Amerika Serikat keluhan diare menempati 
peringkat ketiga dari daftar keluhan pasien pada ruang praktik 
dokter. Sementara itu, beberapa rumah sakit di Indonesia data 
menunjukkan diare akut karena infeksi terdapat peringkat 
pertama hingga keempat pasien dewasa yang datang berobat 
ke rumah sakit. 

Di negara maju diperkirakan insiden sekitar 0,5-2 episode/
orang/tahun, sedangkan di negara berkembang lebih dari itu. 
Di USA dengan penduduk sekitar 200 juta diperkirakan 99 juta 
episode diare akut pada dewasa terjadi setiap tahunnya. WHO 
memperkirakan ada sekitar 4 miliar kasus diare akut setiap tahun 
dengan mortalitas 3-4 juta pertahun. 



Bakteri pada Sayap Lalat Rumah dan Lalat Hijau78

Bila angka itu diterapkan di Indonesia, setiap tahun sekitar 
100 juta episode diare pada orang dewasa per tahun.10 Dari 
laporan surveilan terpadu tahun 1989 jumlah kasus diare e-USU 
Repository ©2004 Universitas Sumatera Utara 1 didapatkan 
13,3% di Puskesmas, di rumah sakit didapat 0,45% pada penderita 
rawat inap dan 0,05% pasien rawat jalan. Penyebab utama 
disentri di Indonesia adalah Shigella, Salmonela, Campylobacter 
jejuni, Escherichia coli, dan Entamoeba histolytica. Disentri berat 
umumnya disebabkan oleh Shigella dysentery, kadang-kadang 
dapat juga disebabkan oleh Shigella flexneri, Salmonella, dan 
Enteroinvasive E.coli (EIEC). 

Beberapa faktor epidemiologis penting dipandang 
untuk mendekati pasien diare akut yang disebabkan oleh 
infeksi. Makanan atau minuman terkontaminasi, berpergian, 
penggunaan antibiotik, HIV positif atau AIDS, merupakan 
petunjuk penting dalam mengidentifikasi pasien beresiko tinggi 
untuk diare infeksi. 

4. Patofisiologi 
Diare akut infeksi diklasifikasikan secara klinis dan patofisiologis 
menjadi diare non inflamasi dan Diare inflamasi. Diare Inflamasi 
disebabkan invasi bakteri dan sitotoksin di kolon dengan 
manifestasi sindroma disentri dengan diare yang disertai lendir 
dan darah. Gejala klinis yang menyertai keluhan abdomen 
seperti mulas sampai nyeri, seperti kolik, mual, muntah, demam, 
tenesmus, serta gejala dan tanda dehidrasi. Pada pemeriksaan 
tinja rutin secara makroskopis ditemukan lendir dan/atau darah, 
serta mikroskopis didapati sel leukosit polimorfonuklear. 



Lalat dan Hadis yang Relevan 79

Pada diare non inflamasi, diare disebabkan oleh enterotoksin 
yang mengakibatkan diare cair dengan volume yang besar tanpa 
lendir dan darah. Keluhan abdomen biasanya minimal atau tidak 
ada sama sekali, tetapi gejala dan tanda dehidrasi cepat timbul, 
terutama pada kasus yang tidak mendapat cairan pengganti. 
Pada pemeriksaan tinja secara rutin tidak ditemukan leukosit. 

Mekanisme terjadinya diare yang akut maupun yang kronik 
dapat dibagi menjadi kelompok osmotik, sekretorik, eksudatif 
dan gangguan motilitas. Diare osmotik terjadi bila ada bahan 
yang tidak dapat diserap meningkatkan osmolaritas dalam 
lumen yang menarik air dari plasma sehingga terjadi diare. 
Contohnya adalah malabsorbsi karbohidrat akibat defisiensi 
laktase atau akibat garam magnesium. 

Diare sekretorik bila terjadi gangguan transportasi elektrolit, 
baik absorbsi yang berkurang maupun sekresi yang meningkat. 
Hal ini dapat terjadi akibat toksin yang dikeluarkan bakteri 
misalnya toksin kolera atau pengaruh garam empedu, asam 
lemak rantai pendek, atau laksantif non osmotik. Beberapa 
hormon intestinal, seperti gastrin vasoactive intestinal 
polypeptide (VIP) juga dapat menyebabkan diare sekretorik. 

Diare eksudatif, inflamasi akan mengakibatkan kerusakan 
mukosa baik usus halus maupun usus besar. Inflamasi dan 
eksudasi dapat terjadi akibat infeksi bakteri atau bersifat non 
infeksi seperti gluten sensitif enteropathy, inflamatory bowel 
disease (IBD) atau akibat radiasi. 

Kelompok lain adalah akibat gangguan motilitas yang 
mengakibatkan waktu tansit usus menjadi lebih cepat. Hal ini 



Bakteri pada Sayap Lalat Rumah dan Lalat Hijau80

terjadi pada keadaan tirotoksikosis, sindroma usus iritabel atau 
diabetes melitus. 

Diare dapat terjadi akibat lebih dari satu mekanisme. Pada 
infeksi bakteri paling tidak ada dua mekanisme yang bekerja 
peningkatan sekresi usus dan penurunan absorbsi di usus. 
Infeksi bakteri menyebabkan inflamasi dan mengeluarkan toksin 
yang menyebabkan terjadinya diare. Infeksi bakteri yang invasif 
mengakibatkan perdarahan atau adanya leukosit dalam feses.

Pada dasarnya mekanisme terjadinya diare akibat kuman 
enteropatogen meliputi penempelan bakteri pada sel epitel 
dengan atau tanpa kerusakan mukosa, invasi mukosa, dan 
produksi enterotoksin atau sitotoksin. Satu bakteri dapat 
menggunakan satu atau lebih mekanisme tersebut untuk dapat 
mengatasi pertahanan mukosa usus. 

a. Adhesi 

Mekanisme adhesi yang pertama terjadi dengan ikatan antara 
struktur polimer fimbria atau pili dengan reseptor atau ligan 
spesifik pada permukaan sel epitel. Fimbria terdiri atas lebih 
dari 7 jenis, disebut juga sebagai colonization factor antigen 
(CFA) yang lebih sering ditemukan pada enteropatogen seperti 
Enterotoxic E. Coli (ETEC).

Mekanisme adhesi yang kedua terlihat pada infeksi 
Enteropatogenic E.coli (EPEC), yang melibatkan gen EPEC 
adherence factor (EAF), menyebabkan perubahan konsentrasi 
kalsium intraselluler dan arsitektur sitoskleton di bawah 
membran mikrovilus. Invasi intraselluler yang ekstensif tidak 
terlihat pada infeksi EPEC ini dan diare terjadi akibat shiga like 
toksin. 
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Mekanisme adhesi yang ketiga adalah dengan pola agregasi 
yang terlihat pada jenis kuman enteropatogenik yang berbeda 
dari ETEC atau EHEC. 

b. Sitotoksin 

Prototipe kelompok toksin ini adalah toksin shiga yang dihasilkan 
oleh Shigella dysentrie yang bersifat sitotoksik. Kuman lain 
yang menghasilkan sitotoksin adalah Enterohemorrhagic E. 
Coli (EHEC) serogroup 0157 yang dapat menyebabkan kolitis 
hemoragik dan sindroma uremik hemolitik, kuman EPEC serta V. 
Parahemolyticus. 

c. Beberapa Penyebab Diare Akut Infeksi Bakteri

1) Infeksi non-invasif. 

a) Stafilococcus aureus 

Keracunan makanan karena stafilokokkus disebabkan asupan 
makanan yang mengandung toksin stafilokokkus, yang 
terdapat pada makanan yang tidak tepat cara pengawetannya. 
Enterotoksin stafilokokus stabil terhadap panas. 

Gejala terjadi dalam waktu 1–6 jam setelah asupan makanan 
terkontaminasi. Sekitar 75% pasien mengalami mual, muntah, 
dan nyeri abdomen, yang kemudian diikuti diare sebanyak 68%. 
Demam sangat jarang terjadi. Lekositosis perifer jarang terjadi, 
dan sel darah putih tidak terdapat pada pulasan feses. Masa 
berlangsungnya penyakit kurang dari 24 jam.

Diagnosis ditegakkan dengan biakan S. aureus dari makanan 
yang terkontaminasi, atau dari kotoran dan muntahan pasien. Terapi 
dengan hidrasi oral dan antiemetik. Tidak ada peranan antibiotik 
dalam mengeradikasi stafilokokus dari makanan yang ditelan. 
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b) Bacillus cereus 

B. cereus adalah bakteri batang gram positif, aerobik, membentuk 
spora. Enterotoksin dari B. cereus menyebabkan gejala muntah 
dan diare, dengan gejala muntah lebih dominan.

Gejala dapat ditemukan pada 1–6 jam setelah asupan 
makanan terkontaminasi, dan masa berlangsungnya penyakit 
kurang dari 24 jam. Gejala akut mual, muntah, dan nyeri 
abdomen, yang seringkali berakhir setelah 10 jam. Gejala diare 
terjadi pada 8–16 jam setelah asupan makanan terkontaminasi 
dengan gejala diare cair dan kejang abdomen. Mual dan muntah 
jarang terjadi. Terapi dengan rehidrasi oral dan antiemetik. 

c) Clostridium perfringens 

C. perfringens adalah bakteri batang gram positif, anaerob, 
membentuk spora. Bakteri ini sering menyebabkan keracunan 
makanan akibat dari enterotoksin dan biasanya sembuh 
sendiri . Gejala berlangsung setelah 8–24 jam setelah asupan 
produk-produk daging yang terkontaminasi, diare cair dan 
nyeri epigastrium, kemudian diikuti dengan mual, dan muntah. 
Demam jarang terjadi. Gejala ini akan berakhir dalam waktu 24 
jam. 

Pemeriksaan mikrobiologis bahan makanan dengan isolasi 
lebih dari 105 organisma per gram makanan, menegakkan 
diagnosis keracunan makanan C. perfringens . Pulasan 
cairan fekal menunjukkan tidak adanya sel polimorfonuklear, 
pemeriksaan laboratorium lainnya tidak diperlukan. 

Terapi dengan rehidrasi oral dan antiemetik. 
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d) Vibrio cholerae 

V. cholerae adalah bakteri batang gram-negatif, berbentuk 
koma dan menyebabkan diare yang menimbulkan dehidrasi 
berat, kematian dapat terjadi setelah 3–4 jam pada pasien yang 
tidak dirawat. Toksin kolera dapat memengaruhi transport cairan 
pada usus halus dengan meningkatkan cAMP, sekresi, dan 
menghambat absorpsi cairan. Penyebaran kolera dari makanan 
dan air yang terkontaminasi. 

Gejala awal adalah distensi abdomen dan muntah, yang 
secara cepat menjadi diare berat, diare seperti air cucian beras. 
Pasien kekurangan elektrolit dan volume darah. Demam ringan 
dapat terjadi. 

Kimia darah terjadi penurunan elektrolit dan cairan dan harus 
segera digantikan yang sesuai. Kalium dan bikarbonat hilang 
dalam jumlah yang signifikan, dan penggantian yang tepat 
harus diperhatikan. Biakan feses dapat ditemukan V.cholerae. 
Target utama terapi adalah penggantian cairan dan elektrolit 
yang agresif. Kebanyakan kasus dapat diterapi dengan cairan 
oral. Kasus yang parah memerlukan cairan intravena.  Antibiotik 
dapat mengurangi volume dan masa berlangsungnya diare. 
Tetrasiklin 500 mg tiga kali sehari selama 3 hari, atau doksisiklin 
300 mg sebagai dosis tunggal, merupakan pilihan pengobatan. 
Perbaikan yang agresif pada kehilangan cairan menurunkan 
angka kematian (biasanya < 1%). Vaksin kolera oral memberikan 
efikasi lebih tinggi dibandingkan dengan vaksin parenteral. 

e) Escherichia coli patogen 

E. coli patogen adalah penyebab utama diare pada pelancong. 
Mekanisme patogen yang melalui enterotoksin dan invasi 
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mukosa. Ada beberapa agen penting, yaitu sebagai berikut.

• Enterotoxigenic E. coli (ETEC). 

• Enterophatogenic E. coli (EPEC). 

• Enteroadherent E. coli (EAEC). 

• Enterohemorrhagic E. coli (EHEC)

• Enteroinvasive E. Coli (EIHEC) 

Kebanyakan pasien dengan ETEC, EPEC, atau EAEC 
mengalami gejala ringan yang terdiri atas diare cair, mual, dan 
kejang abdomen. Diare berat jarang terjadi, di mana pasien 
melakukan BAB lima kali atau kurang dalam waktu 24 jam. 
Lamanya penyakit ini rata-rata 5 hari. Demam timbul pada 
kurang dari 1/3 pasien. Feses berlendir, tetapi sangat jarang 
terdapat sel darah merah atau sel darah putih. Lekositosis sangat 
jarang terjadi. ETEC, EAEC, dan EPEC merupakan penyakit self 
limited, dengan tidak ada gejala sisa. 

Pemeriksaan laboratorium tidak ada yang spesifik untuk E. 
coli, lekosit feses jarang ditemui, kultur feses negatif dan tidak 
ada lekositosis. EPEC dan EHEC dapat diisolasi dari kultur, dan 
pemeriksaan aglutinasi latex khusus untuk EHEC tipe O157. 
Terapi dengan memberikan rehidrasi yang adekuat. Antidiare 
dihindari pada penyakit yang parah. ETEC berespons baik 
terhadap trimetoprim-sulfametoksazole atau kuinolon yang 
diberikan selama 3 hari. Pemberian antimikroba belum diketahui 
akan mempersingkat penyakit pada diare EPEC dan diare EAEC. 
Antibiotik harus dihindari pada diare yang berhubungan dengan 
EHEC.
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f) Pantoea  aglomerans

Pantoea Aglomerans, sebelumnya dikenal sebagai Erwinia 
herbicola atau Enterobacter agglomerans, ubiquitous epiphytic 
bakteri gram negatif termasuk kelompok  Enterobacteriaceae. 
Pantoea Aglomerans ditemukan terutama di permukaan 
tanaman. Namun, pernah dilaporkan diisolasi dari usus sejumlah 
serangga dan cephalothorax kepiting bakau, Ucides cordatus.

I. Pemeriksaan Molekuler
Teknik analisis biologi molekuler adalah salah satu kunci dalam  
memahami dogma sentral dalam biologi. Keberadaan teknik ini 
akan membantu kita memahami proses replikasi, transkripsi, 
tanslasi, dan lain-lain. Dengan teknik ini dimungkinkan kita akan 
dapat mengenal organisme sampai pada tingkatan molekuler 
yaitu sampai pada tingkatan DNA, RNA, asam amino, dan protein. 
Pengetahuan awal mengenai alat-alat yang dipakai dalam 
teknik analisis biologi molekuler menjadi sangat penting untuk 
dipahami. Alat-alat tersebut bisa dikelompokkan berdasarkan 
alat utama dan alat pendukung. Alat utama dapat berupa 
thermocycler, elektroforesis, Geldoc transiluminator, sequencer, 
dan lain-lain. Sementara itu, alat-alat pendukung lainnya di 
antaranya adalah oven, spektrofotometer, vortex, mikropipet, 
dan lain-lain (Holil, 2014).

Salah satu teknik molekuler yang paling sering digunakan 
yaitu Polymerase Chain Reaction (PCR) merupakan  suatu 
metode enzimatis untuk amplifikasi DNA dengan cara in vitro. 
PCR ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1985 oleh 
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Kary B. Mullis. Amplifikas DNA pada PCR dapat dicapai bila 
menggunakan primer oligonukleotida yang disebut amplimers. 
Primer DNA suatu sekuens oligonukleotida pendek yang 
berfungsi mengawali sintesis rantai DNA. PCR memungkinkan 
dilakukannya pelipatgandaan suatu fragmen DNA. Umumnya 
primer yang digunakan pada PCR terdiri atas 20-30 nukleotida. 
DNA template (cetakan), yaitu fragmen DNA yang akan 
dilipatgandakan dan berasal dari patogen yang terdapat dalam 
spesimen klinik. Enzim DNA polimerase merupakan enzim 
termostabil Taq dari bakteri termofilik Thermus aquaticus. 
Deoksiribonukleotida trifosfat (dNTP) menempel pada ujung 
3’ primer ketika proses pemanjangan dan ion magnesium 
menstimulasi aktivasi polymerase (Yuwono, 2006).

PCR adalah suatu teknik yang melibatkan beberapa tahap 
yang berulang (siklus) dan pada setiap siklus terjadi duplikasi 
jumlah target DNA untai ganda. Untai ganda DNA templat 
(unamplified DNA) dipisahkan dengan denaturasi termal dan 
kemudian didinginkan hingga mencapai suatu suhu tertentu 
untuk memberi waktu pada primer menempel (anneal primers) 
pada daerah tertentu dari target DNA. Polimerase DNA 
digunakan untuk memperpanjang primer (extend primers) 
dengan adanya dNTPs (dATP, dCTP, dGTP dan dTTP) dan buffer 
yang sesuai. Umumnya keadaan ini dilakukan antara 20–40 
siklus. Target DNA yang diinginkan (short ”target” product) akan 
meningkat secara eksponensial setelah siklus keempat dan DNA 
non-target (long product) akan meningkat secara linier (Newton 
and Graham, 1994).

Menurut Yuwono (2006), pada proses PCR diperlukan 
beberapa komponen utama, yakni sebagai berikut.
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1. DNA cetakan, yaitu fragmen DNA yang akan dilipatgandakan. 
DNA cetakan yang digunakan sebaiknya berkisar antara 10 
5–10 6 molekul. Dua hal penting tentang cetakan adalah 
kemurnian dan kuantitas.

2. Oligonukleotida primer, yaitu suatu sekuen oligonukleotida 
pendek (18–28 basa nukleotida) yang digunakan untuk 
mengawali sintesis rantai DNA. Dan mempunyai kandungan 
G + C sebesar 50–60%.

3. Deoksiribonukelotida trifosfat (dNTP), terdiri atas dATP, 
dCTP, dGTP, dTTP. dNTP mengikat ion Mg 2+ sehingga dapat 
mengubah konsentrasi efektif ion. Ini yang diperlukan untuk 
reaksi polimerasi.

4. Enzim DNA Polimerase, yaitu enzim yang melakukan katalisis 
reaksi sintesis rantai DNA. Enzim ini diperoleh dari Eubacterium 
yang disebut Thermus aquaticus, spesies ini diisolasi dari taman 
Yellowstone pada tahun 1969. Enzim polimerase taq tahan 
terhadap pemanasan berulang-ulang yang akan membantu 
melepaskan ikatan primer yang tidak tepat dan meluruskan 
wilayah yang mempunyai struktur sekunder.

5. Komponen pendukung lain adalah senyawa buffer. Larutan 
buffer PCR umumnya mengandung 10–50mM Tris-HCl 
pH 8,3-8,8 (suhu 20 o C); 50 mM KCl; 0,1% gelatin atau 
BSA (Bovine Serum Albumin); Tween 20 sebanyak 0,01% 
atau dapat diganti dengan Triton X-100 sebanyak 0,1%; di 
samping itu perlu ditambahkan 1,5 mM MgCl 2. Adapun 
proses PCR menggunakan alat termosiklus. Sebuah mesin 
yang memiliki kemampuan untuk memanaskan sekaligus 
mendinginkan tabung reaksi dan mengatur temperatur 
untuk tiap tahapan reaksi.
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Menurut Mordechai (1999), ada tiga tahapan penting 
dalam proses PCR yang selalu terulang dalam 30-40 siklus dan 
berlangsung dengan cepat.

1. Denaturasi

Di dalam proses PCR, denaturasi awal dilakukan sebelum enzim 
taq polymerase ditambahkan ke dalam tabung reaksi. Denaturasi 
DNA merupakan proses pembukaan DNA untai ganda 
menjadi DNA untai tunggal. Ini biasanya berlangsung sekitar 
3 menit, untuk meyakinkan bahwa molekul DNA terdenaturasi 
menjadi DNA untai tunggal. Denaturasi yang tidak lengkap 
mengakibatkan DNA mengalami renaturasi (membentuk DNA 
untai ganda lagi) secara cepat, dan ini mengakibatkan gagalnya 
proses PCR. Adapun waktu denaturasi yang terlalu lama dapat 
mengurangi aktifitas enzim Taq polymerase. Aktifitas enzim 
tersebut mempunyai waktu paruh lebih dari 2 jam, 40 menit, 5 
menit masing-masing pada suhu 92,5; 95 dan 97,5 o C.

2. Annealing (Penempelan Primer)

Kriteria yang umum digunakan untuk merancang primer yang 
baik adalah bahwa primer sebaiknya berukuran 18–25 basa, 
mengandung 50–60% G+C dan untuk kedua primer tersebut 
sebaiknya sama. Sekuens DNA dalam masing-masing primer itu 
sendiri juga sebaiknya tidak saling berkomplemen, karena hal ini 
akan mengakibatkan terbentuknya struktur sekunder pada primer 
tersebut dan mengurangi efisiensi PCR. Waktu annealing yang 
biasa digunakan dalam PCR adalah 30–45 detik. Semakin panjang 
ukuran primer, semakin tinggi temperaturnya. Kisaran temperatur 
penempelan yang digunakan adalah antara 36o C sampai dengan 
72o C, tetapi suhu yang biasa dilakukan itu adalah antara 50–60 o C.
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3. Pemanjangan Primer (Extention)

Selama tahap ini Taq polymerase memulai aktivitasnya 
memperpanjang DNA primer dari ujung 3’. Kecepatan 
penyusunan nukleotida oleh enzim tersebut pada suhu 72 
oC diperkirakan 35–100 nukleotida/detik, bergantung pada 
buffer, pH, konsentrasi garam dan molekul DNA target. Dengan 
demikian untuk produk PCR dengan panjang 2000 pasang basa, 
waktu 1 menit sudah lebih dari cukup untuk tahap perpanjangan 
primer ini. Biasanya di akhir siklus PCR waktu yang digunakan 
untuk tahap ini diperpanjang sampai 5 menit sehingga seluruh 
produk PCR diharapkan terbentuk DNA untai ganda.

Gambar 7.Siklus PCR (1) Denaturasi pada suhu 90 o–95 oC; (2) Annealing 
pada suhu 37 o–65 oC; (3) Elongasi pada suhu 72 oC ; (4) Siklus pertama selesai 

(Newton, 1989).
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Reaksi-reaksi tersebut di atas diulangi lagi dari 25–30 kali 
(siklus) sehingga pada akhir siklus akan diperoleh molekul-
molekul DNA rantai ganda yang baru yang merupakan hasil 
polimerasi dalam jumlah yang jauh lebih banyak dibandingkan 
dengan jumlah DNA cetakan yang digunakan. Banyaknya siklus 
amplifikasi tergantung pada konsentrasi DNA target dalam 
campuran reaksi. Produk PCR dapat diidentifikasi melalui 
ukurannya dengan menggunakan elektroforesis gel agarosa. 
Metode ini terdiri atas menginjeksi DNA ke dalam gel agarosa 
dan menyatukan gel tersebut dengan listrik. Hasilnya untai DNA 
kecil pindah dengan cepat dan untai yang besar di antara gel 
menunjukkan hasil positif (Newton, 1989).

Gambar 8.  Metode Elektroforesis (Mordechai, 1999)

Keunggulan PCR dikatakan sangat tinggi. Hal ini didasarkan 
atas spesifitas, efisiensi dan keakuratannya. Spesifitas PCR 
terletak pada kemampuannya mengamplifikasi sehingga 
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menghasilkan produk melalui sejumlah siklus. Keakuratan yang 
tinggi karena DNA polymerase mampu menghindari kesalahan 
pada amplifikasi produk. Masalah yang berkenaan dengan 
PCR adalah biaya PCR yang masih tergolong tinggi. Selain itu 
kelebihan lain metode PCR dapat diperoleh pelipatgandaan 
suatu fragmen DNA (110 bp, 5x10-9 mol) sebesar 200.00 kali 
setelah dilakukan 20 siklus reaksi selama 220 menit. Reaksi ini 
dilakukan dengan menggunakan komponen dalam jumlah 
sangat sedikit, DNA cetakan yang diperlukan hanya sekitar 5 ug 
oligonukleotida yang diperlukan hanya sekitar 1 mM dari reaski 
ini biasa dilakukan dalam volume 50-100 ul. DNA cetakan yang 
digunakan juga tidak perlu dimurnikan terlebih dahulu sehingga 
metode PCR dapat digunakan untuk melipatgandakan suatu 
sekuen DNA dalam genom bakteri hanya dengan mencampukan 
kultur bakteri di dalam tabung PCR (Mahardika, 2005).

J. Dasar Dasar Pemeriksaan Bakteri 
Untuk menetapkan nama atau identifikasi suatu kuman (bakteri) 
dari hasil isolasi, diperlukan urut-urutan pemeriksaan seperti 
berikut.

1. Reaksi terhadap pewarnaan dan morfologi bakteri.

2. Sifat-sifat pertumbuhan (media) dan morfologi koloni.

3. Pengujian sifat-sifat fisiologis/reaksi biokimia dan gerak.

4. Reaksi aglutinasi dan presipitasi.

5. Patogenitet hewan percobaan.

6. tes kulit.

7. Serologi (reaksi pengikat komplemen).
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1. Morfologi dan Reaksi Terhadap Pewarnaan
Untuk mengetahui morfologi (bentuk) kuman dan sekaligus 
reaksi terhadap pewarnaan, dilakukan dengan pewarnaan 
gram. Namun, jika hanya untuk mengetahui adanya kuman 
dan bentuk, dapat diperiksa dengan pewarnaan Methylen 
biru. Dalam  routine  di laboratorium, biasanya dipulas dengan 
gram, kecuali bakteri-bakteri tahan asam. Dengan mengetahui 
gram suatu bakteri, dapat kita memilih media-media apa yang 
diperlukan.

Dengan pewarnaan gram dapat dibagi bakteri-bakteri itu 
atas 2 golongan: gram positif dan gram negatif.

Gram positif:

a. Semua Bacillus, misalnya: B.substilis, B.anthrax, 
B.mycoides.

b. Semua Clostridium, misalnya: Cl.tetani, Cl.botulinum, 
Cl.Welchii.

c. Semua coccus, misalnya: Streptococcus, Staphylococcus, 
Pneumococcus, Gaffkya, Tetragena.

d. Semua diphtheroid, misalnya: C.B.diphtheri, C.xerosis, 
C.Hoffman.

e. Genus Mycobacterium, misalnya: @#$% tbc, lepra.

f. Treponemataceae

g. Sel-sel ragi (yeast).

Gram negatif:

a. Bakteri-bakteri usus patogen, misalnya: B typhus dan 
paratyphus, B.dysenteri.
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b. Bakteri-bakteri usus apatogen: E.coli, E.intermedium, 
A.aerogenes, Paracolobactrum.

c. Semua Reisseria, misalnya: Gonococus, Meningococcus 
dan Neisseria lain.

d. Semua bacteroid, misalnya: B.fragillis, B.funduliformis.

e. Semua Brucella, misalnya: B.melitensis, B.Ab.Bang.

f. Hemophilus2.

g. Pasteurella.

2 Media (Perbenihan, Kultur)
Untuk mengisolasi bakteri dari material (bahan) harus ditanam 
kepebenihan. Atas dasar pengamatan gram dan morfologi 
bakteri, kita dapat memilih media apa yang diperlukan. Ada juga 
bahan yang tidak dapat dilakukan pewarnaan Gram, misalnya 
terhadap feses, darah. Namun, dalam hal ini, biasanya ada 
permintaan dari dokter yang ditujukan terhadap pemeriksaan 
suatu bakteri, misalnya  pemeriksaan terhadap salmonella atau 
shigella atau vibrio (Salmonella bisa terdapat dalam feses dan 
darah, sedangkan shigella dan vibrio hanya terdapat dalam 
feses). Dengan demikian, kita dapat  memilih media yang selektif 
untuk gram negatif staf atau media yang eksklusif bagi bakteri-
bakteri yang bersangkutan.

Berikut ini contoh media yang diperlukan untuk mengisolasi 
bakteri-bakteri.
 Media :         Untuk bakteri-bakteri:
a. Agar biasa dan bouillon   : Streptococcus, 

Staphylococcus.
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b. Agar darah dan bouillon darah : Streptococcus, 
Staphylococcus, 
Pneumococcus, 
Hemophilus influensa.

c. Endo. S.S.agar, Leifson   : Salmonella dan Shigella.
d. Wilson-Blair      : Salmonella typhi.
e. Eosin Methylen Blue (E.M.B.agar) : Shigella.
f. Levinthal pelat agar    : Hemophilus influensa.
g. Lowenstein, Finlayson, Dubos  : Mycobacterium 

tuberculose.
h. Alkalis pepton     : Enrichment untuk Vibrio.
i. Gaal, Tetrathionat    : Enrichment untuk 

Salmonella.
j. Telluriet, Loffler     : Corynebacterium 

diphtheriae.
k. Agar darah-kentang-glycerin  : Hemophilus pertusis.
l. Soda agar, TCBS, Dieudonne  : Vibrio (kolera dan ElTor).
m. Vervoort dan Noguchi   : Leptospira.
n. Tarozzi bouillon     : Clostridium (anaerobe).
o. Sabouraud agar     : Ragi, Saccharomyces, 

Fungi, Torula, Monilia.

3. Reaksi Bio-Kimia
Untuk membantu determinasi atau identifikasi suatu mikroba 
diperlukan pengujian sifat-sifat fisiologis terhadap beberapa 
macam gula. Daya fermentasi (peragian) terhadap karbohidrat 
dari kuman-kuman itu satu sama lain berbeda-beda. Secara 
pasti, sukar dimengerti mengapa suatu kuman dapat meragikan 
salah satu gula, sedangkan gula yang lainnya tidak. Padahal 
jika ditinjau dari sudut empiris, gula itu adalah sama.  Hal ini 
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disebabkan mungkin adanya perbedaan letak atom-atom H dan 
OH di sekitar atom C.

Gula-gula yang dipakai adalah monosakarida, disakarida, 
trisakarida. Tiap jenis gula terdapat dalam air-pepton, kadarnya 
kira-kira 1%. Dalam tabung-tabung peragian ini dimasukkan 
satu tabung kecil letaknya terbalik, untuk menampung gas 
yang terbentuk. Tabung peragian ini disebut  ”tabung Durham”.  
Untuk mengetahui adanya peragian atau tidak maka ke dalam 
perbenihan dibubuhi suatu indikator sebagai petunjuk asam 
dan basa. Indikator yang biasanya dipakai dalam peragian gula-
gula ini adalah sebagai berikut.

a. Azolitmin, dalam keadaan netral atau sedikit basa warnanya 
violet (ungu), dalam keadaan asam warnanya kuning.

b. Phenol-red, dalam keadaan netral atau sedikit basa warnanya 
merah dan dalam keadaan asam warnanya kuning.

Bila suatu bakteri ditanam ke peragian ini, maka terdapat 3 
kemungkinan, yaitu sebagai berikut.

a. Bakteri tidak meragikan gula atau terbentuk alkalis sedikit 
sehingga warna indikator dalam tabung peragian tidak 
berubah. Hal tersebut dicatat sebagai  peragian negatif (-).

b. Bakteri meragikan gula, tidak membentuk gas. Karena 
adanya peragian ini, terbentuk asam yang menyebabkan 
warna indikator berubah dan perubahan ini dapat dilihat. 
Hal tersebut dicatat sebagai peragian positif (+).

c. Bakteri meragikan gula dan membentuk gas, terjadi 
perubahan indikator dan gas yang terbentuk masuk ke 
dalam tabung Durham. Gas ini dapat kita lihat, yaitu isi 
tabung Durham jernih. Hal tersebut dicatat sebagai peragian 
positif dan membentuk gas (+g). 
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Untuk melakukan pemeriksaan reaksi bio-kimia, di 
laboratorium disebut ”jajaran warna” (jajaran panjang) mungkin 
karena tutup macam-macam gula itu berwarna-warni. Jajaran 
warna secara  routine  biasanya terdiri atas agar miring, glukose, 
lactose, seitz, mannit, maltose, saccharose, indol, methyl red, simon 
citrat,voges proskauer, urea, T.S.A (T.S.I), dan semi-solid. Sesudah 1-2 
hari disimpan pada suhu 37°C (kecuali semi-solid disimpan pada 
suhu kamar), hasil reaksi dan peragian dapat dibaca.

Cara melakukan pemeriksaan reaksi biokimia.

Pemeriksaan reaksi biokimia, pada umumnya dilakukan terhadap 
gram negatif staf. Material yang telah ditanam pada media untuk 
gram negatif staf, seperti Endo agar, S.S. agar dan Leifson secara 
apusan, sesudah  dikeram  pada inkubator 37°C selama 24 jam, 
tumbuhlah koloni-koloni bakteri.  Pilihlah koloni-koloni yang 
rein, kemudian dengan jarum diambil 1 koloni dan ditanam ke 
perbenihan bouillon 1 ml. Bouillondieram pada suhu 37°C kira-
kira 30 menit, seterusnya ditanam kejajaran warna seperti di 
atas, dengan ose dan jarum. Untuk citrat, urea, T.S.A. dan semi 
solid ditanam dengan jarum, selainnya dengan ose.

• Citrat  : Tusuk sampai ke dasar tabung, kemudian 
goreskan pada permukaan citrat agar.

• Urea  : Penanaman dilakukan dengan melakukan 
goresan pada permukaan urea-agar.

• T.S.A  : Tusuk sampai ke dasar tabung, kemudian 
goreskan pada permukaan.

• Semi-solid : Tusuk sampai ke dasar tabung, kemudian 
jarum ditarik pelan-pelan, melihat gerak.

Penanaman harus secepat mungkin dan aseptis.
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4. Aglutinasi dan Presipitasi
Reaksi aglutinasi dilakukan di atas gelas-objek yang bersih, 
sedangkan reaksi presipitasi dilakukan pada tabung  kecel, 
dengan memakai antiserum. Antiserum diperoleh dengan 
menyuntik kelinci beberapa kali dengan kuman yang telah 
dimatikan. Darah kelinci diambil sesudah dibiarkan membeku 
dan diputar maka cairan yang jernih sebelah atas tabung putar 
terdapat serum yang mengandung antibody, misalnya agglutinin 
atau presipitin. Serum ini di laboratorium disebut antiserum. 
Antiserum ini beraglutinasi dengan bakteri yang homolog 
(sebagai aglutinogen) ran reaksinya adalah khas (spesifik).

Reaksi aglutinasi, antara lain dilakukan terhadap 
pemeriksaan: Salmonella, Shigella, Pneumococ, Vibrio. 
Sementara itu, presipitat antara lain dilakukan terhadap 
pemeriksaan: Brucella, Anthrax (Ascoli test), Yeast, dan Fungi.

Berikut ditampilkan sejumlah contohnya.

a. Pada pemeriksaan feses (tinja) dari seorang pasien 
dapat dipisahkan sejenis bakteri yang menurut sifat-sifat 
pertumbuhan dan sifat-sifat biokimianya seperti kuman 
typhus (Salmonella typhi). Berdasarkan pengamatan sifat-
sifat ini saja belum dapat ditetapkan diagnosis, pemeriksaan 
harus dilengkapi dengan aglutinasi dengan antiserum 
typhus. Bila terjadi aglutinasi positif, barulah dapat 
diberikan/ditetapkan nama kuman tadi. Sebaliknya, jika 
aglutinasi negatif, pasti bukan kuman typhus (Salmonella 
typhi).

b. Demikian juga halnya jika dari urin pasien dapat diisolasi 
suatu kuman yang sifat-sifat pertumbuhannya dan sifat-
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sifat biokimianya sama dengan kuman paratyphus, untuk 
memastikan diagnosis, harus dilengkapi dengan aglutinasi 
antiserum paratyphus.

c. Begitu juga kalau dari feses penderita dapat diisolasi 
suatu kuman yang sifat-sifat pertumbuhan dan sifat-
sifat biokimianya sama dengan Shigella. Maka untuk 
menetapkan diagnosis dan penetapan jenis Shigella 
tersebut harus dilanjutkan dengan pemeriksaan aglutinasi, 
dengan mempergunakan antiserum Shigella.

Dari contoh-contoh di atas dapat diambil kesimpulan 
bahwa untuk menetapkan diagnosis/nama bakteri yang dapat 
diasingkan, misalnya untuk Salmonella, Shigella, Vibrio harus 
dilengkapi dengan aglutinasi.

5 Patogenitet Hewan Percobaan
Untuk menetapkan diagnosis terhadap beberapa kuman 
penyakit diperlukan percobaan hewan. Hewan atau binatang 
yang dipergunakan harus sensitif (peka = rentan) terhadap 
kuman yang bersangkutan. Pada hewan-hewan percobaan 
tersebut harus dijumpai kembali kuman-kuman tersebut, atau 
menimbulkan gejala-gejala yang spesifik (Postulate Koch).

Contoh-contoh:

a. Mycobacterium tuberculose tipe human dan bovine sensitif 
terhadap marmut. Tipe bovine saja sensitif terhadap  sapi 
dan kelinci dan sapi.

b. Pasteurella pestis sensitif terhadap marmut.

c. Pneumococcus sensitif terhadap tikus putih kecil.

d. Percobaan rabies binatang kera dan tikus putih kecil (habel 
mouse test).
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6. Tes Kulit
Beberapa kuman memerlukan tes kulit untuk memperlengkapi 
diagnosis. Contoh yang dilakukan tes kulit, ialah sebagai berikut.

a. Beta Streptococus.

b. Pneumococcus.

c. Myc.tuberkulose.

d. C.diphtheriae.

e. Brucella.

f. Yeast dan Fungi, dll.

7. Serologi
Beberapa penyakit dapat diperiksa dengan “complement fixation 
test” (reaksi pengikat komplemen). Untuk reaksi ini, diperlukan 
ekstrak-antigen, amboceptor, serum-pasien, eritrosit biri-
biri,  dan serum komplemen. Cara-cara melakukan complement 
fixation test, lihat diktat serologi. Yang dapat diperiksa dengan 
tes ini, antara lain sebagai berikut.

a. Gonococcus (gonorrhoea).

b. Brucella.

c. Yeast dan Fungi.

d. Treponema (penyakit syphilis), dll.

Di dalam routine (pekerjaan sehari-hari) pemeriksaan bakteri 
hanya dilakukan dengan: pewarnaan, kultur (media), reaksi 
biokimia, aglutinasi dan percobaan hewan.
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K. Media dan Hewan Percobaan 
(Kulturasi dan Inokulasi)

1. Fungsi Media 
Media (perbenihan) adalah suatu substansia yang berisi 
beberapa zat-zat makanan (nutrient) yang dipergunakan 
untuk menumbuhkan kuman (mikroba). Dalam Laboratorium 
Mikrobiologi, media itu mempunyai 2 fungsi, yaitu sebagai 
berikut.

a. Untuk mengisolasi dan penanaman mikroba.

b. Untuk pengujian sifat-sifat fisiologis atau reaksi biokimia 
mikroba.

Zat makanan yang diperlukan oleh mikroba pada umumnya 
sangat bervariasi. Ada yang merupakan senyawa-senyawa organik 
sederhana atau majemuk, dan bahkan ada  yang  memerlukan 
unsur-unsur kimia dalam perkembang biakannya. Sebagai 
contoh dapat dikemukakan di sini, pada umumnya bakteri-
bakteri yang hidup di dalam tanah, untuk pertumbuhannya 
memerlukan zat-zat organik sederhana.  Sebaliknya bakteri-
bakteri patogen hanya dapat tumbuh dalam media yang cukup 
mengandung ”ekstrak daging”. Sebab di dalam ekstrak daging 
itu banyak terdapat unsur-unsur makanan yang cukup, seperti 
asam-asam amino, pepton protease, hexose-phosphat, dan 
beberapa vitamin.

Agar supaya mikroba atau bakteri yang ditanam di suatu 
media dapat tumbuh dengan baik dan subur, medium tersebut 
harus memenuhi syarat-syarat, antara lain sebagai berikut.
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a. Cukup mengandung unsur-unsur makanan yang 
mudah dipergunakan atau diambil oleh mikroba.

b. Mempunyai tekanan osmotis, tegangan permukaan 
dan reaksi pH yang sesuai (optimum).

c. Tidak mengandung zat-zat yang dapat menghambat 
pertumbuhannya (bahan-bahan inhibitor).

d. Harus steril dan dicegah kemungkinan adanya 
kontaminasi (mendapat cemaran).

2. Media Pokok (Media Sederhana)
Banyak dikenal macamnya media atau perbenihan. Pada 
umumnya, media itu adalah variasi dari media pokok atau 
media sederhana ini. Yang termasuk media pokok adalah larutan 
bouillon dan air pepton.

Dari kedua media pokok ini dapat dibuat berbagai macam 
media, seperti media agar, agar-darah, dan bouillon darah. 
Larutan bouillon dibuat dari air daging, biasanya daging sapi. Bila 
air daging (kaldu) ini terus dididihkan, kemudian disaring dan 
air saringan dipekatkan dalam keadaan hampa, maka hasilnya 
terdapat ”ekstrak daging”, warnanya merah-tengguli.  Hampir 
semua media itu memerlukan ekstrak daging.

Komposisi dari larutan Bouillon:

R/ Larutan bouillon:
Air daging : 1 liter.
NaCl  : 5 gram.
Pepton  : 10 gram.
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R/ Larutan bouillon:
Aquades : 1 liter.
NaCl  : 5 gram.
Pepton  : 10 gram.
Extrak  : 3 gram.

Mengingat air daging itu belum cukup mengandung garam dan 
protein (pepton), maka perlu ditambah lagi NaCl (0,05%) dan 
pepton (1%).

Komposisi air pepton.
Media ini adalah media yang paling sederhana, terdiri dari:
R/ Aquadset : 1 liter.

NaCl  : 5 gram.

Pepton  : 10 gram.

Jika kita ingin membuat perbenihan padat, misalnya 
perbenihan agar-agar, maka pada perbenihan bouillon 
di atas ditambah agar-agar 30 gram tiap liter media. 
Jadi,  persentase  agar-agar dalam media adalah 3%. Agar-
agar ini adalah semacam hydrat-arang, dibuat dari ganggang. 
Merupakan gel, mencair pada suhu 90-100°C dan membeku 
kembali pada temperatur 40°C ke bawah. Oleh karena itu, 
membuat media agar-agar harus dituang ke dalam pelat pada 
waktu suhunya kira-kira 45-50°C. Agar-agar ini sukar dirusak 
oleh bakteri yang tumbuh padanya. Fungsi agar ini sebenarnya 
hanya untuk mengeraskan perbenihan. Dengan perbenihan 
yang padat ini mikroba tumbuh dengan membentuk koloni-
koloni yang dapat dilihat dan memudahkan identifikasi atau 
determinasi kuman tersebut.



Lalat dan Hadis yang Relevan 103

Jika kepada media bouillon di atas ditambah dengan eritrosit 
biri-biri yang telah dilihat fibrinnya, maka kita memperoleh 
”bouillon darah”. Demikian juga halnya jika pada suatu agar-
pelat kita bubuhi eritrosit (darah) biri-biri, maka kita mendapat 
perbenihan ”agar-darah”. Demikian juga jika diperlukan 
perbenihan yang mengandung gula-gula yang diperlukan 
untuk pengujian sifat-sifat fisiologis dan reaksi biokimia, dapat 
dibuat dengan menambah gula-gula kepada perbenihan air 
pepton atau larutan bouillon, sehingga kadarnya di dalam media 
terdapat kira-kira 1%. Bagaimana proses mengerjakan media ini, 
tidak diuraikan.

3. Sifat Pertumbuhan pada Media
Sifat-sifat tumbuhnya kuman pada media, baik pada media 
cair maupun media padat, ada berbagai macam rupa.  Untuk 
menetapkan atau mengisolasi suatu kuman lebih banyak dipakai 
media padat daripada media yang cair.

a. Media Cair

Tumbuhnya bakteri pada umumnya homogen (merata). Dalam 
perbenihan cair terdapat beberapa kemungkinan:

1) Perbenihan menjadi keruh merata.

2) Pembentukan selaput pada permukaan dan selaput ini 
mungkin:

• kering, berlendir (Acetobacter xylinum, 
Micobacterium tuberculose).

• mengerut (bakteri mesentericus).

3) Pembentukan endapan pada dasar tabung 
sehingga cairan sebelah atas menjadi jernih (biakan 
Streptococcus).
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4) Pembentukan zat-zat warna yang meresap ke dalam 
cairan, seperti warna merah (bakteri Prodigiosum), 
warna hijau (bakteri Pyocyaneus).

b. Media Padat

Pada media padat karena tumbuhnya kuman-kuman membentuk 
koloni-koloni maka dari morfologi koloni ini sebagai penolong 
untuk menetapkan spesies kuman.  Yang dimaksud dengan 
”koloni” adalah kesatuan individu yang mempunyai sifat-sifat 
sama. Koloni ini terdiri atas beribu-ribu kuman yang berasal dari 
1 sel kuman. Bentuk koloni pada media padat pada umumnya 
bulat. Ada yang licin (smooth) dan kasar (rough). Pada umumnya, 
bakteri-bakteri penyakit dapat tumbuh dengan koloni yang 
smooth dan rough. Pinggir koloni ada bermacam-macam variasi, 
misalnya sebagai berikut.

Rata  : bakteri typhus dan paratyph.

Bergerigi : Streptococcus.

Berombak : bakteri anthraxis.

Bercabang : bakteri mycoides (bakteri pembentuk spora 
yang terdapat dalam tanah).

berlendir : bakteri Klebsiella Friedlander.

Morfologi koloni yang terdapat pada media padat, 
merupakan faktor yang penting dalam mengisolosi suatu 
bakteri. Ada koloni yang berlendir, ada yang dapat meluas 
(merayap) seperti bakteri Proteus, dll.

c. Rupa Koloni dan Pembentukan Zat Warna

Pada umumnya, koloni-koloni bakteri pada media tidak 
berwarna, tetapi ada juga dapat membentuk zat warna karena 
pengaruh media atau bakteri itu sendiri mengeluarkan zat-zat 
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warna yang meresap ke dalam perbenihan. Untuk mengisolasi 
suatu kuman-kuman penyakit dari media, ciri-ciri koloni ini harus 
dikenal betul. Berikut beberapa contohnya.

1) Salmonella dan Shigella : Koloni-koloninya tidak 
berwarna, seperti titik air pada media: Endo, S. S. agar.

2) Sal. typhi : Koloninya berwarna hitam-mengkilat pada 
media Wilson-Blair.

3) Vibrio : Koloninya berwarna kuning pada media TCBS-
agar, tidak berwarna pada Endo dan Soda-agar.

4) Eschericia coli : Berwarna merah kilat logam pada media 
Endo.

5) E. Intermedium dan A. aerogenes: Berwarna merah 
jambu pada media Endo.

6) Stap. Aureus : Kuning emas (aurum) pada agar.

7) Stap. albus : Putih (albus) pada agar.

8) Stap. citrues : Kuning jeruk pada agar.

9) Myc. tuberculose : Kuning pucat pada media Lowen-
stein.

10) B. Prodigiosum : Membentuk warna merah medianya 
juga turut berpendar merah.

11) B. Pyocianeus : Membentuk warna biru (pyocianin) dan 
medianya juga turut berpendar biru.

12) B. Fluorescens : Membentuk warna hijau dan medianya 
juga berpendar hijau.

13) B. Yiolaceus : Membentuk warna ungu dan medianya 
juga turut berpendar ungu.
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d. Pemecahan Darah (Eritrosit)

Ada beberapa bakteri mempunyai enzim yang dapat 
mengeluarkan hemoglobin dari stroma eritrosit, enzim ini 
dinamakan “enzim hemolytis”. Untuk mengetahui apakah 
suatu bakteri dapat atau merusak darah (eritrosit) maka kita 
tumbuhkan bakteri itu pada perbenihan bouillon darah atau 
pada agar-darah. Pada media yang mengandung darah ini 
(biasanya digunakan darah biri-biri) terdapat 3 kemungkinan: 
tidak merusak darah (anhemolyse), merusak darah (hemolyse), 
dan mencernakan darah (hemodigesti).

Tidak merusak darah disebut juga: gamma-hemolyse.
Merusak darah: beta-hemolyse.
Mencernakan darah: alpha-hemolyse (hemodigesti).

Jika suatu kuman ditanam pada perbenihan agar-darah, 
sesudah 1-2 hari pada suhu 37°C, jika kuman tadi mempunyai 
enzim hemolytis, maka di sekitar koloni kuman tadi terdapat 
gelanggang yang jernih dan kemerah-merahan sedikit. Bila 
diperiksa dengan alat spektroskop maka masih terlihat adanya 
garis-garis spektrum dari hemoglobin. Jadi hemolysis tidak lain 
ialah: keluarnya hemoglobin dari eritrosit.

Jika kita memakai medium cair, sesudahnya beberapa lama 
(1-2 hari), eritrosit akan mengendap menjadi sediment eritrosit. 
Bila kuman yang ditanam itu mengandung enzim hemolytis, 
maka terlihatlah larutan sebelah atas sediment eritrosit 
ada berwarna merah. Warna merah ini adalah disebabkan 
hemoglobin yang keluar dari eritrosit.

Dapat juga kita menjumpai peristiwa lain, misalnya jika vibrio 
cholera kita tanam pada medium agar darah, maka sekeliling 
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koloni terlihat sedikit gelanggang jernih. Selain jernih, terdapat 
juga warna kehijau-hijauan. Jika diperiksa dengan spektroskop, 
tidak kelihatan garis spektrum Hb. Di sini Hb terus dihancurkan 
atau dicernakan menjadi met-Hb, oleh enzim yang dinamakan 
hemoglobin-trypsin. Jika kita memakai perbenihan cair (bouillon 
darah), maka sebelah atas sediment eritrosit kelihatan sedikit 
warna kehijau-hijauan, dan tidak kelihatan warna kemerah-
merahan. Peristiwa ini disebut: hemodigesti (alpha hemolise).

Seandainya kuman yang merusakkan darah pada media 
padat, maka sekitar koloni-koloni tidak terdapat gelanggang 
jernih, maupun gelanggang hijau.  Peristiwa ini disebut: 
anhemolyse (indifferent, gamma-hemolyse).

Contoh:

1) Anhemolyse : Salmonella, Shigella, Klebsiella, Hemophilus 
influensa, Proteus, dll.

2) Hemolysis : Vibrio biotipe El Tory, Staphylococcus aureus, 
Streptococcus, dll.

3) Hemodigesti : Vibrio biotipe classic, Pneumococcus, 
Streptococcus viridans (alpha 
Sterptococcus), dll.

4. Cara-cara Menanam pada Perbenihan
Untuk memperoleh biakan murni dari tanaman yang diisolasi dari 
bahan-bahan pemeriksaan (material), diperlukan perbenihan-
pelat. Istilah pelat di laboratorium biasanya dimaksudkan ialah 
perbenihan padat yang terdapat pada pinggan petri. Pelat 
yang digunakan sebaiknya mempunyai garis tengah sekurang-
kurangnya 12½ cm. Makin lebar permukaan pelat atau media 
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tentu lebih baik, karena selain untuk mempermudah tumbuhnya 
kuman juga lebih mudah memperoleh koloni-koloni yang 
rein. Koloni yang rein ialah koloni yang terpisah, dan sangat 
diperlukan dalam penetapan kuman selanjutnya.

Untuk mendapatkan koloni-koloni yang rein pada media 
dapat dilakukan sebagai berikut.

a. Isolasi dengan Goresan (Streak Plate Method)

Alat untuk isolasi dengan cara goresan ini ialah ose. Ose terbuat 
dari platina atau kawat dari ”nichrome”, panjangnya kira-kira 5 
cm. Ujungnya bulat dengan diameter 2-3 mm. Gagangnya dapat 
dibuat dari tembaga atau kuningan sebagai tempat pegangan. 
Setiap hendak mempergunakan ose harus dilidah apikan 
terlebih dahulu di atas nyala api Bunsen sampai membara, 
kemudian lakukan 3x di atas nyala. Jika sudah dipakai, dilidah 
apikan lagi seperti di atas. Janganlah meletakkan ose pada 
sembarang tempat, tetapi letakkanlah ose itu berdiri dengan 
gagangnya sebelah.

Bahan-bahan yang ditanam dengan cara goresan, misalnya 
darah, sedimen urin, pus, sputum, cairan otak, dll. Sesudah 
ose dilidah-apikan, material diambil, kemudian dengan cepat 
ditanam pada perbenihan padat, misalnya agar-pelat, endo-
agar, dll. Pertama-tama, dibuat goresan pada permukaan 
media mulai dari kiri ke kanan (dari pinggir ke pinggir) sampai 
memenuhi pelat. Kemudian, goresan-goresan selanjutnya 
menyilang goresan-goresan pertama tadi. Permukaan media 
tidak boleh luka karena goresan. Sesudah disimpan dalam 
inkubator, kita lihat tumbuhnya bakteri, banyak pada goresan-
goresan pertama, makin lama makin berkurang. Pada goresan-
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goresan yang menyilang terdapat koloni-koloni bakteri yang 
terpisah (rein koloni), karena pada goresan-goresan ini sudah 
sedikit tempat bakteri.

Cara lain ada juga dilakukan dengan goresan-goresan yang 
berliku-liku, seperti zig-zag sampai memenuhi permukaan 
pelat. Cara ini keduanya baik, bergantung kepada pengalaman 
masing-masing.

b. Isolasi dengan Apusan (Smear Plate Method).

Alat untuk menanam cara apusan ialah spatel, terdiri atas tangkai 
kaca (pyrex) sebelah ujungnya bengkok-siku. Cara apusan 
biasanya dilakukan terhadap bahan yang banyak mengandung 
kuman-kuman apatogen, seperti pemeriksaan feses, terhadap 
bakteri-bakteri typhus kolera, dysentri basiler. Mengingat feses 
itu banyak mengandung kuman-kuman apatogen, maka jika 
dilakukan cara goresan, tipis sekali menemukan kuman-kuman 
bakteri patogen tadi. Untuk mengisolasi bakteri-bakteri patogen 
yang terdapat di feses, ditanam pada perbenihan yang selektif, 
misalnya Endo-agar, Salmonella-Shigella-agar (S. S. agar) untuk 
pemeriksaan Salmonella dan Shigella. Pada perbenihan selektif 
ini koloni-koloni golongan coli dapat dibedakan dengan koloni-
koloni Salmonella dan Shigella. Sementara itu, untuk mengisolasi 
kuman kolera, biasanya dipakai perbenihan ekslusif, artinya 
kuman-kuman lain mati selain vibrio kolera.

Sedikit bahan diambil dengan ose secara aseptis kemudian 
ditaruh pada permukaan media sebelah pinggir. Kemudian 
dengan spatel yang telah disterilkan di atas nyala api Bunsen, 
dinginkan, bahan tadi diapus dengan spatel sehingga memenuhi 
permukaan pelat. Penanaman cara apusan ini prinsipnya juga 
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sama dengan cara goresan, yaitu mula-mula ditanami secara 
tebal dan lama-kelamaan menipis (ringan). Sesudah disimpan 
dalam inkubator, maka pada apusan mula-mula terdapat 
koloni-koloni bakteri yang rapat dan pada apusan yang terakhir, 
terdapat koloni-koloni yang rein. Pada koloni-koloni yang rein ini 
kita dapat mengenal koloni-koloni Salmonella-Shigella, seperti 
tetesan air yang tidak berwarna.

c. Isolasi dengan Taburan (Pour Plate Method).

Cara ini biasanya dipakai untuk mengisolasi atau menghitung 
kuman-kuman yang terdapat dalam air. Untuk ini diperlukan 
agar-agar.

1) Bahan (air) diencerkan dahulu dengan air suling yang 
steril, misalnya 10x, 100x.

2) Tiap-tiap penipisan diambil 1 ml kemudian dimasukkan 
ke dalam pinggan petri steril.

3) Dibubuhi agar-agar yang suhunya kira-kira 45-50°C 
secara aseptis, dan tiap pelat 10 ml. Suhu ini dapat 
diketahui dengan menyentuhkan tabung ke punggung 
tangan atau ke pelopak mata. Jika sudah tahu suhunya 
kira-kira seperti di atas. Jika suhunya sudah di bawah 
40°C agar-agar sudah mulai membeku dan tidak dapat 
dipakai lagi.

4) Air dengan agar dicampur pelan-pelan di atas 
permukaan yang rata, hindarkan jangan sampai agar 
menyentuh (mengenai) tutup pelat.

5) Biarkan membeku, disimpan dalam inkubator 37°C 
selama 1-2 hari.
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6) Penyimpanan agar ini terbalik, artinya bagian agarnya 
sebelah atas, untuk menghindarkan adanya air condens 
yang mengotori agar.

7) Pada agar tumbuh koloni-koloni yang dapat dipisahkan 
dan dihitung berapa terdapat dalam 1 ml dari yang 
diencerkan. Kemudian, dapat dihitung berapa jumlah 
kuman dalam 1 ml air asli (yang tidak diencerkan). 
Misalnya dalam enceran 10x terdapat kuman 20 maka 
dalam 1 ml = 200 kuman, dalam 1 ml enceran 100x 
terdapat 3 maka di dalam 1 ml terdapat 300. Dari jumlah 
ini dapat diambil jumlah rata-rata, yaitu dalam 1 ml air 
asli dapat = (200 + 300): 2 = 250 kuman.

d. Cara Menanam Agar-Tegak (Agar Deep Culture).

Agar tegak dipakai untuk menyimpan bakteri-bakteri yang telah 
murni atau stam-stam bakteri. Dalam agar tegak ini bakteri tahan 
berbulan-bulan. Bila bakteri ini diperlukan, dari agar tegak apat 
diisolasi kembali. Penanaman pada agar tegak biasanya diambil 
dari biakan cair (bouillon).

Caranya:

1) Ose (jarum) disterilkan dahulu di atas lampu sen atau 
lampu spiritus sampai pijar, kemudian dinginkan.

2) Tutup kapas dari tabung tempat biakan kuman jika akan 
dipindahkan, dilepaskan dengan kelingking tangan 
kanan.

3) Kemudian, mulut dan leher tabung reaksi diganggang, 
dan cara memegang tabung tabung reaksi hendaknya 
miring untuk menghindari kemungkinan adanya 
kontaminasi dari udara.
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4) Dengan ose tadi, biakan diambil, kemudian sebelum 
menutup mulut tabung, mulut tabung reaksi 
itu diganggang sekali lagi.

5) Agar tegak yang akan ditanam, tutup kapasnya 
dilepaskan secara aseptis (lihat di atas), kemudian 
tusukkan dengan ose yang telah mengandung biakan 
tadi, sampai ke dasar tabung, selanjunya jarum ose 
ditarik dengan hati-hati.

6) Mulut dan leher tabung disterilkan (diganggang) lagi, 
kemudian ditutup dengan kapas yang terdapat pada 
kelingking tangan sebelah kanan.

7) Ose sebelum diletakkan, harus dilidah-apikan dahulu, 
kemudian lakukan 3x di atas api.

8) Agar tegak yang telah ditanam, buat etiket dari: 
nama kuman yang ditanam, tanggal penanaman, 
dengan  pinsil  atau tinta dengan etiket kertas yang 
dilem.

e. Cara menanam agar miring (Agar slant culture).

Teknik membuka dan menutup biakan sama dengan di atas, 
secara aseptis. Namun, cara menanam pada agar miring ialah 
cara goresan dengan ose atau jarum, dimulai dari pangkal ke 
arah mulut tabung.

L. Inokulasi pada Hewan Pecobaan
Kadang-kadang dalam pembuktian atau penetapan diagnose 
suatu kuman diperlukan percobaan hewan. Terutama dalam 
pembuatan-pembuatan immun-serum, percobaan bisa ular, 
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hewan (kuda) diperlukan sekali. Binatang yang selalu diperlukan 
untuk percobaan ialah: kuda, kera, marmut, kelinci, tikus-putih, 
dll.
• Kera   : Untuk pembuatan vaksin rabies.
• Kuda   : Untuk pembuatan serum, misalnya 

serum anti tetanus, anti bisa ular, dsb.
• Marmut   :  Untuk percobaan bakteri tbc. tipe 

human, leptospira, pasteurella pestis, 
Vibrio, Diptheri.

• Kelinci   : Untuk percobaan bakteri tbc. tipe bovine, 
percobaan virus cacar, Staphylococcus.

• Tikus putih  : Untuk percobaan Pneumooccus.
• Embryo-ayam : Untuk membiakkan virus, rickettsia.

Cara-cara penyuntikan (inokulasi).
1. Percutan (goresan pada kulit).
 Contoh: Pasteurella pestis pada marmut, bibit cacar sapi 

pada kelinci.
2. Intracutan (ke dalam kulit).
 Contoh: Toxin C. B. diphtheriae pada marmut.
3. Subcutan (di bawah kulit).
 Contoh: Myc. tuberculose pada pangkal kaki belakang 

marmut, pemeriksaan kehamilan pada tikus putih kecil. 
(Aschheim-Zondek), Staphylococcus.

4. Intraperitoneal (ke dalam rongga perut).
 Contoh: Pemeriksaan Vibrio kolera,  Leptospir, Pasteurella 

pestis, pada marmut.
5. intraveneus (ke dalam pembuluh darah balik).
 Contoh: Pemeriksaan kehamilan (Friedman).
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6. Intracerebral (ke dalam otak).
 Contoh: Pembuatan vaksin rabies dan pemeriksaan Bakteri 

Cohn pada otak kera (monyet).
7. Rongga sendi.
 Contoh: Percobaan staphylococcus, streptococcus pada 

kaki belakang kelinci.
8. Ruang mata.
 Contoh: Percobaan cacar (Paul test), pada mata kelinci.

M. Pewarnaan Bakteri dengan 
Pewarnaan Gram

Pewarnaan gram ini pertama kali dikembangkan oleh seorang 
ahli histologik Christian gram (1884). Dengan pewarnaan gram, 
bakteri-bakteri dapat dibagi atas 2 golongan, yaitu gram positif 
dan gram negatif. Gram positif warnanya violet (ungu) karena 
mengikat zat warna utama “kristal violet”. Sementara itu, gram 
negatif berwarna  merah jambu  karena melepaskan zat warna 
utama dan menangkap zat warna penutup ”fuchsin”. Prinsip 
atau pokok-pokok pewarnaan gram meliputi 4 tingkatan, yaitu 
sebagai berikut.

1. Pewarnaan dengan zat warna utama (kristal gentian violet 
yang warnanya violet).

2. Merekatkan (mengintensifkan) dengan suatu larutan 
mordant, yaitu larutan lugol (J-KJ).

3. Menambahkan zat decolorisasi (bahan peluntur), misalnya 
alkohol atau alkohol-asam.

4. Pemberian zat penutup (counter stain), misalnya larutan 
fuchsin, safranin, dll.
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Pulasan menurut gram mempunyai banyak modifikasi, 
sebaiknya pakailah salah satu cara saja  di antara yang 
banyak. Kesalahan biasanya terdapat pada ”overstaining” dan 
”overdecolozing”, yaitu terlalu lama memberikan zat-zat warna 
atau pancucian dengan alkohol. Akibatnya, gram-positif dapat 
menjadi gram-negatif. Teknik mewarnai hendaknya dikontrol 
juga dengan melakukan pemulasan terhadap bakteri yang telah 
diketahui gramnya. Larutan-larutan zat warna yang digunakan 
senantiasa diperiksa, apakah sudah terdapat kristal-kristal atau 
kotoran-kotoran lainnya. Gunakanlah selalu larutan-larutan zat 
warna yang disaring dengan kertas saring.

Perlu kita ketahui bahwa perbedaan sifat antara kedua 
golongan bakteri tadi, tidaklah absolut tegas dan spesifik, 
melainkan bergantung juga pada beberapa faktor, antara lain:

1. Bakteri-bakteri gram positif sering kali tidak dapat 
menyerap dan mengikat zat warna kristal violet, 
terutama apabila dibuat preparat dari bakteri-bakteri 
biakan murni yang telah tua (rough).

2. Ada bakteri-bakteri tertentu yang sangat peka terhadap 
cara-cara yang mengalami sedikit perubahan.

3. Selain daripada itu ada juga bakteri-bakteri yang 
bersifat ”gram variable”, dll.

Gentian violet dapat diganti dengan crystalviolet atau 
methylviolet, jika gentian violet tidak ada.

• Larutan Standard Gentian Violet.
 Bubuk (kristal) gentian violet  : 5 gram.
 Alkohol 95-96%     : 95 ml.
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• Larutan Pakai.
 Larutan standard gentian violet : 10 ml.
 Karbol (phenol) 5%    : 90 ml.
• Larutan Standard Fuchsin.
 Bubuk (kristal) fuchsin   : 5 gram.
 Alkohol 95-96%     : 95 ml.
• Larutan Pakai.
 Larutan standard fuchsin   : 10 ml.
 Aquades      : 90 ml.

Bubuk digerus dalam mortir dengan alkohol sedikit demi 
sedikit, setelah larut masukkan ke dalam botol (untuk gentian 
violet harus botol yang cokelat atau sawo matang). Genapkan 
volume alkohol sampai volume yang diperlukan. Biarkan 24 jam 
baru dapat dipakai. Jika hendak dipakai larutan stam ini harus 
diencerkan dahulu 10x dan disaring. Filtrat ini dipakai untuk 
pewarnaan.

• Larutan Lugol (J-KJ).
 Yodium kristal  : 1 gram
 Kalium jodida (KJ) : 2 gram
 Aquades   : 300 ml.

Mula-mula yodium + KJ dalam kira-kira 10 ml aquades. 
Sesudah yodium larut, genapkan volumenya menjadi 300 ml. 
Larutan lugol ini disimpan dalam botol yang sawo matang. 
Dapat juga kita sediakan larutan lugol dalam 5x atau 10x kuat. 
Pada waktu pemakaian encerkan dengan aquades. Bila perlu 
disaring. Larutan lugol yang dibuat seperti di atas, langsung 
dipakai tanpa ditipiskan lagi.
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1. Cara Pewarnaan Gram

a. Buat sediaan pada objek gelas, keringkan, kemudian 
rekatkan (fiksasi) 3x di atas api Bunsen.

b. Tuangi dengan larutan karbol-gentian-violet (sesudah 
sediaan dingin), biarkan selama 5 menit.

c. Zat warna dibuang dan bubuhi dengan larutan mordant 
(lugol), diamkan selama kira-kira 1-3 menit.

d. Lugol dibuang dan preparat dicelupkan ke dalam 
alkohol 96%, sampai warna gentian violet lepas (sampai 
gentian violet tidak ada luntur lagi).

e. Cuci dengan air kran sampai bersih, kemudian bubuhi 
dengan cat-penutup (counter stain) larutan water-
fuchsin, biarkan kira-kira 1-2 menit.

f. Cuci dengan air kran, keringkan dalam temperatur 
kamar, lihat dengan mikroskop memakai lensa rendam 
minyak. gram positif = ungu. gram negatif = merah.

2. Variasi Pewarnaan 

Gram yang digunakan di Bagian Pathologi Klinik Fakultas 
Kedokteran dan Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo di 
Jakarta.

Larutan-larutan zat warna:

a. Carbol Gentian Violet

 Gentian violet 1 gram; Phenol kristal 2 gram; Alkohol 95% 
10 ml dan aquades ad. 100 ml. Gentian violet digerus 
dengan alkohol dalam mortir tambahkan phenol dan 
campur. Kemudian tambah air sedikit demi sedikit dengan 
mengaduk terus, biarkan 24 jam kemudian disaring.
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b. Larutan Lugol (J-KJ)

 Yodium 1 gram, KJ 2 gram dan aquades 300 ml. Geruslah 
Yodiumbersama KJ hingga homogen, tambah air sedikit 
demi sedikit, biarkan 24 jam. Saring dan simpan dalam botol 
yang cokelat. Larutan ini gunanya sebagai mordant.

c. Larutan Safranin (Counter Stain)

 Safranin 1 gram, alkohol 95% sebanyak 4 ml dan aquades 
360 ml. Geruslah safranin dengan alkohol, tuangkan ke 
dalam botol, mortir berkali-kali dicuci dengan air, biarkan 24 
jam. Saring dan siap untuk digunakan.

Cara pewarnaan:

1) Buat sediaan pada objek gelas, rekatkan di atas api 
Bunsen 3x, tunggu sampai dingin.

2) Pulas dengan karbol gentian violet selama 60 detik.

3) Cuci dengan aquades, bubuhi lugol selama 30 detik.

4) Cuci dengan aquades, buang zat warna dengan 
alkohol (decolorisasi) sampai tidak ada lagi warna yang 
dilepaskan dari sediaan. Boleh juga dicuci lagi dengan 
aquades.

5) Pulas dengan larutan safranin (counter stain) kira-kira 30 
detik.

6) Cuci dengan aquades, biarkan kering dalam temperatur 
kamar dan periksa dengan mikroskop memakai  lensa 
rendam minyak.

Hasil pewarnaan gram:

• Bakteri gram positif : Biru-ungu (ungu kebiru-biruan).

• Bakteri gram negatif : Merah kekuning-kuningan.
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3. Pewarnaan gram modifikasi BURKE.

(Burke’s modifikation: J. Bact. 7: 159, 1922).

a. Sediaan sesudah difiksasi 3x di atas api, dituangi dengan 
larutan 1% gentian violet (crystal violet) dalam alkohol, 
kemudian segera ditambah dengan larutan Natrium-
Bikarbonat 5%, biarkan selama kira-kira 1 menit.

b. Cuci degan air, bubuhi dengan larutan mordant yaitu larutan 
lugol (1 gram J + 2 gram KJ + 200 ml aquades), biarkan 
selama 1 menit.

c. Segera dicuci dengan air. Bubuhi larutan decolorisasi tetes 
demi tetes (bahan peluntur) yang terdiri atas 1 bagian ether 
+ 3 bagian aceton, sampai zat warna utama terlepas atau 
bahan peluntur tidak berwarna lagi.

d. Bersihkan dengan air, kemudian bubuhi dengan larutan 
counter stain (cat penutup) safranin 0,5% beberapa detik 
lamanya.

e. Bersihkan dengan air, keringkan pada temperatur kamar, 
lihat dengan mikroskop memakai lensa rendam minyak.

1) Gram positif: biru-ungu.

2) Gram negatif: merah kekuning-kuningan.

Sebagai counterstain dapat juga digunakan karbol fuchsin 
encer, yaitu Karbol Fuchsin Z. Neelsen 1 ml + 9 ml aquades 
(pengenceran 10x). Jika karbol fuchsin ini dipakai waktunya 
dipersingkat, paling lama 1 menit. Karbol fuchsin encer ini 
sering digunakan untuk memulas vibrio, waktunya kira-kira 5-10 
detik. Vibrio berwarna merah jambu dan bentuk koma. Susunan 
pulasan karbol fuchsin lihat pada pewarnaan tahan asam.
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N. Identifikasi secara Umum Bakteri 
Gram Negatif

1. Karbohidrat (Gula-Gula).

Untuk mengetahui apakah kuman dapat meragikan gula-gula 
atau tidak. Jika diragukan apakah terbentuk gas, yang dapat 
dilihat dalam tabung Durham. Dari peragian ini dapat diambil 
beberapa penafsiran, yakni sebagai berikut.

a. Golongan coli dapat meragikan gula-gula di atas dan 
membentuk gas.

b. Paracolobactrum tidak dapat meragikan laktosa dan 
sakrosa, gula yang diragikan terbentuk gas.

c. Salmonella dan Shigella tidak dapat meragikan laktosa 
dan sakrosa.

d. Salmonella paratyphus membentuk gas pada gula-gula 
lain yang diragikan, sedangkan Salmonella typhi tidak 
membentuk gas.

e. Shigella juga tidak membentuk gas pada gula yang 
diragikan,kecuali Shigella New Castle dapat membentuk 
gas.

f. Vibrio baik biotipe klasik maupun biotipe ElTor hanya 
tidak dapat meragikan gula laktosa pada jajaran warna, 
tetapi tidak membentuk gas pada gula-gula yang 
diragikan.

2. Seitz

Seitz itu hanya untuk mengetahui apakah bakteri itu dapat 
membentuk asam atau basa.
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3. Semi-Solid

Semi solid, gunanya untuk mengetahui apakah bakteri dapat 
bergerak (motile) atau tidak bergerak (nonmotile). Bakteri-
bakteri yang bergerak akan naik kepermukaan semi-solid, 
sedangkan bakteri-bakteri yang tidak bergerak hanya tumbuh 
pada tempat tusukan saja. Pada semi-solid tumbuhnya bakteri 
kelihatan seperti awan (embun) putih.

Contoh: Gerak +

a. Serum vibrio.

b. Serum salmonella (kecuali S.gallinarum dan B.pullorum 
pada burung).

c. Golongan coli (kecuali A.Aerogenes).

d. Malleomyces Pseudomallei.

e. dll.

Contoh: Gerak –

a. Semua gol. shigella.

b. Semua gol. coccus.

c. Pasteurella pestis.

d. Semua klebsiella.

e. Malleomyces mallei.

f. Aerobacter aerogenes.

g. dll.

4. Indol Test

Untuk tes ini dipakai perbenihan air pepton yang mengandung 
trypthopan. Pepton yang banyak mengandung trypthopan ialah: 
Pepton-witte dan Bactopepton. Syarat perbenihan air pepton 
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ialah harus bebas dari glukosa, karena jika ada glukosa, kuman 
meragikan glukosa menjadi asam. Suasana asam ini mencegah 
bekerjanya enzime proteolytic untuk mencernakan tryptophan.

Prinsip reaksi:

 Bakteri yang ditanam pada air pepton, akan memecahkan 
tryptophan menjadi indol, skatol dan alanin. Indol dengan 
reagensia indol berwarna merah (rose). Warna merah ini 
dapat disebabkan oleh: methyl-indol dan alanine (hasil 
ikutan). Ada beberapa cara untuk mengetahui terbentuknya 
indol ini.

a. Menurut Ehrlich

R/ Paradimethylaminobenzaldehyde : 1 gram.

 Asam chlorida (HCl) pekat pa.  : 20 ml.

 Alkohol absolut (96%)   : 95 ml.

Pemakaian:

Kepada perbenihan air pepton yang telah ditanam dengan 
bakteri 37°C selama 1-2 hari, ditetesi dengan beberapa tetes 
reagensia. Terbentuk lapisan berwarna merah antara biakan 
dengan reagensia, reaksi indol positif. Jika tidak terbentuk 
warna merah, reaksi indol negatif. Jika tabung digoncang, 
warna merah larut, tambah lagi reagensia.

Untuk mengetahui warna merah yang terjadi benar-
benar karena indol atau karena reaksi ikutan, dapat 
dilakukan sebagai berikut.

1) Kepada tabung yang positif tadi dibubuhi dengan 
chloroform, kocok. Tabung dibiarkan berdiri pada 
rak. Jika warna merah tetap ada di dalam larutan 
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chloroform, reaksi Indol positif (warna merah bukan 
karena methylindol atau alanine).

2) Kepada perbenihan air pepton yang telah ditanam 
seperti di atas, dibubuhi dengan campuran reagensia + 
kaliumpersulfat jenuh sama banyak (aa). Warna merah 
yang terjadi di sini, hanya disebabkan oleh Indol saja.

b. Menurut Kovacs (Modifikasi)

R/ Paradikethylaminobenzaldehyde : 5 gram.

 Amylalkohol pa.     : 75 ml.

 Asam chlorida pekat pa.   : 25 ml.

Pemakaian:

Beberapa tetes kepada perbenihan telah ditanam dengan 
bakteri, terjadi warna merah maka reaksi Indol positif. Jika 
sesudah ditetesi dengan reagensia Indol berwarna kuning, 
berarti Indol negatif.

Reagensia Indol ini senantiasa disimpan dalam lemari 
es dan warnanya kuning.

5. Methyl-red Test (Clark dan Lubs)

Perbenihan yang dipakai ialah air-pepton yang mengandung 
glukosa 5% (glucose-phosphat-medium), sudah ditanam 
dengan bakteri, inkubator pada 37°C selama 1-2 hari ditetesi 
dengan indikator Methyl-red.

Prinsip: M.R. tes gunanya untuk mengetahui apakah bakteri 
dapat membentuk H-ion yang banyak, sehingga pH di bawah 
5 (asam). Keadaan asam ini bila ditetesi dengan reagensia M.R. 
terjadi warna merah pada lapisan permukaan. Terbentuknya 
warna kuning: negatif.
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Reagensia M.R:

 0,1 gram methyl-merah dilarutkan dalam 300 ml alkohol 
95-96%, sesudah larut ditambah air sampai volume menjadi 
500 ml. Reagensia ini senantiasa disimpan dalam lemari es.

6. Voges Proskauer Test

Medium yang digunakan ialah sama dengan untuk M.R. test, 
yaitu glucose-phosphat-medium.

Prinsip: V.P. tes gunanya untuk mengetahui apakah bakteri 
sanggup membentuk acetyl metyl carbinol dari glukosa yang 
ada dalam medium. Acetyl metyl carbinol ini adalah hasil dari 
pertengahan dari pencernaan glukosa. Dalam suasana alkalis, 
acetyl metyl carbinol membentuk warna merah pada lapisan 
sebelah atas dengan reagensia-reagensia Voges Proskauer.

Untuk mengetahui terbentuknya acetyl metyl carbinol 
dapat diperiksa dengan bermacam-macam reagensia, yang 
terbaik menurut Barrit.

a. Reagensia Barrit

1) Kepada 1 ml kultur yang telah di-eram 1-2 hari pada 
37°C ditambah dengan 0,6 ml alpha-naftol 5% dalam 
alkohol + 0,2 ml KOH 40%. Campur dan dalam 5-20 
menit terbentuk warnamerah-jambu, acetyl metyl 
carbinol positif (V.P. positif ).

2) Ada juga dilakukan sebagai berikut. kepada perbenihan 
5 ml yang telah ditanam dengan bakteri, sesudah dieram 
37°C selama 1-2 hari ditetesi dengan beberapa tetes 
KOH 16% + beberapa tetes 5% alpha-naftol. Terbentuk 
warna merah jambu pada lapisan permukaan: V.P. positif. 
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Terbentuk warna hitam: V.P. negatif. Yang paling umum 
dipergunakan adalah dengan reagensia menurut Barrit.

b. Reagensia O’Meara

 Kepada 2 ml kultur + beberapa tetes NaOH (KOH) 40% yang 
mengandung reatin 0,3%. Campur dan bila terbentuk warna 
merah-eosin dalam waktu kira-kira 15 menit, V.P. positif. 
Pembentukan warna merah tidak boleh lewat dari 4 jam.

c. Reagensia Werkman

 Kepada 5 ml kultur + 2-3 tetes FeCl3  kemudian ditambah 
dengan 10% NaOH (KOH) sama banyak, kocok sampai 
bercampur. Terbentuk warna merah pada permukaan 
medium, V.P. positif.

7. Simon Citrat (Levine Koser)

Medium citrat sama dengan agar miring, warnanya hijau karena 
dibubuhi dengan indikator bromthymolblue.

Prinsip: Untuk mengetahui apakah bakteri-bakteri yang 
ditanam pada citrat, sanggup memecahkan Natrium-citrat, 
yang terdapat dalam medium menjadi NaOH dan asam citrat. 
Jika dapat dipecahkan maka suasana medium menjadi alkalis 
(basa) yang menyebabkan medium menjadi biru karena adanya 
indikator bromthymolblue. Jika tidak dipecahkan maka citrat 
tidak menjadi alkalis dan warnanya tetap hijau.

IMVIC test.

 Indol test, Methyl-red, Voges Proskauer dan Simon 
citrat, lazim dinamakan “IMVIC test”. Imvic tes ini untuk 
membedakan (diferensiasi) gol.coli. Ketiga jenis bakteri dari 
gol.coli pada Imvic tes adalah sebagai berikut.
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No Jenis Bakteri I M V C
1 Escherisia coli + + - -
2 Esch. Intermediet - + - +
3 Aerobacter aerogenes - - + +

8. Urea-Agar

Perbenihan ini gunanya untuk mengetahui apakah bakteri dapat 
memecahkan urea atau mempunyai enzim urease.

Prinsip:

 Bila urea dipecah oleh enzim urease akan terbentuk: 2 NH3 + 
CO2. NH3 ini menyebabkan suasana alkalis sedikit dan dengan 
indikator phenol-merah pada medium menyebabkan 
warna merah jambu.Perbenihan warna merah jambu, Urea 
tes positif.

9. T.S.A. (T.S.I. = Triple Sugar Iron Agar)

T.S.A. berisi 3 macam gula, yaitu: glukosa, laktosa, saccharosa. 
Yang sama fungsinya dengan T.S.A. adalah K.I.A. (Kligler Iron 
Agar), di dalamnya hanya terdapat 2 macam gula: laktosa dan 
glukosa. Indikator dipakai phenol-red, sehingga T.S.I. (KIA) ini 
warnanya merah.

Prinsip:

 Bila bakteri dapat memecahkan ferroammoniumsulfat dan 
protein yang mengandung S menjadi H2S. Asam sulfida 
yang terbentuk ini dengan Fe++ menjadi FeS yang berwarna 
hitam. Warna hitam ini tampak pada garis tusukan media.

~ Terbentuk H2S atau warna hitam : T.S.A. positif.

~ Tidak terbentuk H2S    : T.S.A. negatif.
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Medium ini terutama digunakan untuk membedakan 
dan sebagai biakan muka (biakan awal) dalam pemeriksaan 
golongan Salmonella, Shigella, Vibrio dan golongan Coli.

10. Perbenihan Endo-Agar

Medium Endo-agar untuk mengisolasi bakteri-bakteri usus gram 
negatif staf, dalam mana dapat dibedakan (diferensiasi) koloni-
koloni dari coli-aerogenes dengan bakteri-bakteri usus patogen 
(Salmonella, Shigella dan Vibrio). Bakteri-bakteri gram negatif 
staf apatogen (coli aerogenes) membentuk koloni-koloni yang 
merah dengan/tanpa merah kilat logam. Sementara itu, bakteri-
bakteri patogen yang tidak meragikan laktosa, membentuk 
koloni ynag tidak berwarna seperti titik air (Salmonella, Shigella 
dan Vibrio).

Prinsip Endo.

 Perbenihan Endo-agar mengandung bermacam-macam 
bahan, antara lain: laktosa, fuchsin-basis dan Na-sulfit.

a. Fuchsin dengan Na-sulfit membentuk senyawa yang 
tidak berwarna ”leucofuchsinsulfit”, yang sifatnya labil 
dan mudah direduksi.

b. Misalnya kita tanam E.coli pada Endo, maka coli ini 
memecahkan laktosa menjadi aldehyde, seterusnya 
menjadi asam gula. Aldehyde mempunyai sifat yang 
mereduksi.

c. Oleh aldehyde leucofuchsinsulfit direduksi menjadi 
fuchsin dan sulfit kembali, sehingga pada tempat 
(koloni) E.coli tumbuh terjadi penguraian. E.coli 
mempunyai ciri koloni: merah kilat logam. Sedangkan 
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koloni-koloni E.intermedium dan Aerobacter aerogenes 
mempunyai koloni-koloni yang  merah jambu  tanpa 
merah kilat logam.

Bakteri yang tidak memecahkan laktosa, seperti Salmonella, 
Shigella, Vibrio tidak berwarna.

11. Perbenihan Wilson-Blair (Bismuth Sulfite Agar)

Perbenihan W.B.agar khusus unuk mengisolasi bakteri typhus 
(Salmonella typhi). Bahan-bahan yang terdapat dalam medium 
ini, antara lain: Bismuth ammonium-citrat dan Na-sulfite.

Prinsip:

 Bakteri (S.typhi) yang dapat menguraikan Bismuth 
ammonium-citrat dan Na-sulfite, sehingga terbentuk 
Bismuth-Sulfite yang warnanya hitam. Koloni-koloni dari 
S.typhi pada W.B.agar berwarna hitam dan dikelilingi oleh 
suatu daerah yang menghitam. Jika dilihat dengan cahaya 
memantul, maka daerah ini menunjukkan kilat logam. 
Salmonella lain seperti: S.paratyphi A, S.typhimurium, 
S.cholera suis, membuat koloni-koloni yang berwarna hijau 
dan mendatar.

12. Perbenihan Tarozzi Bouillon

Tarozzi bouillon untuk bakteri-bakteri yang anaerob. Di 
dalamnya terdapat potongan-potongan hati, kalsium karbonat 
dan paraffine.

a. Bouillon untuk pertumbuhan bakteri (media).

b. Potongan hati, gunanya untuk menetralkan hidrogen 
peroksida (H2O2) dari udara, karena hati itu mengandung 
enzim katalase.
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c. Kalsium-karbonat, gunanya untuk menetralkan asam yang 
mungkin terbentuk.

d. Paraffin yang terdpat pada permukaan medium, untuk 
mencegah supaya udara jangan masuk ke dalam perbenihan 
Tarozzi bouillon.

O. Kerangka Pikir

Input

Proses

Output

Lalat sebagai vektor beberapa penyakit yang 
disebabkan oleh bakteri patogen

Spesies Bakteri dari Sayap Rumah (Musca 
domestica) dan Lalat Hijau (Chrysomya Sp.)

• Isolasi dan Identifikasi
• Pengamatan Morfologi dengan 

Pewarnaan Gram
• Uji Biokimia
• Identifikasi Molekuler
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Aktivitas biokimia sangat penting dalam 
pengidentifikasian suatu bakteri.
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif observasional 
dengan model observasi laboratorium murni untuk menentukan 
spesies bakteri pada sayap lalat hijau (Chrysomya sp.). Penelitian 
ini di laksanakan di Laboratorium Mikrobiologi Rumah Sakit 
Universitas Hasanuddin.

B. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian Observasional laboratory 
menerapkan prinsip-prinsip penelitian labolatorium, terutama 
dalam pengontrolan terhadap hal-hal yang memengaruhi 
jalannya penelitian. Metode ini bersifat validation atau menguji, 
yaitu menguji pengaruh satu atau lebih variabel terhadap 
variabel lain. Variabel yang memberi pengaruh dikelompokan 
sebagai variabel bebas (independent variables) dan variabel yang 
dipengaruhi dikelompokan sebagai variabel terikat (dependent 
variables).

C.  Populasi dan Sampel
Populasi dalam  penelitian ini adalah semua bakteri  yang  
terdapat pada sayap lalat hijau (Chrysomya  sp). Sampel dalam 
penelitian ini adalah bakteri pada sayap lalat hijau (Chrysomya 
sp).

D. Variabel Penelitian
Penelitian ini memiliki variabel tunggal yaitu jenis bakteri  yang  
terdapat pada sayap lalat rumah (Musca domestica) dan lalat 
hijau (Chrysomya sp.) 
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E. Defenisi Operasional Variabel
1. Musca domestica dikenal sebagai lalat rumah yang pada 

penelitian ini di peroleh dari perumahan sarindah, kelurahan 
samata kabupaten Gowa Sulawesi selatan.

2. Chrysomya sp.  

 Chrysomya sp. dikenal sebagai lalat hijau. Sebenarnya 
penamaan lalat hijau ini bukan hanya diperuntukkan bagi 
lalat jenis ini saja, tetapisemua lalat yang memiliki ciri-ciri 
umum yang sama. Lalat hijau memiliki warna tubuh yang 
hijau atau kehijauan, mengilat dan berpotensi menimbulkan 
myasis (belatungan) baik pada manusia, hewan maupun 
bahan makanan lain, yang semuanya termasuk dalam 
kelompok lalat dari famili Calliphoridae.

3. Bakteri Patogen

 Bakteri Patogen adalah bakteri parasit yang menimbulkan 
penyakit pada hospes atau inang yang dihinggapi. 

4. Isolasi Bakteri 

 Pertumbuhan mikroba dapat dilakukan dalam medium 
padat, karena dalam medium padat sel-sel mikroba akan 
terbentuk suatu koloni sel yang tetap pada tempatnya, 
teknik isolasi mikroba pada sayap lalat hijau (Chrysomya 
sp) yang dilakukan yakni metode gores atau streak 
plate menggunakan loop ose dan menggoreskannya ke 
permukaan medium agar dengan pola tertentu dengan 
harapan pada ujung goresan, hanya sel-sel bakteri tunggal 
yang terlepas dari ose dan menempel ke medium. Sel-sel 
bakteri  tunggal ini akan membentuk koloni tunggal yang 
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kemudian dapat dipindahkan ke medium selanjutnya agar 
didapatkan biakan murni.

5. Identifikasi Molekuler

 Identifikasi molekuler merupakan pengujian yang dilakukan 
untuk mengkomfirmasi spesies bakteri yang terdapat pada 
sayap lalat (Chrysomya sp.) dengan menggunakan metode 
uji PCR (Polymerase Chain Reaction). 

6. Uji Mikroskopik

 Pengujian secara mikroskopik ialah suatu proses penelitian 
yang ditujukan untuk melihat dan menganalisis struktur 
mikro suatu bakteri. Hal ini terkadang menjadi sangat 
penting untuk mendapatkan jawaban dari suatu kegagalan 
yang terjadi yang tidak dapat di jelaskan sepenuhnya oleh 
pengujian secara makroskopik.

F. Instrumen Penelitian

1. Alat

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, yaitu 
autoklaf, cawan petri, inkubator, labu erlenmeyer, gelas piala, 
lamina air flow, gelas ukur, pipet tetes, jarum ose, bunsen, 
gelas objek, deck glass, bunsen, mikropippet , tip, water bath, 
vortex, mikroskop binokuler, neraca analitik, spatula, tabung 
eppendorf, gelas objek, tabung reaksi, kertas label, pinset, rak, 
gelas kimia, saringan, stopwatch, PCR workstation/cabinet (Scie
Plus)/Biosafety cabinet, Gene Amp PCR System 9700 (Applied 
Biosystem), satu set alat elektroforesis, UV transulaminator, 
komputer, oven, freezer -200C, Sub cell GT Electrofofesis system, 
Profuge Gk-Centrifuge dan tabung PCR (Sorensen, Cat. No 35900). 
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2. Bahan

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, 
yaitu: lalat hijau (Chrysomya sp.), aquades, medium Nutrient Agar 
(NA), medium MCA (Mac Conkey Agar), medium SSA (Salminella 
Shigella Agar), medium MSA (Manitol Salt Agar), larutan 
pewarnaan gram (alkohol 96%, kristal violet, Iodium, Safranin), 
medium pengujian aktivitas biokimia (uji TSIA, uji motility, 
reagen kovac, uji indol, uji citrat dan uji urea), tube, etanol 96%, 
protease, buffer AL-mix, korek, tissu, parafilm (Sigma, Cat. No 
P 7543), primer forward, primer reverse, loading dye, Agarose, 
Marker 100bp, Kit ekstraksi DNA dan TBE Buffer 10x.

G. Prosedur Kerja

1. Sterilisasi Alat

Alat-alat yang akan digunakan dicuci bersih lalu dibilas 
dengan air suling, kemudian alat-alat gelas disterilkan dengan 
menggunakan autoklaf pada suhu 121 oC dengan tekanan 2 atm 
selama 2 jam. Alat-alat logam disterilkan dengan cara dipijarkan 
menggunakan lampu spiritus dengan tekanan 15 PSI suhu 121oC 
(Rakhmawati, 2012).

2. Preparasi Sampel

Sampel  yang digunakan adalah sayap lalat hijau (Chrysomya sp). 
Pengambilan sampel tersebut dilakukan dengan  cara steril.

3. Pembuatan  Suspensi Sampel

Sayap lalat hijau (Chrysomya sp) dimasukkan ke dalam tabung 
eppendorf yang berisi PBS. Tujuan dari teknik ini pada prinsipnya 
adalah melarutkan atau melepaskan mikroba dari substratnya.
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4. Pembuatan Media

Bahan-bahan yang akan digunakan disiapkan untuk pembuatan 
masing-masing medium. Pembuatan media yang digunakan 
untuk penanaman bakteri  antara lain, yaitu:

a. Pembuatan Media NA

 Pembuatan media NA (Nutrient Agar) adalah dengan cara 
melarutkan 23 gram bubuk NA ke dalam satu liter aquades, 
larutan yang terbentuk dimasukkan ke dalam botol scott 
kemudian dipanaskan hingga homogen. Media NA disterilkan 
dalam autoclaf selama 15 menit pada suhu 121 0 C.

b. Pembuatan Media MCA

 Pembuatan Media MCA (Mac Conkey Agar) adalah dengan 
cara melarutkan 23 gram bubuk MCA, masukkan dalam 
beaker gelas 50 ml dan larutkan dengan aquades dan 
masukkan dalam erlemeyer. Homogenkan dengan cara 
dipanaskan di dalam pemanas selama 15 menit, kemudian 
mulut erlenmeyer di sumbat dengan menggunakan kapas, 
yang dilapisi kertas, kemudian sumbatan tersebut di tutup 
kembali dengan menggunakan kertas, lalu di ikat. Sterilkan 
media tersebut di dalam autoclave pada suhu 121 oC selama 
15 menit. Dinginkan dengan tuangkan ke dalam cawan 
petri dan simpan dalam lemari es.

c. Pembuatan Media SSA

 Pembuatan Media SSA (Salminella Shigella Agar) adalah 
dengan cara melarutkan 23 gram bubuk SSA, kemudian 
masukkan dalam beaker glass 50 ml dan larutkan dengan 
aquades, lalu masukkan ke dalam Erlenmeyer. Homogenkan 
dengan cara dipanaskan di atas pemabas selama 15 menit. 
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Sterilkan media tersebut di dalam autoclave pada suhu 121o 

C selama 15 menit. Dinginkan dan tuang ke dalam cawan 
petri dan simpan dalam lemari es.

d. Pembuatan Media MSA

 Pembuatan Media MSA (Manitol Salt Agar) adalah dengan 
cara melarutkan    60 gram dehydrate medium dalam 1000 
ml aquades dingin. Kocok dan panasi sampai mendidih 
(jangan terlalu lama mendidih) sampai larut sempurna. 
Tidak usah steril, tuang pada cawan petri dalam beaker glass 
50 ml (Rakhmawati, 2012).

Pembuatan media yang digunakan dalam pengujian 
aktivitas biokimia  antara lain, yaitu sebagai berikut.

a. Pembuatan media TSIA

 Pembuatan Media TSIA Media (Triple Sugar Iron Agar), 
ditimbang bubuk TSI dengan neraca analitik. Bubuk 
TSI dimasukkan ke erlenmeyer lalu dilarutkan dengan 
aquades. Larutan media dipanaskan dengan menggunkan 
kompor listrik dan diaduk hingga larut sempurna. Dicek 
pH menggunakan pH stick, pH media TSI adalah 7,4. Media 
dimasukkan ke tabung reaksi, masing-masing 5 ml dengan 
menggunakan pipet ukur. Tabung ditutup dengan kapas 
berlemak, aluminium foil, dan diikat dengan benang pulung. 
Larutan media disterilisasi dengan autoclave. Tabung reaksi 
diletakkan dalam posisi miring hingga media membeku.

b. Pembuatan media SIM

 Media SIM merupakan media yang terdiri atas sulfur dan 
indol metility (medium tripton). Dalam pembuatannya, 
pertama-tama yang harus dilakukan adalah sebagai berikut.
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1) Pembuatan motility:  Siapkan alat dan bahan melakukan 
penimbangan Pepton sebanyak 20,0 gr, NH4Fe citrat 
sebanyak 0,2 gr, N2S2O3 sebanyak 0,2 gr, Agar sebanyak 
0,3 gr, kemudian ditambahkan aquades sebanyak 1 L 
dan dilakukan pemanasan sampai menidih.

2) Pembuatan medium tripton 1% (Indol): menimbang 
tripton  sebanyak 10 gr, tambahkan aquasest sebanyak  
1 L, kemudian panaskan hinggah menddih.

Setelah keduanya mendidh maka dilakukan pencampuran 
antara Motility dengan Indol, setelah tercampur, maka 
didinginkan sejenak dan masukkan kedalam tabung reaksi.  
Media siap digunakan dengan metode tusuk.

a. Pembuatan Media Simon Citrat

 Larutkan SC bubuk 22.5 g/L, autoclave 15 menit pada suhu 
121 0C, kemudian masukan ketabung dan miringkan sampai 
mengeras, dengan pH 6.6 ± 0.2 pada suhu 25 0C.

b. Pembuatan Media Urea

 Larutkan urea bubuk 21 g/L akuades, autoclaf (15 menit 
121 0C),dinginkan sampai 45-55 0 C dan tambah 50 ml urea 
40% dari larutan urea 40% yang di saring dan disterilisasi. 
Diamkan dalam keadaan miring sampai mengeras. PH 6.8 ± 
0.2 pada suhu 25 0C (Djide, 2006).

5. Isolasi Bakteri

a. Dari 5 ekor lalat yang dipisahkan antara sayap kanan dan 
kirinya, sehingga diperoleh 10 sampel sayap lalat hijau 
(Chrysomya sp). 

b. Masing-masing dari 10 sampel sayap lalat tersebut, 
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masukkan ke dalam tabung eppendorf yang berisi Phosphat 
Buffer Saline (PBS) atau disebut larutan penyangga. PBS 
merupakan larutan yang terdiri atas asam lemah dan 
garamnya yang dapat menjaga dan mempertahankan 
pH. Larutan PBS terdiri atas Natrium Klorida, Natrium 
Phosphat, Kalium Phosphat dan Kalium Klorida yang 
dilarutkan dengan air suling (aquades)/ water for injection 
(WFI).   Kelompok fosfat berguna untuk mempertahankan  
pH.

c. Sampel pada tabung eppendorf tersebut, kemudian 
dikultivasi ke dalam media yang telah disiapkan yakni media 
NA, MC dan SS untuk kemudian diidentifikasi mikroba yang 
tumbuh.

6. Identifikasi Morfologi secara Mikroskopik dengan 
Pewarnaan Gram

Gelas objek dibersihkan dengan alkohol 96% kemudian difiksasi 
di atas lampu spiritus, selanjutnya isolat aktif diambil secara 
aseptik dan diletakkan di atas gelas objek lalu diratakan. Difiksasi 
kembali di atas lampu spiritus. Setelah dingin diteteskan cat 
gram A (kristal violet) 2-3 tetes selama 1 menit, kemudian dicuci 
dengan air mengalir dan dikeringkan di udara. Setelah itu 
ditetesi dengan gram B (Iodium) selama 1` menit, dicuci dengan 
air mengalir dan dikeringkan di udara. Kemudian ditetesi 
dengan  gram C (Alkohol 96%) selama 30 detik, lalu dicuci 
dengan air mengalir dan dikeringkan di udara. Terakhir ditetesi 
dengan gram D 42 (Safranin) selama 45 detik, lalu dicuci dengan 
air mengalir dan kelebihan air dihilangkan dengan kertas serap. 
Pengamatan ini dilakukan dengan melihat bentuk dan warna sel 
dibawah mikroskop dengan pembesaran tertentu.
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7. Pengujian Aktivitas Biokimia

Aktivitas biokimia sangat penting dalam pengidentifikasian 
suatu bakteri. Jenis reaksi biokimia yang terjadi pada tiap 
organisme berbeda-beda, dapat dikatakan bahwa reaksi biokimia 
merupakan sidik jari organisme dalam pengidentifikasian. Tiap 
jenis bakteri memiliki molekul DNA yang khas dengan rangkaian 
nukleotida.

Aktivitas biokimia atau metabolisme adalah berbagai reaksi 
kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup atau 
mikroorganisme untuk mempertahankan hidup. Identifikasi dan 
pengukuran perubahan kimia yang dilakukan mikroorganisme 
dengan melakukan berbagai pengujian untuk mengetahui 
apakah mikroorganisme tersebut menyebabkan perubahan 
kimia pada substansi khusus atau tidak dan juga pengujian 
yang dilakukan untuk mengidentifikasi sebagian besar senyawa 
kimia yang terlihat dalam proses metabolisme. Uji kimia yang 
dilakukan pada penelitian ini di antaranya, yaitu: uji SIM (Sulfida 
Indol Motil), uji TSIA (triple sugar iron agar), uji urea, uji citrat, uji 
katalase dan uji oksidase.

a. Uji TSIA (triple sugar iron agar)

 Isolat mikroba biakan diambil sebanyak satu ose kemudian 
goreskan pada agar miring untuk melihat sifat dari mikroba 
tersebut, inkubasi pada suhu 37oC selama 24 jam.

b. Uji Indol

 Isolat mikroba biakan diambil sebanyak satu ose kemudian 
inokulasikan ke dalam medium untuk melihat sifat dari 
mikroba tersebut, inkubasi pada suhu 37oC selama 24 
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jam, kemudian tambahkan reagen kovak’s untuk melihat 
perubahan warna.

c. Uji Motility

 Isolat mikroba biakan diambil sebanyak satu ose kemudian 
inokulasikan ke dalam medium untuk melihat sifat dari 
mikroba tersebut, inkubasi pada suhu 37oC selama 24 jam.

d. Uji Urea

 Isolat mikroba biakan diambil sebanyak satu ose kemudian 
goreskan pada agar miring untuk melihat sifat dari mikroba 
tersebut, inkubasi pada suhu 37oC selama 24 jam. 

e. Uji Citrat 

 Isolat mikroba biakan diambil sebanyak satu ose kemudian 
goreskan pada agar miring untuk melihat sifat dari 
mikroba tersebut, inkubasi pada suhu 37oC selama 24 jam 
(Dwijoeseputro, 1990).

8. Identifikasi Molekuler

a. Ekstraksi DNA

Ekstraksi DNA pada dasarnya merupakan serangkaian proses 
pemisahan DNA dari komponen–komponen sel lainnya. 
Ekstraksi DNA pada organisme eukariot dilakukan melalui proses 
preparasi sampel (sampel preparation), melisiskan sel (cell lysis), 
DNA binding, pencucian (wash) dan elution.

Langkah-langkah ekstraksi DNA adalah sebagai berikut.

1) Sebanyak 200µl sampel dimasukkan ke dalam tabung 
mikro sentrifuge 1,5 ml steril lalu ditambahkan 20µl 
Proteinase K.
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2) Homogenkan dengan cara pipetting, kemudian 
diinkubasi pada 60 oC selama 5 menit.

3) Tambahkan 200µl Buffer GSB (Geneaid) lalu vortex 
kemudian diinkubasi kembali pada temperatur yang 
sama selama 2 menit. 45 Selanjutnya ditambahkan 
ethanol absolute (96%) dan vortex selama 10 detik.

4) Pindahkan semua campuran tersebut ke dalam spin 
column, sentrifugasi pada 14.000 xg selama 1 menit. 
Buang collection tube yang berada di bawah spin 
column dan ganti dengan collection tube yang baru.

5) Tambahkan 400µl buffer W1 lalu sentrifuge selama 30 
detik dengan kecepatan yang sama kemudian buang 
cairan yang ada pada collection tube.

6) Tambahkan 600µl wash buffer (Geneid) sentrifuge 
selama 30 detik, lalu buang cairan  pada collection tube 
dan sentrifuge kembali selama 3 menit. Buang collection 
tube dan letakkan microcentrifuge steril pada bagian 
bawah spin column.

7) Selanjutnya tambahkan 100 µl Elution buffer diamkan 
selama 3 menit kemuadian sentrifuge dengan kecepatan 
yang sama selama 30 detik. Cairan yang mengandung 
DNA yang tertampung pada tabung microcentrifuge 
disimpan pada -4 oC untuk digunakan sebagai template 
PCR (Levinson, 2008).

b. Amplifikasi PCR (Polimerase Chain Reaction). 

Prosesnya meliputi 3 tahap, yaitu denaturasi dengan  suhu 95 oC 
selama 30 detik, annealing dengan suhu 55 oC selama 30 detik 
dan ekstention dengan suhu 72 oC selama 1 menit. 46 Prosedur 



Bakteri pada Sayap Lalat Rumah dan Lalat Hijau144

ini dikerjakan pada sampel DNA yang telah diisolasi, ekstrak 
DNA dari sampel dan aquades sebagai kontrol negatif. “PCR mix” 
dimasukkan ke dalam tabung PCR:

Tabel.  3.1. Komposisi Primer Mix

Reaksi (µl)

ddH2O 34.75

10X PCR buffer 5

25 mM MgCl 2 2

5 mM Dntp 1

Reverse primer (20pmol) 1

Forward primer (20pmol) 1

Hotstart DNA pol. 0.25

DNA sampel 5

Total premix 50

(Indah N, 2008)

Amplifikasi dilakukan dengan menggunakan mesin 
PCR (DNA thermal Cycler). Untuk amplifikasi PCR, tahap awal 
denaturasi pada suhu 95 ºC selama 15 menit, selanjutnya 94 
ºC selama 1 menit, annealing pada suhu 55 ºC selama 30 detik, 
ekstensi 72 ºC selama 1 menit sebanyak 40 siklus dilanjutkan 
dengan ekstensi akhir suhu 72 ºC selama 5 menit dan 12 ºC ± 30 
menit untuk penyimpanan (Mordechai, 1999).

c. Elektroforesis Gel Agarose 

Agarosa dibuat dengan melarutkan 2 g agarose (BioRad) dalam 
100 ml 0,5 x Tris borate EDTA (100 g Tris base, 27.5 g asam borat, 20 
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ml 0.5 M EDTA pH 8.047 dalam 1 liter air). Kemudian dipanaskan 
sampai mendidih dan larut. Selanjutnya, ditambahkan 1 μl 
ethidium bromida (0.2 µg/ml) dan dimasukkan dalam pencetak 
gel yang telah dipasangi sisir. Setelah agarosa memadat (sekitar 
30 menit) selanjutnya dimasukkan  ke dalam tank elektroforesis 
yang berisi larutan TBE 0.5%. Masukkan DNA sampel yang telah 
dicampur dengan cairan “loading dye” ke dalam sumur dengan 
perbandingan 2:1, kemudian dimasukkan Marker 100 bp setelah 
keseluruhan sampel dimasukkan. Elektroda dihubungkan 
dengan power supply kemudian dinyalakan selama 1 jam + 
voltase 100 volt, 400 Ampere. Setelah itu, alat elektroforesis 
dimatikan  kemudian gel dari alat tersebut diambil. Gel 
dipindahkan kedalam UV transiluminator kemudian diamati 
hasilnya pada komputer. Ukuran fragmen hasil amplifikasi PCR 
ditentukan dengan cara dibandingkan antara posisi ukuran 
penanda DNA (marker) dengan ukuran fragmen sampel. Hasil 
positif ditunjukkan dengan adanya band pada ukuran 996 bp 
(Muladno, 2002).

d. Analisis Data Sekuensing

Analisis data sekuensing dilakukan dengan menggunakan 
program software DNA star. Untuk analisis sequence alignment, 
dilakukan dengan membandingkan sekuens yang diperoleh 
(query) dengan yang telah ada pada Gene Bank dengan 
database searches NCBI internet site (http//www.ncbi.nlm.nih.
gov) menggunakan BLAST (Basic Local Alignment Search Tool).
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A. Bakteri pada Sayap Lalat Rumah 
Musca domestica

1. Isolasi Bakteri pada Sayap Lalat M. 
domestica Sampel Lalat Kantin

Dari 5 sampel lalat (M. domestica) dipisahkan sayap kiri (A) dan 
sayap kanan (B) yang di isolasikan pada 10 tabung yang berisi 
medium BHIB. Hasil pengujian pada medium BHIB menunjukkan 
adanya pertumbuhan bakteri ditandai dengan adanya 
kekeruhan pada medium BHIB. Kemudian dilakukan inokulasi 
pada medium NA (Nutrien Agar), MCA (Mac Conkey Agar), 
dan SSA (Salmonella Shigella Agar). Selanjutnya, dilakukan 
pewarnaan gram dari isolate koloni yang umbuh pada medium 
NA. Kemudian, dilakukan identifikasi dengan pendekatan 
molekuler pada sampel-sampel yang menunjukkan morfologi 
koloni yang berbeda pada media kultur yakni sampel L2b, L4a, 
dan L5b. 

      

(a)                                       (b)

Gambar 9. (a) Morfologi koloni Isolat L2a pada medium NA yang diisolasi 
dari sayap lalat (Musca domestica). (b) Morfologi koloni isolat L1a dengan 

pewarnaan gram dengan pembesaran 100 x tampak berbentuk coccus dan 
basil serta berwarna ungu.
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Tabel 4.1 Hasil uji pewarnaan gram bakteri yang disolasi dari 
sayap lalat kantin

No. Parameter 
Uji 

Hasil Isolat sampel lalat kantin

L1a L1b L2a L2b L3a L3b L4a L4b L5a L5b

 1
Morfologi 
(pewarnaan 
gram)

Basil Basil Basil Basil Basil Basil Basil Basil Basil

2 NA + + + + + + + * + +

Keterangan: (+) positif
   (-) Negatif
   (*) Tidak ada pertumbuhan

a. Identifikasi Molekuler Bakteri Pada Sayap Lalat

Setelah melakukan identifikasi molekuler diperoleh hasil strain 
sebagai berikut. 

Gambar 10. Hasil Elektroforesis gel agarose 2% Isolat L2a, L3a dan L5a 
menunjukkan adanya amplifikasi pada 996 bp.
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b. Hasil Squensing Urutan Basa Nitrogen Isolat dari 
Lalat Kantin

GGGGAT T TCGGAT T T T TGGGCGTAAGCGCGCGCAGGTG 
GTTTCTTAAGTCTGATGTGAAAGCCCACGGCTCAACCGTG 
GAGGGTCATTGGAAACTGGGAGACTTGAGTGCAGAAGAG 
GAAAGTGGAATTCCATGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGA 
TATGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGACTTTCTGGTCTGTA 
ACTGACACTGAGGCGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATT 
AGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGAGTGCTAAGT 
GTTAGAGGGTTTCCGCCCTTTAGTGCTGAAGTTAACGCATTA 
AGCACTCCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGCTGAAACT 
CAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGT 
GGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGTCTTGA 
CATCCTCTGACAACCCTAGAGATAGGGCTTCTCCTTCGGGAG 
CAGAGTGACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGT 
GAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTGATCT 
TAGTTGCCATCATTTAGTTGGGCACTCTAAGGTGACTGCCGGT 
GACAAACCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCAT 
GCCCCTTATGACCTGGGCTACACACGTGCTACAATGGACGG 
TACAAAGAGCTGCAAGACCGCGAGGTGGAGCTAATCTCATA 
AAACCGTTCTCAGTTCGGATTGTAGGCTGCAACTCGCCTACAT 
GAAGCTGGAATCGCTAGTAATCGCGGATCAGCATGCCGCGGT 
GAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCAC 
GAGAGTTTGTAACACCCAAAATCGGTGGGGGTAACCTTTTTTG 
GAGCCGGCCTCCTAAAGGGGGGACAGGATAATTGGGGTG 
GAGTCTCTATCAAGGTTATCGCATAAAAGAAGATTCCTCTCT

Gambar 11. Hasil squensing urutan basa nitrogen isolat L2b.
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2. Isolasi Bakteri pada Sayap Lalat M.  
domestica Sampel Lalat rumah

Dari 5 sampel lalat (M. domestica) yang masing-masing 
dipisahkan sayapnya dan di inokulasikan pada medium NA, 
MCA dan SS diperoleh 30 isolat yaitu 10 isolat medium NA, 10 
isolat medium MCA, dan 10 isolat pada medium SS. Hasil isolat 
dari medium NA, MCA, dan SSA hanya medium NA dan MCA saja 
yang ada pertumbuhan bakterinya, sedangkan pada medium 
SSA tidak ada pertumbuhan bakteri. Selanjutnya melakukan uji 
pewarnaan garam dari sampel L1a, L1b, L2b, L3a, L3b, L4a pada 
medium NA dan sampel L4b pada medium MC hasil yang di 
dapatkan dari pewarnaan gram pada medium NA adalah bakteri 
Staphylococcus aureus gram (+) pada sampel L4b yang tumbuh 
pada medium MCA adalah bakteri basil gram (-). Setelah itu 
melakukan pengujian MSA dan pengujian katalase pada sampel 
L1a, L1b, L2b, L3a, L3b, dan L4a, selanjutnya uji biokimia. Pada uji 
biokimia hanya  sampel L4b saja yang diuji karena sampel L4b 
hanya tumbuh di medium MCA saja berbeda dengan sampel 
yang lainnya, kemudian uji selanjutnya yaitu uji molekuler. Pada 
pengujian molekuler dari sampel lalat rumah hanya beberapa 
sampel saja yang diuji karena sampel L3a sama koloninya 
dengan L3b, dan L2b, jadi sampel yang diuji molekuler adalah 
sampel L1a, L3a, L4a, dan L4b saja.

      

(a)                        (b)

Gambar 12. Hasil Isolasi bakteri sampel L3b (a) dan L4b (b) yang diisolasi dari 
sayap lalat (M.  domestica) pada medium NA. 
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3. Karakterisasi dan Identifikasi Bakteri pada 
Sayap Lalat M. domestica

Uji yang digunakan pada uji biokimia  yaitu, uji TSIA, SIM, citrat 
dan urea, selanjutnya diamati bentuk selnya dan diuji secara 
biokimiawi untuk kepentingan identifikasi. Hasil yang diperoleh 
dari isolat L4b dari medium MC adalah sebagai berikut, untuk 
TSIA: alkali acid, H2S (-), dan gas (-). SIM: indol (+), motility (+), dan 
H2S (-). Citrat: (+) dan Urea: (+).

Tabel 4.2 Hasil pewarnaan gram bakteri yang disolasi dari 
sayap lalat rumah

No
Morfologi 

(pewarnaan 
gram)

NA MC Katalase Urea Citrat MSA
MSA TSIA

Indol Motiliti H2S H2S Gas

L1a Stapylococcus 
aureus

+ * + * * Kuning

L1b Stapylococcus 
aureus

+ * * * * Merah + 
kuning

L2a *
L2b Stapylococcus 

aureus
+ * + * * Kuning

L3a Stapylococcus 
aureus

+ * + * * Kuning

L3b Stapylococcus 
aureus

+ * + * * Kuning

L4a Stapylococcus 
aureus

+ * + * * Kuning

L4b Providencia 
stuartii

- * + + * + + - Alkali 
acid

- -

L5a *
L5b *

a. Identifikasi Molekuler Bakteri pada Sayap Lalat

Setelah melakukan identifikasi molekuler diperoleh hasil strain 
sebagai berikut. 
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Gambar 13. Hasil Elektroforesis gel agarose 2% Isolat L1a, L3a dan L4a, L4b 
menunjukkan adanya amplifikasi pada 996 bp.

b. Hasil Squensing Urutan Basa Nitrogen Isolat dari 
Lalat Rumah

CTGGATACGGATTATTGGGCGTAAGCGCGCGTAGGCGGTTTCT 
TAAGTCTGATGTGAAAGCCCACGGCTCAACCGTGGAGGGT 
CATTGGAAACTGGGAAACTTGAGTGCAGAAGAGGAAAGTG 
GAATTCCATGTGTAGCGGTGAAATGCGCAGAGATATGGAGGAA 
CACCAGTGGCGAAGGCGACTTTCTGGTCTGTAACTGACGCT 
GATGTGCGAAAGCGTGGGGATCAAACAGGATTAGATACCCT 
GGTAGTCCACGCCGTAAACGATGAGTGCTAAGTGTTAGGGG 
GTTTCCGCCCCTTAGTGCTGCAGCTAACGCATTAAGCACTCCG 
CCTGGGGAGTACGACCGCAAGGTTGAAACTCAAAGGAATT 
GACGGGGACCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTC 
GAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAAATCTTGACATCCTTT 
GACCACTCTAGAGATAGAGCTTTCCCCTTCGGGGGACAAAGT 
GACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGAT 
GT TGGGT TAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCC T TAAGC T 
TAGTTGCCATCATTAAGTTGGGCACTCTAGGTTGACTGCCGGT 
GACAAACCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCATG



Bakteri pada Sayap Lalat Rumah dan Lalat Hijau154

CCCCTTATGATTTGGGCTACACACGTGCTACAATGGACAATA 
CAAAGGGCAGCTAAACCGCGAGGTCATGCAAATCCCATA 
AAGTTGTTCTCAGTTCGGATTGTAGTCTGCAACTCGACTACAT 
GAAGCTGGAATCGCTAGTAATCGTAGATCAGCATGCTACGGT 
GAATACGTTCCCGGGTCTTGTACACACCGCCCGTCACACCAC 
GAGAGTTTGTAACACCCGAAGCCGGTGGAGTAACCATTTAT 
GGAGC TAGCCGTCGAAGGTGGGACAAATGAT TGGGGT 
GAAGTCCTAAGGGGGGGCCCCCATAAAAAAGGGGCCGGGGG 
GG

Gambar14. Hasil squensing urutan basa nitrogen isolat L1a)

B. Bakteri pada Sayap Lalat Hijau 
Chrysomya sp

1. Isolasi Bakteri pada Sayap Lalat Hijau 
(Chrysomya sp.)

Sampel sayap lalat yang dikultivasi ke dalam media NA, MCA dan 
SSA dan berdasarkan hasil identifikasi mikroba yang tumbuh. 
Pada media NA diperoleh 10  isolat yakni L1.KN, L1.KR, L2.KN, 
L2.KR, L3.KN, L3.KR, L4.KN, L4.KR, L5.KN dan L5.KR.  Pada media 
MC diperoleh 4 isolat yakni L1.KN, L4.KN, L5.KN, L5.KR dan 6 
sampel tidak terdapat partumbuhan bakteri yakni L1.KR, L2.KN, 
L2.KR, L3.KN, L3.KR, L4.KR.  Pada media SS diperoleh 1 isolat L4.KR 
dan yang tidak terdapat pertumbuhan bakteri ada 9 sampel 
yakni  L1.KN, L1.KR, L2.KN, L2.KR, L3.KN, L3.KR, L4.KN, L5.KN dan 
L5.KR.  (Tabel 4.1).
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(a)                                         (b)                                      (c)

Gambar 15. Pertumbuhan koloni bakteri dari hasil isolasi sapel sayap lala 
hijau pada Media NA (a), MacConkey (b) dan SSA (c)

2. Identifikasi Morfologi secara Mikroskopik 
dengan Pewarnaan Gram

Tabel  4.3. Pengamatan Morfologi Koloni

Sampel
Media NA Media MC Media SS Media MSA

Warna Bentuk Warna Bentuk Warna Bentuk Warna Bentuk

L1. KN

Putih
Tidak 

teratur
Pink Bulat - -

Kuning
Tidak 

teratur

L1. KR Putih
Tidak 

teratur
- - - -

L2.KN

Putih
Tidak 

teratur
- - - - - -

Kuning
Tidak 

teratur

L2.KR

Putih
Tidak 

teratur
- - - - - -

Kuning
Tidak 

teratur

L3.KN Bulat
Tidak 

teratur
- - - -
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Sampel
Media NA Media MC Media SS Media MSA

Warna Bentuk Warna Bentuk Warna Bentuk Warna Bentuk

L3.KR Putih
Tidak 

teratur
- - - -

L4.KN Putih
Tidak 

teratur
Pink Bulat - -

L4.KR Putih
Tidak 

teratur
- - Coklat Menyebar

L5.KN Putih
Tidak 

teratur
Pink Menyebar - -

L5.KR

Putih
Tidak 

teratur
Pink Bulat - -

Kuning
Tidak 

teraturKuning
Tidak 

teratur

Keterangan : K1.KN = Sampel 1 sayap kanan lalat hijau (Chrysomya sp)
         K1.KR = Sampel 1 sayap kiri lalat hijau (Chrysomya sp)

Dari pengamatan morfologi koloni dilakukan berdasarkan 
warna koloni dan bentuk. Dari media NA  pada isolat L1.KN, L2.KN, 
L2.KR dan L5.KR didapatkan koloni berwarna putih dan kuning 
berbentuk tidak teratur, pada isolat L1.KR didapatkan koloni 
berwarna putih dan berbentuk tidak teratur, pada isolat L3.KN, 
L3.KR, L4.KN, L4.KR dan L5.KN didapatkan koloni berwarna putih 
berbentuk tidak teratur.  Dari media MCA pada isolat L1.KN, L4.KN, 
L5.KN dan L5.KR didapatkan koloni berwarna pink keunguan 
dan berbentuk bulat kecil dan menyebar. Dari media SSA pada 
isolat L4.KR  didapatkan koloni berwarna coklat dan bentuknya 
tersebar. Untuk mengetahui jenis staphylococcus pada isolat 
L2.KN, L2.KR dan L5.KR, maka isolat tersebut kemudian dikultur 
pada media MSA dan diperoleh hasil pada isolat L2.KN, L2.KR 
tidak adanya warna mikroba dan  pada isolat L5.KR didapatkan 
koloni berwarna kuning bentuk tak teratur (Tabel 4.1). 
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Dari hasil pewarnaan gram pada media NA isolat L1.KN 
koloni putih termasuk basil gram (+) dan koloni kuning termasuk 
basil gram (-), isolat L1.KR termasuk basil gram (+),isolat L2.KN, 
L2.KR dan L5.KR pada koloni putih termasuk basil gram (+) dan 
koloni kuning termasuk coccus gram (+),  pada isolat L3.KN, 
L3.KR, L4.KN, L4.KR dan L5.KN koloni berwarna putih termasuk 
basil gram (+).  Dari media MCA pada isolat L1.KN, L4.KN, L5.KN 
dan L5.KR termasuk basil gram (-). Dari media SSA pada isolat 
L4.KR  termasuk  basil gram (-) (Tabel 4.4).

Tabel 4.4 Pewarnaan Gram

Sampel
Media NA Media MC Media SS

Warna Bentuk Gram Warna Bentuk Gram Warna Bentuk Gram

L1. KN
Ungu Basil +

Pink Basil -
Merah Basil -

L1. KR Ungu Basil +

L2.KN
Ungu Basil +

Ungu Coccus +

L2.KR
Ungu Basil +

Ungu Coccus +

L3.KN Ungu Basil +

L3.KR Ungu Basil +

L4.KN Ungu Basil + Pink Basil -

L4.KR Ungu Basil + Pink Basil -

L5.KN Ungu Basil + Pink Basil -
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Sampel
Media NA Media MC Media SS

Warna Bentuk Gram Warna Bentuk Gram Warna Bentuk Gram

L5.KR
Ungu Basil +

Pink Basil -

Ungu Coccus +

   
(a)                                                           (b)

Gambar 15. Hasil Identifikasi morfologi secara mikroskopik  dengan 
pewarnaan gram  (a) gram positif;  (b) gram negatif

3. Uji Biokimia
Setelah dilakukan identifikasi morfologi selanjutnya dilakukan 
uji biokimia dengan cara menginokulasikan isolat pada medium 
yang di antaranya TSIA (triple sugar iron agar), SIM (Sulfida Indol 
Motil), uji urea, uji citrat. 

Tabel  4.5 Hasil uji biokimia isolat dari media MCA

Isolat 
(Media MC)

TSIA SIM Citrat Urea Hasil

L1. KN
BS→ Alkali Netral
Gas   (-)
H2S   (-)

Indol      (-)
Motiliti  (-)
H2S        (-)

+ + Acinetobacter sp.
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Isolat 
(Media MC)

TSIA SIM Citrat Urea Hasil

L4.KN
BS→ Acid Acid
Gas   (+)
H2S   (-)

Indol      (+)
Motiliti  (+)
H2S        (-)

- - Escherichia coli

L5.KN
BS→ Alkali Acid
Gas   (+)
H2S   (-)

Indol      (-)
Motiliti  (+)
H2S        (-)

+ + Enterobacter sp.

L5.KR
BS→ Alkali Acid
Gas   (+)
H2S   (-)

Indol      (-)
Motiliti  (+)
H2S        (-)

- + Enterobacter sp.

Keterangan : BS = Butt (permukaan) Slant (miring)

Hasil uji biokimia dari media MC isolat L1.KN diperoleh hasil 
dari uji TSIA = BS→ Alkali Netral, Gas (-), H2S (-), uji SIM = Indol 
(-), Motiliti (-), H2S (-), uji Citrat (+) dan uji Urea (+). Isolat L4.KN 
diperoleh hasil dari uji TSIA = BS→ Acid Acid, Gas (+), H2S (-), uji 
SIM = Indol (+), Motiliti (+), H2S (-), uji Citrat (-) dan uji Urea (-). 
Isolat L5.KN diperoleh hasil dari uji TSIA = BS→ Alkali Acid, Gas 
(+), H2S (-), uji SIM = Indol (-), Motiliti (+), H2S (-), uji Citrat (+) dan 
uji Urea (+). Isolat L5.KR diperoleh hasil dari uji TSIA = BS→ Alkali 
Acid, Gas (+), H2S (-), uji SIM = Indol (-), Motiliti (+), H2S (-), uji 
Citrat (-) dan uji Urea (+) (Tabel 4.3). 

Tabel  4.6 Hasil uji biokimia isolat dari media SSA

Isolat 
(Media SS)

TSIA SIM Citrat Urea Hasil

L4. KR
BS→ Alkali Acid
Gas   (-)
H2S   (-)

Indol      (-)
Motiliti  (+)
H2S        (-)

- - Basillus sp.
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Dan dari media SS isolat L4.KR diperoleh hasil dari uji TSIA = 
BS→Alkali Acid, Gas (-), H2S (-), uji SIM = Indol (-), Motiliti (+), H2S 
(-), uji Citrat (-) dan uji Urea (-) (Tabel 4.4).

Gambar 16.  Uji Biokimia pada isolate L1.KN

Sifat metabolisme bakteri dalam uji biokimia biasanya 
dilihat dari interaksi metabolit-metabolit yang dihasilkan 
dengan reagen-reagen kimia. Selain itu dilihat kemampuannya 
menggunakan senyawa tertentu sebagai sumber karbon dan 
sumber energi.

4. Identifikasi Molekuler
Untuk menentukan spesies bakteri yang jelas maka dilaku kan 
identifikasi molekuler. Adapun isolat yang diidentifikasi secara 
molekuler yaitu L1.KN, L4.KN dan L5.KR.

C C C G T C A C C TA G C T G C T C T T G C AT T G G T G TAT C TA C 
CGCTTGTTTCCCGTCGGATGTGAGACCCTGGCGGACTAGGG 
TATTCCCTTTGATACTGGGGCCTAGAGCAGGGGAGAGGGAG 
GTTGATCTCCTGGTGTTTGGGTCAAAAGCGGCGGGATCTG 
CAGGAATACCGATGGCGATTCAGCCATCTGGGTAATACTGAC 
GCTGAGGTACGAAAGCATGGGGAGCAAACAGGATTAGATAC 
CCTGGTAGTCCATGCCGTAAACGATGTCTACTAGCCGTTGGGG
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CCTTTGAGGCTTTAGTGGCGCAGCTAACGCGGTAAGTGGAC 
CGCCTGGGGAGTTGGCTTGCAAGATAAACTCATATGATTGGAC 
GGGGGTCCGCACAAGCGGGGAGTTGTGTTTTAATCGTTGCAAT 
GGAGGAACTTTTTTGGTTTTATATATTAGAACTTTTAAGAGAT 
GGATTGGGGGCCCTTTCGGGAAATCTAGAATACAGGGTGCT 
GCATGGGTTTTCGGTCAGCCTCGTTTCGTGAAGAGGTTGG 
GTTTAAGTTTCGGCAAGGAGCGCAACCCTTTTTCTTTACTTTC 
CAGCAT T TCGGATGGGAACCT TAAAGGATACTGCCAGTA 
AAAAAT TGGAAGGAAGGGGGGACGAT T TCAAGGTCAT 
CATGGCCCCTTACCGGCAGGGGCTCCAAAGGGCTACAATG 
GTCGGTTCAAAGGGTTGCTTCCCAGCGAAGTATGCTAATCT 
CAAAAAAGCCGATCGGAAGCCGGAATGGAGTTTGCCACTTC 
GAC T TCCATGAAGCCGGAAT TCGC T TGTAT TCGCGGGAT 
CAGAATGCCCGCGGGGAATCCTTCCCGGGGCCTTGGATCCATC 
CGCCCCGCAAACCCAAGGGGAGTTTGTTGGCCCTCGGAAGTC 
GTAGGCCTCTACT TGCAAAGAAGGCGGTACCACGGTTGG 
GCTCGATGACTGGGTGAAAGTCGAAACAAGGGAAGCCGA 
TACATGCTAATCTCCTTGATCCAACTCTCTTACCTCAAAAATC 
TA C C T C G C C G C G A G AT C A C C G C T G C T G G G AT T T A

Gambar 17. Hasil skuensing urutan basa isolat L1.KN

Dari hasil identifikasi molekuler urutan basa nitrogen 
dari isolat L1.KN (Gambar 17.) memiliki kesamaan persentase 
tertinggi dengan bakteri Acinotobacter baumannii partial. 
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GATGGCT T TCGGATACTGGGCGTAAGCGCACGCAGGCG-
GTTTGTTAAGTCAGATGTGAAATCCCCGGGCTCAACCTGG-
GAACTGCATCTGATACTGGCAAGCTTGAGTCTCGTAGAGGGGG-
GTAGAATTCCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGGAG-
GAATACCGGTGGCGAAGGCGGCCCCCTGGACGAAGACTGAC-
GCTCAGGTGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATAC-
CCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGTCGACTTGGAGGTTGT-
GCCCTTGAGGCGTGGCTTCCGGAGCTAACGCGTTAAGTCGAC-
CGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGTTAAAACTCAAATGAATT-
GACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTC-
GATGCAACGCGAAGAACCTTACCTGGTCTTGACATCCACG-
GAAGTTTTCAGAGATGAGAATGTGCCTTCGGGAACCGTGAGA-
CAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTTGTGAAATGTTG-
GGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCCTTTGTTGC-
CAGCGGTCCGGCCGGGAACTCAAAGGAGACTGCCAGTGA-
TAAACTGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAGTCATCATGG-
CCCTTACGACCAGGGCTACACACGTGCTACAATGGCGCATA-
CAAAGAGAAGCGACCTCGCGAGAGCAAGCGGACCTCATA-
AAGTGCGTCGTAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTC-
CATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTGGATCAGAATGCCAC-
GGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACAC-
CATGGGAGTGGGTTGCAAAAGAAGTAGGTAGCTTAACCTTC-
GGGAGGGCGC T TACCAC T T TGTGAT TCATGAC TGGGGT-
GAAGTCTACGGGGTAACCCCAATAATAAACCGGGGGGGGGGG

Gambar 18. Hasil skuensing urutan basa isolat L4.KN

Dari hasil identifikasi molekuler urutan basa nitrogen dari 
isolat L4.KN (Gambar 18) memiliki kesamaan persentase tertinggi 
dengan bakteri Escherchia coli.
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GTAGACTTATCGGATTACTGGGCGTAAGCGCACGCAGGC-
GGTCTGTCAAGTCGGATGTGAAATCCCCGGGCT TAACCT-
GGGAACTGCAT TCGAAACTGGCAGGCTAGAGTCT TGTA-
GAGGGGGGTAGAATTCCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTA-
GAGATCTGGAGGAATACCGGTGGCGAAGGCGGCCCCCTGG-
ACAAAGACTGACGCTCAGGTGCGAAAGCGTGGGGAGCAAA-
CAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGTC-
GACTTGGAGGCTGTTCCCCTGAGGAGTGGCTTCCGGAGCTA-
ACGCGT TAAGTCGACCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAG-
GTTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCG-
GTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCT-
TACCTACTCTTGACATCCACGGAATTCGGCAGAGATGCCT-
TAGTGCCTTCGGGAACCGTGAGACAGGTGCTGCATGGCTGTC-
GTCAGCTCGTGTTGTGAAATGTTGGGTTAAGTCCCGCAAC-
GAGCGCAACCCTTATCCTTTGTTGCCAGCGATTCGGTCGG-
GAACTCAAAGGAGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGT-
GGGGATGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTAGGGCTA-
CACACGTGCTACAATGGCGCATACAAAGAGAAGCGACCTC-
GCGAGAGCAAGCGGACCTCATAAAGTGCGTCGTAGTCCG-
GATCGGAGTC TGCAAC TCGAC TCCGTGAAGTCGGAATC-
GCTAGTAATCGTGGATCAGAATGCCACGGTGAATACGTTC-
CCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGGAGT-
GGGT TGCAAAAGAAGTAGGTAGCT TAACCT TCGGGAGG-
GCGCTTACCACTTTGTGATTCATGACTGGGGTGAAGTCTA-
A G G G G G G G G CCCC A ATA A A A A A A CC A A C A A A G G G G

Gambar 19. Hasil skuensing urutan basa isolat L5.KR

Dari hasil identifikasi molekuler urutan basa nitrogen dari 
isolat L5.KR (Gambar 19) memiliki kesamaan persentase tertinggi 
dengan bakteri Pantoea agglomerans.
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C. Pembahasan
Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel lalat dari 2 
lokasi yang berbeda. Lokasi pertama yaitu di kantin kampus 
yang terdapat banyak makanan dalam kondisi tempat yang 
terbuka, sedangkan lokasi ke dua yaitu diperumahan dalam 
kondisi tertutup dibandingkan dengan kondisi kantin yang 
terbuka. Pengumpulan sampel pada 2 lokasi yang berbeda 
karena pertimbangannya untuk membandingkan bakteri yang 
terdapat pada sampel sayap lalat kantin dan sayap lalat rumah.

Hasil isolasi sayap lalat pada medium BHIB ditandai dengan 
adaya kekeruhan pada media yang menunjukkan adanya 
aktivitas fisiologis dari mikroba yang tumbuh pada media 
tersebut. 

1. Bakteri pada Sampel Lalat Rumah (Musca 
domestica)

Hasil pewarnaan gram dari seluruh isolat yang tumbuh pada 
medium NA adalah merupakan bakteri basil gram (+) karena 
bakteri tersebut mengikat warna kristal violet dan meghasilkan 
warna biru keunguan. Hal ini disebabkan oleh peptidoglikan 
yaitu salah satu komponen penyusun bakteri. Penyerapan warna 
yang dilakukan oleh bakteri gram positif akan lebih kuat karena 
susunan peptidoglikan yang lebih tebal dibandingkan bakteri 
gram negatif. Warna yang dihasilkan bakteri gram positif akan 
lebih gelap daripada bakteri gram negatif. Warna yang dihasilkan 
bakteri gram positif adalah biru keunguan sedangkan bakteri 
gram negatif akan menghasilkan warna ungu muda sampai 
merah muda. Bakteri gram positif memiliki dinding sel yang 
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cukup tebal (20-80 nm) dan terdiri atas 60 sampai 100 persen 
peptidoglikan dan membran sel selapis. Sedangkan pada isolat 
medium Mc dan medium SS tidak ada pertumbuhan bakteri. 

Hasil yang sama juga diperoleh untuk sampel lalat rumah 
di mana hasil pewanaan koloni bakteri yang tumbuh pada 
medium NA merupakan bakteri gram positif untuk sampel L1a, 
L1b, L2b, L3a, L3b, dan L4a dan gram (-) untuk sampel L4b. Pada 
uji biokimia sampel L4b yang tumbuh pada medium MCA uji 
yang dilakukan yaitu, uji TSIA, SIM, Citrat, dan Urea. Hasil yang 
di dapatkan dari uji biokimia yaitu: bakteri yang diperoleh dari 
sampel L4b pada medium MCA adalah sebagai berikut, untuk 
TSIA: alkali acid, H2S (-), dan gas (+). SIM: indol (+), motility (+), 
dan H2S (-). Citrat: (+) dan Urea: (+). Motilitas isolat L4b diuji 
dengan menginokulasikan isolate pada medium MIO agar tegak 
dengan menggunakan ose lurus. 

Uji MIO  terdiri atas motil untuk melihat pergerakan bakteri, 
indol untuk mengetahui produksi indol dari tryptophane dan 
ornithin untuk mengamati perubahan warna yang terjadi 
pada media. Apabila biakan bakteri menyebar dari bekas garis 
tusukan maka motilitas positif, apabila terbentuk cincin merah 
setelah diberi larutan kovak’s maka indol positif. Dari isolat L4b 
menunjukkan hasil positif pada uji indol dan positif motility 
pada isolat L4b. 

Pada pengujian terhadap medium sitrat diperoleh hasil 
positif pada isolat L4b. Uji sitrat digunakan untuk melihat 
kemampuan mikroorganisisme menggunakan sitrat sebagai 
satu-satunya sumber karbon dan energi. Untuk uji ini digunakan 
medium sitrat-koser berupa medium cair atau medium 
sitrat-simon berupa medium padat. Perubahan warna dari 
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hijau menjadi biru menunjukkan bahwa mikroorganisme 
mampu menggunakan sitrat sebagai satu-satunya sumber 
karbon. Sedangkan pada medium sitrat-koser, kemampuan 
menggunakan sitrat ditunjukkan oleh kekeruhan yang 
menandakan adanya pertumbuhan.

Pada pengujian terhadap medium urea diperoleh hasil 
positif pada isolat L4b. Isolat L4b ini memiliki enzim urease. 
Medium Urea Broth digunakan untuk menguji aktivitas urease. 
Urease merupakan enzim hidrolitik yang menyerang ikatan 
nitrogen dan karbon pada komponen amida misalnya urea 
dan membentuk alkaline yang produk akhirnya adalah amonia. 
Adanya amonia dalam media akan menyebabkan warna 
indikator berubah menjadi pink tua yang menandakan bahwa 
bakteri memiliki enzim urease sehingga dapat dikatakan reaksi 
ini menunjukkan hasil uji positif. Berdasarkan hasil uji biokimia 
dan pewarnaan gram, koloni yang  tumbuh pada medium NA 
adalah Staphylococcus aureus yang merupakan bakteri gram (+). 
Sedangkan dari medium MC hasil yang diperoleh yaitu bakteri 
Providencia stuartii yang merupakan bakteri basil gram (-).

Dalam proses identifikasi molekuler mikroorganisme, ada 3 
proses utama yang paling dasar yaitu ekstraksi, amplifikasi dan 
elektroforesis. Pada tahap ekstraksi terjadi pemisahan benang-
benang DNA dengan komponen sel yang lain.

Pada proses ektraksi DNA ini digunakan Kit Gysnc Genomic 
DNA Purifucation kit (Geneid). Tahap pertama dalam isolasi DNA 
adalah proses perusakan atau penghancuran membran dan 
dinding sel. Pemecahan sel (lisis) merupakan tahapan dari awal 
isolasi DNA yang bertujuan untuk mengeluarkan isi sel. Pada 
proses lisis dengan menggunakan buffer GSB Geneid. Buffer 



Bakteri pada Sayap Lalat Rumah dan Lalat Hijau 167

tersebut selain berperan dalam melisiskan membran sel juga 
dapat berperan dalam mengurangi aktivitas enzim nuklease 
yang merupakan enzim pendegradasi.

Pada proses pemanasan tinggi atau metode boiling 
selama beberapa 5 menit akan menyebabkan peningkatan 
permeabilitas dinding sel yang berakibat pada masuknya cairan 
dan materi lain di sekitar sel dan keluarnya materi-materi dari 
dalam sel. Suhu tinggi juga bermanfaat untuk inaktifasi enzim 
terutama DN-ase yang dapat merusak DNA. Suhu pemanasan 
yang dilakukan pada penelitian ini suhu 60oC selama 5 menit 
seperti yang tertera pada manual prosedur geneaid. 

Suhu yang terlalu tinggi atau waktu terlalu lama pada 
saat pemasan  dikhawatirkan akan merusak DNA target dan 
akan memperpanjang proses ekstraksi, mengakibatkan proses 
pengeluaran DNA tidak sempurna sehingga kenungkinan  
adanya DNA yang terperangkap dalam sel. Eliminasi partikel 
lain juga tidak sempurna sehingga dapat menjadi inhibitor pada 
proses amplifikasi.

Ekstraksi DNA dengan mini column merupakan metode 
ekstraksi yang paling umum dilakukan karena hasil yang 
didapatkan sangat baik dalam waktu yang singkat (dibandingkan 
metode phonol-clorophorm) dan biaya yang lebih murah 
dibandingkan dengan magnetic bead. Metode ini hanya 
memerlukan waktu sekitar 1 jam (cukup lama dibandingkan 
metode sederhana).

Dari hasil amplifikasi PCR dari DNA sampel tersebut 
menunjukkan adanya amplifikasi band target yakni ukuran 
±996bp, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses amplifikasi 
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bakteri berhasil dilakukan. Selanjutnya melakukan identifikasi 
spesies bakteri (L2b), (L4a) dan (L5a) untuk sampel sayap lalat 
dari kantin dan untuk isolat sampel sayap lalat dari rumah 
yaitu (L1a), (L3a), dan (L4a, L4b)  di mana hasil PCR kemudian 
dilanjutkan dengan tahapan sequencing yang bertujuan untuk 
mengurutkan urutan basa nukleotida pada wilayan 16s rRNA dari 
bakteri. Hasil analisis urutan basa adalah berupa elektroferogram 
yang berupa urutan basa A,T,G,C yang menyusun urutan basa 
gen sesuai dengan primer yang digunakan. Setelah urutan basa 
nukleotida dari gen 16s rRNA terlihat, maka dilakukan analisis 
dengan menggunakan program Bioedit (Novita, 2011).

Analisis BLAST dilakukan dengan tujuan untuk 
membandingkan hasil yang diperoleh dengan hasil sekuen DNA 
dari seluruh dunia dari hasil yang didepositkan pada database 
gen bank sekuen publik. Analisis BLAST dilakukan secara online 
pada website NCBI, 2016: (http://www.ncbi.nlm.nih.gov).

Program nucleotide Blast secara otomatis akan memproses 
alignment data sekuens query dengan database GenBank. Hasil 
analisis dengan nucleotide Blast akan menampilkan visualisasi 
grafik penyejajaran sekuens, deskripsi setiap data sekuens yang 
sesuai dengan sekuens query, dan hasil alignment untuk setiap 
sekuens yang sesuai dengan database.

Ciri-ciri yang  paling mirip dengan squens DNA yang 
diperoleh, dapat dilihat nilai Max Score dan Total Score sama, 
Query Coverage mendekati 100%, E-value mendekati 0 dan 
max ident mendekati 100%. Yang terpenting adalah presentase 
daabase yang tertutupi oleh Query. Nilai nol pada E-Value 
menunjukkan hasil lebih terpecaya dan nilai 1 pada E-Value tidak 
boleh digunakan (Narita, 2012). 
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Hasil anaslis BLAST dari isolat L2b adalah bakteri B. cereus 
strain MRS1 16S ribosomal RNA gene, partial squence. Strain 
ini diambil dari hasil yang paling sesuai dengan strain yang 
diperoeh dengan nilai Max Score dan Total Score sama 1668,  
Query Coverage yang paling mendekati 100% yaitu dengan nilai 
95%, E-Value sama dengan 0 dan mix ident 99% (Gambar 4.14) 
Strain Bakteri patogen yang diperoleh dari urutan 66 sampai 954 
samapai 1486 (Gambar 4.15). 

Hasil BLAST  isolat L4a adalah Bacillus cereus strain MB401 
16S ribosomal RNA gene, partial sequence. Strain ini diambil 
dari hasil yang paling sesuai dengan strain yang diperoeh max 
score dan total score yang sama yaitu 1531, Query Coverage 
93% yang paling mendekati 100%, E-Value sama dengan 0 
dan mix ident 96% (Gambar 4.16). Strain Bakteri patogen yang 
diperoleh dari urutan 11 sampai 955 (Gambar 4.17). Sedangkan 
hasil BLAST pada islolat L5a adalah Bacillus cereus strain p12_E11 
16S ribosomal RNA gene, partial sequence. Strain ini diambil dari 
hasil yang paling sesuai dengan strain yang diperoeh max score 
dan total score yang sama yaitu 1402, Query Coverage 98% yang 
paling mendekati 100%, E-Value sama dengan 0 dan mix ident 
99% (Gambar 4.18). Strain Bakteri patogen yang diperoleh dari 
urutan 5 sampai  798 (Gambar 4.19). Tanda " | " menunjukkan 
kecocokan anatar squens sedangkan kesenjangan ditunjukkan 
dengan tanda " _ " yang diasosisikan dengan proses insersi atau 
delesi pada bagian tersebut, sedangkan basa nekloutida yang 
diganti dengan huruf  " N " dapat digantikan salah satu dari 
keempat urutan basa yang ada.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pada sayap lalat 
(M. domestica) terdapat beberapa jenis bakteri pada sayap kanan 
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dan kiri lalat, dari hasil penelitian ini hanya menunjukkan adanya 
bakteri patogen pada sayap lalat, tetapi belum dapat dipastikan 
bahwa bakteri tersebut hanya terdapat pada sayap sebelah kiri 
ataupun kanan. Demikian juga dengan keberadaan obat sebagai 
anti bakteri ataupun anti racun tidak menutup kemungkinan  
bahwa dari salah satu sayap kanan dan sayap kiri lalat terdapat 
anti bakteri maupun anti racun untuk penawar bakteri patogen.  

2. Bakteri pada Sayap Lalat Hijau (Chrysomya sp.)
Sampel  yang digunakan adalah sayap lalat hijau (Chrysomya sp) 
yang diambil dari wilayah pembuangan sampah pemukiman 
penduduk Patallassang (Gowa) yang dilakukan dengan  cara steril.

Isolasi bakteri pada sayap lalat dilakukan dengan  mengambil 
sampel 5 ekor lalat hijau (Chrysomya sp)  yang dipisahkan antara 
sayap kanan (KN) dan kirinya (KR) sehingga diperoleh 10 sampel 
sayap lalat hijau (Chrysomya sp) (L) yang dimasukkan ke dalam 
10 tabung eppendorf yang berisi PBS (Phosphat Buffer Saline). 
Phosphat Buffer Saline (PBS) atau disebut larutan penyangga. 
PBS merupakan larutan yang terdiri atas asam lemah dan 
garamnya yang dapat menjaga dan mempertahankan pH. 
Larutan PBS terdiri atas Natrium Klorida, Natrium Phosphat, 
Kalium Phosphat dan Kalium Klorida yang dilarutkan dengan 
air suling (aquades)/ water for injection (WFI).   PBS (Phosphat 
Buffer Saline) adalah larutan fisiologis yang bersifat isotonic dan 
tidak beracun terhadap sel serta bertujuan untuk menjaga kadar 
pH dan mempertahankan osmolaritas sel (Sari, 2015).

Hasil pewarnaan mencerminkan perbedaan dasar dan 
kompleks pada sel bakteri (struktur dinding sel), sehingga dapat 
membagi bakteri menjadi 2 kelompok, yaitu bakteri Gram-positif 
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dan bakteri Gram-negatif. Prosedur pewarnaan gram dimulai 
dengan pemberian pewarna basa, kristal violet. Larutan iodin 
yang kemudian ditambahkan menyebabkan semua bakteri 
terwarnai biru pada fase ini. Sediaan kemudian diberi alcohol. Sel 
gram positif akan tetap mengikat senyawa krista violet-iodine 
sehingga berwarna biru, sedangkan gram negatif akan hilang 
warnanya oleh alcohol. Sebagai langkah akhir ditambahkan 
counterstain (misalnya Safranin yang berwarna merah) sehingga 
sel gram negatif yang tidak berwarna akan mengambil warna 
kontras, sedangkan sel gram positif terlihat dalam warna biru 
keunguan (violet) (Jawetz,2004).

Berdasarkan  hasil  pengamatan morfologi  koloni  dan  
pewarnaan  gram diperoleh dugaan bakteri pada isolat 
L1.KN, L1.KR, L3.KN, L3.KR, L4.KN, L4.KR dan L5.KN adalah 
Basillus sp. Pada isolat L2.KN dan L2.KR diperoleh dua koloni 
bakteri yaitu Basillus sp. dan Enterococcus sp. Pada Isolat 
L5.KR juga diperoleh dua koloni bakteri yaitu Basillus sp. dan 
Staphylococcus sp.

Uji biokimia ini dilakukan untuk menguatkan dugaan bakteri 
yang diperoleh dari identifikasi morfologi secara mikroskopik 
dengan pewarnaan gram sebelumnya. Uji bertujuan untuk 
melihat ciri bakteri berdasarkan kelompok hidupnya dan 
melihat reaksi biokimia (ada tidaknya enzim pengurai di dalam 
bakteri). Adapaun uji biokimia yang dilakukan adalah uji TSIA, uji 
motilitas, uji indol, uji citrat dan uji urea. Berdasarkan  hasil  uji 
biokimia   pada media MC diperoleh dugaan bakteri pada isolat 
L1.KN adalah Acinotobacter sp. Isolat L4.KN adalah Escherichia sp.  
Isolat L5.KN dan L5.KR adalah Enterobacter sp. Dan pada media 
SS diperoleh dugaan bakteri pada isolat L4.KR adalah Bacillus sp.
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Dari isolat L4.KN adalah  Escherichia coli strain NF36 16S 
ribosomal RNA gene, partial sequence. Strain ini diambil dari 
hasil yang paling sesuai dengan strain yang diperoeh max score 
dan total score yang sama yaitu 1738, Query Coverage 98% 
yang paling mendekati 100%, E-Value sama dengan 0 dan mix 
ident 99% (Tabel 16). Strain Bakteri patogen yang diperoleh dari 
urutan 63 sampai 970.

Dari islolat L5.KR adalah  Pantoea  aglomerans strain FDAA 
RGOS 160, complete genome. Strain ini diambil dari hasil yang 
paling sesuai dengan strain yang diperoeh max score 1687 
dan total score yaitu 11776, Query Coverage 95% yang paling 
mendekati 100%, E-Value sama dengan 0 dan mix ident 99% 
(Gambar 17). Strain Bakteri patogen yang diperoleh dari urutan 
66 sampai  953.

Dan berdasarkan hasil identifikasi molekuler diperoleh hasil 
bakteri pada isolat L1.KN adalah Acinetobacter baumannii partial, 
pada isolat L4.KN adalah Escherichia coli, pada  isolat L5.KR adalah  
Pantoea  aglomerans.

Dari 5 sampel lalat hijau (Chrysomya sp) terdapat beberapa 
jenis bakteri pada sampel lalat isolat L1.KN hasil dari kultur 
(fenotif ) bakteri Acinetobacter sp.  sama dengan hasil PCR 
(genotif ) yaitu bakteri baumannii. Sampel L4.KN dari hasil kultur 
(fenotif ) bakteri Escherichia sp. sama dengan hasil PCR (genotif ) 
yaitu bakteri herichia coli. Sampel L5.KR  dari hasil kultur (fenotif ) 
bakteri Enterobacter sp. sama dengan hasil PCR (genotif ) yaitu 
bakteri Pantoea agglomerans.

Adapun spesies bakteri yang diperoleh dari penelitian ini, 
yaitui:
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1) Acinetobacter bauman nii 

 Acinetobacter baumannii adalah bakteri gram-negatif yang 
dapat menyebabkan infeksi nosokomial pada manusia. 
Bakteri ini dapat tumbuh pada suhu 44  °C, menggunakan 
berbagai jenis karbohidrat sebagai sumber nutrisi, dan 
mampu melekat pada sel epitelial manusia. Karakteristik 
dari bakteri ini adalah aerobik, berbentuk koko-basil, dan 
dapat dengan cepat tahan (resisten) terhadap berbagai 
antibiotik. Bakteri ini diketahui dapat melakukan kolonisasi 
di unit operasi, medis, persalinan, dan perawatan luka 
bakar dalam suatu rumah sakit serta berperan dalam 
infeksi penyakit akut seperti meningitis, pneumonia, dan 
bakteremia. Acinetobacter baumannii juga diketahui tahan 
(reisten) terhadap sabun dan antiseptik konvensional 
sehingga kontaminasi koloni bakteri ini pada tangan 
petugas kesehatan mudah terjadi (Daniel, 1998).

  Bakteri Acinetobacter baumannii merupakan bakteri 
patogen opportunistik atau patogen nosokomial. Sebagai 
patogen opportunistik, banyak terdapat dilingkungan, air, 
tanah, kotoran dan bahkan ditubuh manusia. Acinetobacter 
baumannii dapat menyebabkan infeksi jika menyerang 
pada orang/individu dengan kondisi sistem imun rendah. 
Sedangkan sebagai patogen nosokomial, sering terjadi 
kolonisasi dan infeksi di rumah sakit, terutama di ruang 
perawatan intensif. Dapat menyebabkan infeksi pneumonia, 
ISK, meningitis, septikemi, infeksi luka bakar atau luka 
operasi. Untuk terjadi infeksi diawali dengan bakteri melekat 
(adhesi) pada sel hospes, kemudian terjadi multiplikasi, 
kolonisasi dan akhirnya berkembang menjadi infeksi. 
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Adhesi pada sel hospes diperantarai oleh molekul adhesin 
yang merupakan faktor virulensi dari bakteri. Adhesin 
biasanya berupa protein yang berikatan dengan reseptor 
yang terdapat pada permukaan sel hospes (Jordi, 2008).

2) Escherichia coli

 Escherichia coli, atau biasa disingkat E. coli, adalah salah satu 
jenis spesies utama bakteri gram negatif. Pada umumnya, 
bakteri yang ditemukan oleh Theodor Escherich ini dapat 
ditemukan dalam usus besar manusia. Kebanyakan E. 
Coli tidak berbahaya, tetapi beberapa, seperti E. Coli tipe 
O157:H7, dapat mengakibatkan keracunan makanan yang 
serius pada manusia yaitu diare berdarah karena eksotoksin 
yang dihasilkan bernama verotoksin. Toksin ini bekerja 
dengan cara menghilangkan satu basa adenin dari unit 28S 
rRNA, sehingga menghentikan sintesis protein. Sumber 
bakteri ini contohnya adalah daging yang belum masak, 
seperti daging hamburger yang belum matang.  E. Coli yang 
tidak berbahaya dapat menguntungkan manusia dengan 
memproduksi vitamin K2, atau dengan mencegah bakteri 
lain di dalam usus. E. coli banyak digunakan dalam teknologi 
rekayasa genetika. Biasa digunakan sebagai vektor untuk 
menyisipkan gen-gen tertentu yang diinginkan untuk 
dikembangkan. E. coli dipilih karena pertumbuhannya 
sangat cepat dan mudah dalam penanganannya. Negara-
negara di eropa sekarang sangat mewaspadai penyebaran 
bakteri E.Coli ini, mereka bahkan melarang mengimpor 
sayuran dari luar (Levinson, 2008).

  Beberapa keuntungan dari bakteri E. coli yaitu 
menghasilkan kolisin, yang dapat melindungi saluran 
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pencernaan dari bakteri usus yang patogenik, dipakai 
sebagai indikator untuk menguji adanya pencemaran 
air oleh tinja. Di dalam lingkungan dan kehidupan kita, 
bakteri E. coli banyak dimanfaatkan di berbagai bidang, baik 
pertanian, peternakan, kedokteran maupun dikalangan 
Industri. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, E. 
coli telah banyak diketahui baik sifat morfologi, fisiologi 
maupun pemetaan DNA nya, sehingga bakteri ini dipakai 
untuk menyimpan untaian DNA yang dianggap potensial, 
baik dari tanaman, hewan maupun mikroorganisma dan 
sekaligus untuk perbanyakannya. Dengan diketahuinya 
bahwa E. coli dapat dipakai untuk menyimpan untaian 
DNA yang potensial, maka hal ini membuka kesempatan 
untuk mempelajari sifat dan karakter dari mikroba lain yang 
tentunya memberikan dampak yang positif untuk kemajuan 
di bidang kedokteran, pertanian maupun industri. Di bidang 
pertanian telah dilaporkan bahwa beberapa tanaman tidak 
tahan terhadap suatu penyakit atau serangan hama, tetapi 
bantuan E.coli sebagai inang yang membawa gen yang 
tahan terhadap penyakit atau hama tertentu, maka hal itu 
dapat di atasi sehingga perkembangan di bidang pertanian 
tidak terhambat.

  E. coli juga dapat membahayakan kesehatan karena 
diketahui bahwa bakteri E.coli merupakan bagian dari 
mikrobiota normal saluran pencernaan dan telah terbukti 
bahwa galur galur tertentu mampu  menyebabkan 
gastroenteritis taraf sedang sampai parah pada manusia dan 
hewan. E. coli juga dapat menyebabkan diare akut, yang dapat 
dikelompokkan menjadi 3 katagori yaitu enteropatogenik 
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(penyebab gasteroenteritis akut pada bayi yang baru lahir 
sampai pada yang berumur 2 tahun), enteroinaktif dan 
enterotoksigenik (penyebab diare pada anak anak yang 
lebih besar dan pada orang dewasa). Dilaporkan pula bila 
E.coli di dalam usus memasuki kandung kemih, maka dapat 
menyebabkan sintitis yaitu suatu peradangan pada selaput 
lender organ tersebut (Melliawati, 2009).

3) Pantoea  aglomerans 

 Pantoea aglomerans termasuk dalam family 
Enterobactericeae yang merupakan kelompok gram negatif 
anaerob fakultatif berbentuk batang yang habitat umunya 
adalah di usus manusia dan hewan. Pantoea  aglomerans 
satu family dengan E.coli, Klebsiella, Salmonella, Shigella, 
Proteus, dan sebagainya. Pada keadaan tertentu jika terjadi 
perubahan pada inang atau bila kesempatan memasuki 
tubuh yang lain, banayak di antara bakteri ini yang mampu 
menimbulkan penyakit (Irianto, 2006).

  Pantoea  aglomerans merupakan flora normal pada 
sistem pencernaan manusia dan hewan. Bakteri ini 
tidak akan menimbulkan penyakit jika tidak  bergabung 
dengan jenis bakteri lain. Ini disebabkan bakteri Pantoea  
aglomerans bukan penyebab tunggal munculnya suatu 
penyakit. Bakteri Pantoea  aglomerans merupakan patogen 
nosokomial oportunistik yang menyebabkan lebih banyak 
infeksi termasuk sampai dengan 5% dari septicemias 
didapat di rumah sakit, 5% dari pneumonia nosokomial, 
4% dari infeksi saluran kemih nosokomial, dan 10% dari 
kasus peritonitis pascaoperasi (daftar dari Hoffmann dan 
Roggenkamp 2003).  Bakteri ini juga memiliki beberapa 
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kegunaan bagi manusia, misalnya Pantoea  aglomerans 
digunakan dalam kontrol biologis penyakit tanaman 
(Anaesthetist) dan Enterobacter agglomerans (Pantoea 
agglomerans) adalah Salah satu bakteri yang resisten 
dan mampu mengakumulasi logam berat dan salah satu 
spesies bakteri yang berperan sebagai PGPR (Plant Gowth 
Promoting Rhizobacteria) serta mempunyai potensi dalam 
meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman (Raka, dkk., 
2012).

  Beberapa gejala infeksi Enterobacter termasuk 
bakteremia, infeksi saluran pernapasan bawah, infeksi 
kulit, infeksi jaringan lunak, infeksi saluran kemih, ISK, 
endokarditis, infeksi intraabdominal, septic arthritis, 
osteomyelitis, dan infeksi mata. Mereka adalah patogen 
oportunistik yang jarang menyebabkan penyakit pada 
orang yang sehat. Virulensi bakteri ini tampaknya terutama 
disebabkan suatu endotoksin yang menghasilkan. Infeksi 
nosokomial adalah jenis yang paling sering infeksi Pantoea 
aglomerans, tetapi infeksi diperoleh masyarakat kadang-
kadang diamati. Bakteri biasanya menginfeksi orang-orang 
yang tinggal di rumah sakit, terutama pada ICU, untuk 
jangka waktu yang lama serta orang-orang bagaimana telah 
menggunakan banyak agen antimikroba, memiliki kondisi 
serius yang mendasarinya (misalnya: diabetes, kanker, luka 
bakar, ventilasi mekanis, dll), menggunakan perangkat asing 
seperti kateter intravena, dan infeksi immunosuppression 
(Jawetz, dkk. 2005).

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pada sayap lalat 
hijau (Chrysomya sp.) terdapat beberapa jenis bakteri pada 
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sayap kanan dan kiri lalat tersebut. Dan pada penelitian ini 
ditemukan beberapa bakteri patogen pada sayap lalat tersebut, 
tetapi belum dapat dipastikan adanya keberadaan anti bakteri 
ataupun anti racun (obat)  pada sayap lalat seperti halnya pada 
hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari 
Abu Hurairah, yaitu “Jika ada seekor lalat yang terjatuh pada 
minuman kalian maka tenggelamkan kemudian angkatlah, 
karena pada satu sayapnya penyakit dan sayap lainnya terdapat 
obatnya.”

Dengan demikian, penelitian untuk membuktikan hadis 
tersebut masih perlu dikembangkan dalam hal penelitian 
tentang bakteri yang terdapat pada sayap kanan dan kiri lalat. 
Meskipun begitu, penelitian ini juga dapat memperkuat hadis 
Rasulluah saw. tentang lalat tersebut dengan membuktikan 
bahwa adanya bakteri yang terdapat pada sayap lalat hijau 
tersebut dari sisi ilmu biologi.
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BAB V 
PENUTUP
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Bakteri patogen yang terdapat pada sayap 
lalat Musca Domestica adalah Bacillus 
cereus, sedangkan pada lalat Chrysomya 
sp yakni  bakteri Acinetobacter baumannii, 
bakteri  Escherichia coli dan bakteri Pantoea  
aglomerans.
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Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa 
hal. Pertama, implementasi hadis dalam kitab Shahih 

Bukhary no. 5336 dapat diterapkan dalam kerangka sains yang 
sistematik dengan memberikan bukti terdapatnya bakteri 
patogen pada sayap lalat rumah Musca Domestica dan lalat 
hijau Chrysomya sp, tetapi kedua jenis lalat tersebut tetap ada 
dan tidak punah walaupun banyak bakteri patogen di dalam 
sayapnya. Ini mengindikasikan bahwa terdapat anti bakteri pada 
sayap yang lainnya. Hadis Bukhary menyatakan bahwa di satu 
sayapnya terdapat racun (bakteri patogen) dan di sayap lainnya 
terdapat obat (anti bakteri patogen).

Kedua, jenis bakteri patogen pada sayap lalat Musca 
Domestica yakni Bacillus cereus dan pada lalat Chrysomya sp 
yakni  bakteri Acinetobacter baumannii, bakteri  Escherichia coli 
dan bakteri Pantoea  aglomerans.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Lampiran pada penelitian bakteri 
pada rumah (Musca domestica)

Hasil Squensing urutan basa nitrogen isolate lalat 
rumah

GGGATACGGATTATTGGGCGTAAGCGCGCGTAGGCGGTTTCTTA-
AGTCTGATGTGAAAGCCCACGGCTCAACCGTGGAGGGTCATTG-
GAAACTGGGAAACT TGAGTGCAGAAGAGGAGAGTGGAAT-
TCCATGTGTAGCGGTGAAATGCGCAGAGATATGGAGGAACAC-
CAGTGGCGAAGGCGGCTCTCTGGTCTGTAACTGACGCTGATGT-
GCGAAAGCGTGGGGATCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTC-
CACGCCGTAAACGATGAGTGCTAAGTGTTAGGGGGTTTCCGC-
CCCTTAGTGCTGCAGCTAACGCATTAAGCACTCCGCCTGGGGAG-
TACGACCGCAAGGTTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGAC-
CCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGC-
GAAGAACCTTACCAAATCTTGACATCCTTTGACCGCTCTAGAGA-
TAGAGTCTTCCCCTTCGGGGGACAAAGTGACAGGTGGTGCAT-
GGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCG-
CAACGAGCGCAACCCTTAAGCTTAGTTGCCATCATTAAGTTGG-
GCACTCTAGGTTGACTGCCGGTGACAAACCGGAGGAAGGTG-
GGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGATTTGGGCTACA-
CACGTGCTACAATGGATAATACAAAGGGCAGCGAATCCGCGAG-
GCCAAGCAAATCCCATAAAATTATTCTCAGTTCGGATTGTAGTCT-
GCAACTCGACTACATGAAGCTGGAATCGCTAGTAATCGTAGAT-
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CAGCATGCTACGGTGAATACGTTCCCGGGTCTTGTACACACCGC-
CCGTCACACCACGAGAGTTTGTAACACCCGAAGCCGGTGGAG-
TAACCTTTTAGGAGCTAGCCGTCGAAGGTGGGACAAATGATTGG-
GGTGAAGTCGTAAGGGGGGTCCCCAAAATAAACTTTTCTTTTTT

Hasil squensing urutan basa nitrogen isolat L3a

GTGGATATCGGATATTGGGCGTAAGCGCGCGTAGGCGGTTTCTTA-
AGTCTGATGTGAAAGCCCACGGCTCAACCGTGGAGGGTCATTG-
GAAACTGGGAAACT TGAGTGCAGAAGAGGAGAGTGGAAT-
TCCATGTGTAGCGGTGAAATGCGCAGAGATATGGAGGAACAC-
CAGTGGCGAAGGCGGCTCTCTGGTCTGTAACTGACGCTGATGT-
GCGAAAGCGTGGGGATCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTC-
CACGCCGTAAACGATGAGTGCTAAGTGTTAGGGGGTTTCCGC-
CCCTTAGTGCTGCAGCTAACGCATTAAGCACTCCGCCTGGGGAG-
TACGACCGCAAGGTTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGAC-
CCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGC-
GAAGAACCTTACCAAATCTTGACATCCTTTGACCGCTCTAGAGA-
TAGAGTCTTCCCCTTCGGGGGACAAAGTGACAGGTGGTGCAT-
GGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCG-
CAACGAGCGCAACCCTTAAGCTTAGTTGCCATCATTAAGTTGG-
GCACTCTAGGTTGACTGCCGGTGACAAACCGGAGGAAGGTG-
GGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGATTTGGGCTACA-
CACGTGCTACAATGGATAATACAAAGGGCAGCGAATCCGCGAG-
GCCAAGCAAATCCCATAAAATTATTCTCAGTTCGGATTGTAGTCT-
GCAACTCGACTACATGAAGCTGGAATCGCTAGTAATCGTAGAT-
CAGCATGCTACGGTGAATACGTTCCCGGGTCTTGTACACACCGC-
CCGTCACACCACGAGAGTTTGTAACACCCGAAGCCGGTGGAGTA-
ACCTTTTAGGAGCTAGCCGTCGAAGGTGGGACAAATGATTGGG-
GTGAAGTCTAAGGGGGGGCCGCCTAAATAAGGGGGCCTGGGGC

Hasil squensing urutan basa nitrogen isolat L4a

Lampiran-Lampiran
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GGAAATATCGGATACTGGGCGTAAGCGCACGCAGGCGGT T-
GATTAAGTTAGATGTGAAATCCCCGGGCTTAACCTGGGAATGG-
CATCTAAGACTGGTCAGCTAGAGTCTTGTAGAGGGGGGTAGAAT-
TCCATGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATGTGGAGGAATAC-
CGGTGGCGAAGGCGGCCCCCTGGACAAAGACTGACGCTCAG-
GTGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGG-
TAGTCCACGCTGTAAACGATGTCGATTTGGAGGTTGTGCCCTT-
GAGGCGTGGCTTCCGGAGCTAACGCGTTAAATCGACCGCCTG-
GGGAGTACGGCCGCAAGGTTAAAACTCAAATGAATTGACGGG-
GGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAAC-
GCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCAGAGAACTTAGCA-
GAGATGCTTTGGTGCCTTCGGGAACTCTGAGACAGGTGCTGCAT-
GGCTGTCGTCAGCTCGTGTTGTGAAATGTTGGGTTAAGTCCCG-
CAACGAGCGCAACCCTTATCCTTTGTTGCCAGCGATTCGGTCGG-
GAACTCAAAGGAGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGG-
GATGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTAGGGCTACACAC-
GTGCTACAATGGCGTATACAAAGAGAAGCGACCTCGCGAGAG-
CAAGCGGAACTCATAAAGTACGTCGTAGTCCGGATTGGAGTCT-
GCAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTAGAT-
CAGAATGCTACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGC-
CCGTCACACCATGGGAGTGGGTTGCAAAAGAAGTAGGTAGCTTA-
ACCTTCGGGAGGGCGCTTACCACTTTGTGATCCATGACTGGGGT-
GAAGTCGTAAGGGGGGGCCCCAAAAATAAAGGAAGCGGGGGG

Hasil squensing urutan basa nitrogen isolat L4b
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Hasil analisis BLAST

Analisis BLAST  isolat L4a

Perbandingan urutan basa sampel L4a dan Bacillus sp

Lampiran-Lampiran
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Tabel analisis BLAST  isolat L5a 

Perbandingan urutan basa sampel L5a dan Bacillus sp
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Analisis BLAST  isolat L1a

Lampiran-Lampiran
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Perbandingan urutan basa sampel L1a dan Stapylococcuss sp

Analisis BLAST  isolat L3a

Perbandingan urutan basa sampel L3a dan Stapylococcuss sp
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Analisis BLAST  isolat L4a

Perbandingan urutan basa sampel L4a dan Stapylococcuss sp

Lampiran-Lampiran
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Analisis BLAST  isolat L4b

Perbandingan urutan basa sampel L4b dan Providecia stuartii
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GAMBAR GRAFIK

Gambar Lalat rumah Musca domestica

Pengambilan sampel

Lampiran-Lampiran
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Sampel diinokulasikan pada medium BHIB 

Diinokulasikan pada medium NA, MCA, dan SSA 

Hasil Inkubasi pertumbuhan bakteri pada med ium NA, MCA, dan 
SSA 
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Uji biokimia

Lampiran-Lampiran
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pewarnaan gram 

pengamatan pada mikroskop 
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uji molekuler 

Uji elektroforesis 

Lampiran-Lampiran
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B. Lampiran pada penelitian bakteri 
pada lalat hijau (Chrysomya sp)

• Peta Lokasi Pengambilan Sampel

• Skema Kerja

1. Isolasi Bakteri Sayap Lalat Hijau (Chrysomya sp)

Chrysomya sp

Isolat siap untuk uji selanjutnya

- memisahkan sayap kiri dan sayap kanan 
dari tubuh lalat 

- memasukkan sampel sayap ke dalam 
tabung eppendorf yang berisi PBS. 

- diinokulasikan pada medium NA, SS, dan 
MC dengan metode goresan kuadran

- diinkubasi selama 24 – 48 jam

- disimpan di refrigerator pada suhu 4oC.
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2. Pewarnaan Gram

- Memfiksasi isolat L1.KN, L1.KR, L2.KN, L2.KR, L3.KN, L3.KR, 
L4.KN, L4.KR, L5.KN, L5.KR dari media NA, isolat L1.KN, L4.KN, 
L5.KN, L5.KR dari media MC  dan  isolat L4.KR dari media SS

- Tetesi isolat dengan A (Kristal violet) 2-3 
tetes 

- Selama 1 menit
- Cuci dengan air mengalir lalu keringkan

- Tambahkan gram B (Iodium)
- Selama 1 menit
- Cuci dengan air mengalir lalu keringkan

- Tambahkan gram C (alkohol 96%)
- Selama 10 detik
- Cuci dengan air mengalir lalu keringkan

- Tambahkan gram D (Safranin)
- Selama 40 detik
- Cuci dengan air mengalir lalu keringkan

Hasil pengecatan 
gram dilihat dengan 

Mikroskop

Lampiran-Lampiran
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3. Pengujian Aktivitas Biokimia

a. Uji TSIA (triple sugar iron agar)

- Ambil 1 ose isolat
- Goreskan pada agar miring
- Inkubasi pada suhu 37oC selama 24 jam

Isolat Murni

Pengamatan

b. Uji Indol

- Ambil 1 ose isolat
- Inokulasikan ke dalam medium    
- Inkubasi pada suhu 37oC
- Selama 1x 24 jam
- Tambahkan reagen kovak’s

Isolat Murni

Pengamatan

c. Uji Motility

- Ambil 1 ose isolat
- Inokulasikan ke dalam medium 
- Inkubasi pada suhu 37oC
- Selama 1x 24 jam

Isolat Murni

Pengamatan
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d. Uji Urea

- Ambil 1 ose isolat
- Goreskan pada agar miring
- Inkubasi pada suhu 37oC selama 1X24 jam

Isolat Murni

Pengamatan

e. Uji Citrat

- Ambil 1 ose isolat
- Goreskan pada agar miring
- Inkubasi pada suhu 37oC selama 24 jam

Isolat Murni

Pengamatan

Lampiran-Lampiran
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4. Identifikasi Molekuler

 Persiapan Biakan Bakteri

Ekstraksi DNA Bakteri Menggunakan 
Larutan Buffer 

Amplifikasi PCR (Polimerase Chain Reaction)

 Elektrofoesis Gel Agarosa

Analisis Data Squencing

• Proses Pengambilan Sampel
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• Pembuatan Media

• Proses Isolasi Bakteri

Lampiran-Lampiran
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• Hasil Pertumbuhan Bakteri

• Proses Identifikasi  Morfologi
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• Uji Biokimia

Lampiran-Lampiran
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• Uji Molekuler
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• Hasil Se kuensing

L4.KN

Lampiran-Lampiran
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L5.KR

Lampiran-Lampiran
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L1.KN



215Lampiran-Lampiran
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