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ABSTRAK 

Nama Penyusun : HUSNUL KHATIMAH S. 

NIM : 70100110051 

Judul Skripsi : Isolasi dan Uji Aktivitas Antibiotik Bakteri Selulolitik dari Larva 

Kupu-Kupu ( Cossus cossus ). 

  

Telah dilakukan penelitian dengan judul Isolasi dan Uji Aktivitas Antibiotik 

Bakteri Selulolitik dari Larva Kupu-Kupu ( Cossus cossus ). Penelitian ini bertujuan 

untuk memperoleh isolat bakteri selulolitik dari larva kupu-kupu yang mampu 

menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Tahap pertama dilakukan inokulasi pada 

medium selektif. Dari uji kualitatif dengan menggunakan pereaksi congored 0,1 % 

diperoleh zona bening yang menandakan bakteri mampu mendegradasi selulosa. 

Isolat kemudian difermentasi menggunakan medium Maltosa Yeast Broth (MYB). 

Aktivitasnya diujikan menggunakan metode difusi agar dalam medium Glukosa 

Nutrient Agar (GNA) terhadap bakteri uji. Tahap selanjutnya dilakukan pengamatan 

morfologi secara makroskopik, mikroskopik dan uji biokimia yakni uji TSIA, MRVP, 

SIM, Fermentasi karbohidrat, uji pertumbuhan variasi suhu dan pH. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 2 isolat bakteri selulolitik. Untuk Isolat 

1 mempunyai aktivitas sebagai antibiotik yang mampu menghambat semua 

pertumbuhan dari bakteri uji dengan daya hambat paling tinggi pada bakteri  

Staphylococcus epidermidis yakni 30,41 mm, Escherichia coli yakni  30,23 mm, 

Pseudomonas aeruginosa yaitu 30,16 mm, Streptococcus mutans yaitu 20,94 mm, 

Salmonella thypi yakni 20,81 mm. Staphylococcus aureus yakni 20,73 mm. Bacillus 

subtilis yaitu 20,70 mm, dan  Vibrio sp yaitu 20,32 mm. Hasil dari pengujian 

mikroskopik yaitu semua isolat termasuk bakteri Gram Negatif dan untuk uji aktivitas 

biokimia diketahui bahwa isolat 1 termasuk genus Acinetobacter dan Isolat 2 

termasuk genus Pseudomonas dan tumbuh pada pH netral dan suhu optimum kedua 

isolat adalah 370 C.  

 

Kata Kunci: Larva Cossus cossus, Antibiotik, Selulolitik. 
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ABSTRACT 

 

Name : HUSNUL KHATIMAH S. 

NIM : 70100110051 

Title : Isolation and Antibiotic Activity test of cellulolytic bacteria 

Butterfly larvae (Cossus cossus) 

  

A research titled Isolation and Antibiotic Activity test of cellulolytic bacteria 

Butterfly larvae (Cossus cossus) have been held. This research aims to get cellulolytic 

bacterial isolate from butterfly larvae which is able to inhibit the growth of 

pathogenic bacteria. The first step was inoculation on selective media. From 

qualitative test using reagent congo red 0,1 % showed clear zone which indicated that 

the bacteria was able to degrade cellulose. Then the isolate was fermented using 

Maltose Yeast Broth (MYB) media. Its activity was tested by using agar diffusion 

method in Glucose Nutrient Agar (GNA) media to against by  tested bacteria. The 

next phase is a morphology observation in macroscopic, microscopic and biochemical 

tests. The tests are TSIA, MRVP, SIM, carbohydrate fermentation, the growth of the 

test temperature and pH variations.  

Based on the results of this research, obtained 2 cellulolytic bacterial isolates. 

The first isolate had antibiotic activity inhibiting the growth of all test bacteria with 

highest inhibition of Staphylococcus epidermidis was 30,41 mm, Escherichia coli 

was 30,23 mm, Pseudomonas aeruginosa was 30,16 mm, Streptococcus mutans was 

20,94 mm, Salmonella thypi was 20,81 mm. Staphylococcus aureus was 20,73 mm. 

Bacillus subtilis was 20,70 mm, and Vibrio sp was 20,32 mm. The results from 

microscopic test were all the isolates including Gram-Negative bacteria and for 

biochemical activity test were found that the first isolate belonged to genus of 

Acinetobacter and the second isolate belonged to genus of Pseudomonas and grew at 

neutral pH and optimum temperature of both was 370 C. 

 

Keywords : Cossus cossus larvae, antibiotic, cellulolytic 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bakteri selulolitik adalah bakteri yang memiliki kemampuan menguraikan 

selulosa menjadi monomer glukosa dan menjadikannya sebagai sumber karbon dan 

sumber energi. Pemanfaatan bakteri selulolitik sebagai penghasil enzim selulase 

digunakan untuk menghidrolisis selulosa. Setiap bakteri selulolitik menghasilkan 

kompleks enzim selulase berbeda, tergantung gen yang dimiliki dan sumber karbon 

yang digunakan. Pemanfaatan bakteri sebagai penghasil enzim dipilih karena 

mempunyai beberapa keuntungan antara lain: biaya produksi murah, dapat diproduksi 

dalam waktu singkat, mempunyai kecepatan tumbuh tinggi serta mudah dikontrol 

(Dyah  dkk, 2012 : 34-45).  

Hewan perombak (decomposer) selulosa yang sangat potensial di daerah tropis 

adalah serangga. Pemanfaatan hewan tersebut dapat berupa enzim yang 

dikandungnya atau organisme simbion yang berperan dalam degradasi selulosa. 

Kemampuan tersebut tidak terlepas dari mikroba di saluran pencernaannya. 

Kemampuan insekta dalam mendegradasi selulosa ini dimungkinkan karena 

keberadaan bakteri selulolitik dalam ususnya. Hubungan antara serangga dan bakteri 

selulolitik ini bersifat simbiosis mutualisme. Simbiosis ini terjadi secara seimbang, 

saluran pencernaan serangga merupakan tempat hidup bagi bakteri selulolitik dan 

bakteri tersebut mampu melanjutkan metabolisme kehidupannya dari hasil selulosa 
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yang dihidrolisisnya berupa glukosa, sedangkan bakteri selulolitik mencerna makanan 

bagi serangga dengan hasil berupa glukosa untuk memenuhi kebutuhan nutrisi 

serangga (Tresnawati dkk, 2003 : 214). 

Fakta menarik teramati pada observasi pendahuluan yang dilakukan di 

Permandian Desa Lejja Kabupaten  Soppeng terkait dengan sejenis serangga yang 

hidup pada pohon Menteng ( Baccaurea racemosa Rein )   dan menjadikan kulit dan 

batang pohon tersebut sebagai makanannya. Organisme penghasil selulosa ini mampu 

hidup di alam pada tempat-tempat seperti sumber air panas atau tumpukan sampah-

sampah yang membusuk yang telah menghasilkan panas yang cukup tinggi sebagai 

akibat metabolismenya (Uci dkk,  2012 : 166). 

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa serangga tersebut termasuk jenis larva 

kupu-kupu. Kemampuan serangga tersebut menarik untuk diteliti terutama enzim atau 

kemungkinan peran bakteri yang bersimbiosis dalam sistem pencernaannya 

(Delalibera and Kenneth, 2005 : 541). 

Aktifitas enzim selulolitik bakteri simbions telah ditemukan Bacillus larvae XB 

1-1, B. larvae XU 2-2, Bacillus PU 2-2, dan B. pumilus PU 4-2 pada rayap 

(Tresnawati dkk, 2003 : 215). Juga ditemukan isolat murni Pseudomonas sp., 

Cellulomonas sp., Cytophaga sp., dan Sporocytophaga sp. yang diisolasi dari rayap 

pembangun musamus Taman Nasional Wasur Merauke (Zahra Veterina, 2012 : 3). 

Dari sumber ajaran Islam, terlihat banyak ayat Al-Qur’an dan sunnah rasul 

yang menggambarkan bahwa ciptaan Allah tidak sia-sia, sebagai mana dalam firman  
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Allah dalam QS al- Baqarah /  2 : 26 

 

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk 
atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka 
tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, 
“Apa maksud Allah dengan  perumpamaan ini?” Dengan (perumpamaan) 
itu banyak orang yang dibiarkan-Nya sesat, dan dengan itu banyak (pula) 
orang yang diberi-Nya petunjuk. Tetapi tidak ada yang Dia sesatkan 
dengan (perumpamaan) itu selain orang-orang fasik ( Departemen Agama 
RI, 2009 : 5 ) 

 

Ibnu katsir menafsirkan bahwa kata yang lebih kecil dari itu menjelaskan bahwa 

Allah swt. kuasa menciptakan apa saja, yaitu penciptaan apapun dengan obyek apa 

saja, baik yang besar maupun yang kecil. Allah swt. tidak pernah menganggap remeh 

segala sesuatu yang dianggap kecil, termasuk bakteri. Orang-orang yang beriman 

meyakini bahwa dalam perumpamaan penciptaan yang dilakukan oleh Allah memiliki 

manfaat bagi manusia (Mushoffa, 2012:10). Sebagaimana dalam tafsir Al-Mishbah 

menyebutkan perumpamaan menjelaskan sesuatu yang abstrak menjadi dalam bentuk 

konkret sehingga menjadi jelas adanya. 
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Isolasi dan identifikasi bakteri penghasil selulase sangat penting untuk 

dilakukan mengingat saat ini, beberapa bidang industri terutama pangan, minuman, 

farmasi, kesehatan, tekstil serta bidang penelitian mulai banyak tergantung dengan 

kebutuhan terhadap enzim-enzim termostabil (Mulyani dan Agustina, 2004 : 193). 

Salah satu enzim yang banyak digunakan dalam bidang industri adalah enzim selulase 

yang berperan sebagai biokatalisator dalam bidang industri, maka perkembangan 

penggunaan enzim sangat pesat. Hal ini terbukti dari laju penjualan enzim yang terus 

meningkat (Endah dkk, 2011 : 96).  

Antibiotika adalah zat yang dihasilkan oleh suatu mikroba, terutama bakteri, 

yang dapat menghambat atau dapat membasmi mikroba jenis lain. Banyak antibiotika 

dewasa ini dibuat secara semisintetik atau sintetik penuh (Ganiswarna, 1995: 571). 

Sumber mikroorganisme penghasil antibiotika antara lain berasal dari tanah, 

air, lumpur, kompos, isi rumen, limbah domestik, bahan makanan busuk dan lain-lain 

(Suwandi, 1989:20). 

Kebutuhan antibiotika baru masih sangat diperlukan, terutama yang efektif 

melawan bakteri resisten, virus, protozoa, fungi atau jamur. Untuk mendapatkan 

antibiotika baru, para peneliti banyak melakukan berbagai cara seperti 

biotransformasi senyawa-senyawa tertentu dengan bantuan mikroba atau membuat 

derivat antibiotika baru dari mikroba yang ada di alam (Naid, 1999:5). 

Dalam buku Microbial cellulose utilization fundamental and Biotechnology 

mengemukakan bahwa terdapat potensi bakteri selulosa sebagai antibiotik, sementara 



 

5 
 

produksi antibiotik  pada spesies selulolitik belum diselidiki secara sistematis (Lee R. 

Lynd et al, 2002 : 511). 

Melalui fakta di lapangan dan temuan beberapa hasil penelitian di atas 

menjadi alasan yang kuat untuk meneliti kemampuan jenis serangga tersebut dalam 

mengkonversi selulosa menjadi glukosa dan mengetahui potensi bakteri selulase 

sebagai penghasil antibiotik yang akan menghambat pertumbuhan bakteri termasuk 

bakteri patogen. Oleh karena itu perlu dilakukan isolasi dan identifikasi bakteri 

penghasil enzim yang berperan dalam proses hidrolisis selulosa dalam serangga yang 

hidup pada pohon Menteng ( Baccaurea racemosa Rein ) dari permandian air panas  

Desa Lejja Kabupaten  Soppeng. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan utama dalam penelitian 

ini sebagai berikut  : 

1. Apakah bakteri selulolitik dari larva kupu-kupu ( Cossus cossus ) dapat 

diisolasi ? 

2. Bagaimana kharakteristik bakteri selulolitik pada larva kupu-kupu (Cossus 

cossus) dari pohon Menteng ( Baccaurea racemosa Rein )   ? 

3. Apakah isolat bakteri selulolitik  pada larva kupu-kupu   (Cossus cossus )  dari 

pohon Menteng ( Baccaurea racemosa Rein ) memiliki aktivitas antibiotik ? 
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C. Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Pembahasan 

Terdapat berbagai macam istilah pada judul skripsi ini, diantaranya 

mikroorganisme, bakteri selulolitik, isolasi bakteri dan identifikasi bakteri. Agar 

tidak terjadi kekeliruan penafsiran pembaca terhadap variabel-variabel dalam judul, 

berikut penjelasan arti dari beberapa kata-kata diatas. Mikroorganisme adalah 

organisme hidup yang berukuran sangat kecil dan hanya dapat diamati dengan 

menggunakan mikroskop. Bakteri selulolitik bakteri yang memiliki kemampuan 

menguraikan selulosa menjadi monomer glukosa dan menjadikannya sebagai 

sumber energi. Isolasi bakteri adalah cara untuk memisahkan atau memindahkan 

mikroorganisme dari lingkungan aslinya hingga diperoleh biakan murni. Identifikasi 

bakteri adalah prosedur untuk mengetahui suatu karakteristik dari suatu bakteri. 

Sedangkan uji aktivitas merupakan proses untuk mengetahui aktivitas bakteri 

selulolitik termasuk menguji potensial bakteri selulolitik sebagai penghasil 

antibiotik. 

Adapun ruang lingkup penelitian ini yaitu Mikrobiologi dimana pengujian 

dilakukan mulai isolasi bakteri selulolitik, tahap identifikasi bakteri selulolitik 

hingga tahap uji aktivitas bakteri selulolitik dan waktu yang dibutuhkan selama 

proses penelitian berkisar dua bulan.  
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D. Kajian Pustaka 

Berdasar kan jurnal penelitian yang dilakukan oleh Anja  Meryandini  yang 

berjudul Isolasi bakteri selulolitik dan karakterisasi enzimnya. Pada tahun 2009, 

diperoleh hasil bahwa selulase dari isolat C4-4, C5-1, C5-3 dan C11-1 memiliki 

aktivitas optimum berturut-turut pada pH 5, 70°C, pH 3.5, 90°C, pH 5, 80°C dan pH 

8, 70°C. 

Referensi selanjutnya oleh M. Anam Al-Arif dkk dalam judul Isolasi dan 

Identifikasi Bakteri Selulolitik dengan Aktivitas Tinggi dalam Saluran Pencernaan 

Keong Emas (Pomacea canaliculata). Pada tahun 2012. Penelitian ini memperoleh 

hasil 4 isolat bakteri selulolitik. Aktivitas enzim endoglukanase tertinggi berasal dari 

isolat bakteri C-4.Isolat bakteri C-4 diidentifikasi lebih lanjut menggunakan 16S-

rRNA untuk  memperoleh hasil sekuensing susunan nukleotida. 

Penelitian selanjutnya oleh Dinda Zahidah dan Maya Shovitri dalam judul 

penelitian Isolasi, Karakterisasi dan Potensi Bakteri Aerob Sebagai Pendegradasi 

Limbah Organik. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2013. Penelitian ini berhasil 

memurnikan dan mengkarakterisasi isolat bakteri C5 yang cenderung masuk ke 

genus Bacillus. Berdasarkan uji kualitatif amilolitik, selulolitik dan proteolitik, 

diketahui bahwa isolat C5 memiliki indeks amilolitik (IA) sebesar 0.93, indeks 

selulolitik (IS) sebesar 1.95 dan indeks proteolitik (IP) sebesar 1.39. 
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E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan dan identifikasi masalah, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengisolasi bakteri bakteri selulolitik pada larva kupu-kupu (Cossus cossus). 

2. Mengetahui jenis bakteri selulolitik pada larva kupu-kupu (Cossus cossus)  

dari pohon Menteng ( Baccaurea racemosa Rein ). 

3. Mengetahui aktivitas antimikroba dari isolat bakteri selulolitik pada larva 

kupu-kupu (Cossus cossus)  dari pohon Menteng ( Baccaurea racemosa Rein ). 

F. Kegunaan Penelitian 

  Manfaat dari penelitian yang diharapkan adalah: 

 

1. Sebagai sumber rujukan untuk penelitian lanjutan dan mahasiswa tentang 

bakteri selulolitik  pada larva kupu- kupu ( Cossus cossus ) yang dapat menghasilkan 

antibiotika. 

2. Sebagai sumber data ilmiah untuk mahasiswa atau peneliti lainnya tentang 

antibiotika dihasilkan mikroorganisme dari larva kupu- kupu ( Cossus cossus). 

3. Sebagai dasar dalam penemuan obat antibiotika  baru di masa yang akan 

datang. 
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BAB II 

 TINJAUAN TEORITIS  

A. LARVA KUPU- KUPU 

 Cossus merupakan salah satu genus dari kerajaan animalia, Cossus 

merupakan ngengat yang biasanya hidup di pohon. Salah satu jenis Cossus adalah 

Cossus cossus, klasifikasi dari Cossus cossus sendiri dapat dilihat di bawah ini. 

Kerajaan : Animalia  

Filum : Arthropoda 

kelas  : Insekta 

Ordo  : Lepidoptera 

Famili : Cossidae 

Genus : Cossus  

Spesies : Cossus cossus   

  

Cossidae terdapat di seluruh dunia dengan lebih dari 670 spesies. Sejumlah 

besar ditemukan di daerah tropis. Terdapat 34 spesies di Borneo tapi hanya 7 di 

Jepang. Cossidae mencakup banyak spesies ulat besar dan ngengat dengan sayap 

hingga 17 cm. Banyak ulat yang memiliki bau tidak sedap sehingga dinamakan 

ngengat kambing. Sebagian besar adalah ulat penggerek pohon (Team of BAMONA, 

Diakses 23 januari 2014). Ulat ini bisa memakan waktu hingga tiga tahun untuk 

menjadi dewasa. 
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Ulat melubangi batang berbagai pohon dan memakan kayu, karena periode 

pencernaan panjang yang diperlukan dalam makanan, larva sering hidup lama 

sebelum menjadi pupa (Ian Kimber, Goat Moth Cossus cossus, Diakses 23 januari 

2014 ). 

Telur Cossus cossus disisipkan diantara celah-celah kulit kayu dimana 

perkembangan embrio telur berlangsung selama 12 sampai 15 hari. Larva Cossidae 

memiliki karakteristik yang mencerminkan cara hidup mereka, mengebor pada kayu 

dan batang. Kepala besar, lebih panjang dan lebar dengan rahang besar. Prothorax 

berbentuk seperti plat yang khas atau perisai yang memiliki ekor margin halus pada 

Cossus (Southdene Sdn,1986 : 11 ). 

     

Gambar 1. Siklus hidup Coccus coccus 

Larva yang telah cukup umur kemudian menjadi pupa dengan panjang dari 50 

sampai 60 mm dengan speculum tajam yang memungkinkannya untuk bergerak 

sebelum menjadi ngengat dewasa. Tahap pupa berlangsung sekitar 1 bulan, ngengat 

dewasa muncul dibelakang exuvia, siklus ngengat kambing memakan waktu 

setidaknya 2 tahun (Alain Fraval, Goat moth Willow borer ,Diakses 23 januari 2014). 
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Pada metamorfosis tidak sempurna serangga melewati tiga tahap perkembangan 

telur, serangga pradewasa (nimfa), dewasa dan terjadi pada kelompok kecil serangga 

penghuni kayu seperti rayap (ordo: Isopetra). Pada awalnya serangga pradewasa tidak 

menyerupai serangga dewasa namun dalam pertumbuhannya akhirnya menyerupai 

serangga dewasa  termasuk bentuk mulut. Metamorfosis tidak  sempurna diistilahkan 

hemimetabolous dengan perkembangan bentuk sayap di luar tubuh serangga. Pada 

metamorfosis sempurna serangga melewati empat tahap telur, larva, pupa, dewasa 

dan terjadi banyak kelompok serangga penghuni kayu seperti Coleopetra, 

Hymenopetra dan Lepidopetra. Tahap larva memakan kayu dan mengalami ganti 

kulit yang memungkinkan ukuran tubuh bertambah selama pertumbuhan (Muhrizal 

muin dkk, 2010 : 71 ). 

Larva kupu-kupu merupakan salah satu serangga yang memiliki mandibula 

dengan fungsi untuk mengigit dan mengunyah, namun tidak semua bagian tanaman 

dimakan oleh larva kupu-kupu dan hanya beberapa bagian tanaman (Muhrizal muin 

dkk, 2010 : 71 ). 

Menurut Muhrizal muin, astuti arif dan Syahidah (2010 : 72), pada serangga 

yang mencerna komponen kayu sebagai nutrisi sering dibantu oleh mikroorganisme 

dengan berbagai cara yang mencakup: 

1. Akuisisi enzim yang dihasilkan mikroba pada substrat yang dicerna, 

2. Pencernaan pendahuluan substrat oleh mikroorganisme sebelum dicerna, 

3. Pengayaan bahan nutrisi dalam bentuk sel mikrobial dan metabolit, 

4. Pengeluaran dan detoksifikasi zat ekstraktif kayu, 
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5. Mikroba yang hidup di usus menghasilkan dan melepaskan enzim, dan 

6. Mikroorganisme yang bekerja sebagai pengurai yang melepaskan sumber 

karbon utama untuk asimilasi serangga. 

Kebanyakan proses pencernaan karbohidrat, protein dan lipid terjadi pada 

usus tengah (midgut), meskipun sebagian pencernaan selulosa yang disebabkan oleh 

enzim selulase mikroba juga terjadi di usus belakang (hindgut) pada beberapa 

kelompok serangga (Muhrizal muin dkk, 2010 : 73 ). 

Menurut Ridwanti Batubara (2002 : 93) hubungan pencernaan serangga dan 

mikroorganisme dilakukan dengan cara-cara tertentu yaitu: 

1. Mikroorganisme menghasilkan enzim dalam substrat lambung 

2. Substrat dari pencernaan mikroorganisme digunakan untuk pencernaan 

3. Mengubah dan menghancurkan zat ekstraktif dari tanaman kayu 

4. Mikroorganisme yang hidup dalam usus menghasilkan dan melepaskan enzim 

B. URAIAN BAKTERI 

1. Bakteri Selulase 

Bakteri merupakan mikroorganisme yang bersifat uniseluler, termasuk kelas 

Schizomycetes. Pada umumnya bakteri tidak mempunyai klorofil dan reproduksinya 

secara aseksual  secara pembelahan transfersal atau biner. Sifat-sifat bakteri yang 

penting adalah bersifat saprofit atau parasit, patogen terhadap manusia dan hewan 

atau tumbuhan ( Natsier djide, 2008 : 69 ). 
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Bakteri selulolitik adalah bakteri yang memiliki kemampuan menguraikan 

selulosa menjadi monomer glukosa dan menjadikannya sebagai sumber karbon dan 

sumber energi. Pemanfaatan bakteri selulolitik yaitu sebagai penghasil enzim 

selulase yang digunakan untuk menghidrolisis selulosa. Setiap bakteri selulolitik 

menghasilkan kompleks enzim selulase berbeda, tergantung gen yang dimiliki dan 

sumber karbon yang digunakan. Pemanfaatan bakteri sebagai penghasil enzim 

dipilih karena mempunyai beberapa keuntungan antara lain: biaya produksi murah, 

dapat diproduksi dalam waktu singkat, mempunyai kecepatan tumbuh tinggi serta 

mudah dikontrol (Dyah dkk, 2012: 34-45).  

Selulosa adalah karbohidrat berpolimer berantai lurus (1,4)-ß-D-glukosa 

berbentuk seperti serabut, liat, tidak larut dalam air, dan ditemukan dalam dinding 

sel pelindung tumbuhan, terutama pada tangkai, batang, dahan dan semua bagian 

berkayu jaringan tumbuhan (Lehninger, 1982: 326). 

Bakteri amat beragam dalam persyaratan nutrisi, yaitu berupa media tumbuh 

dan kondisi fisik. Bakteri menunjukkan respon yang berbeda-beda terhadap kondisi 

fisik di dalam lingkungannya. Ketika kondisi fisik dan nutrisi memuaskan untuk 

kultivasi, maka pertumbuhan bakteri dapat diamati dan diukur, untuk menentukan 

pengaruh berbagai kondisi terhadap pertumbuhan bakteri tersebut. Hasil pengukuran 

pertumbuhan bakteri berupa kurva pertumbuhan yang menggambarkan fase-fase 

pertumbuhan dari bakteri tersebut. Kombinasi nutrisi dan lingkungan fisik yang 

sesuai akan menghasilkan pertumbuhan optimum bakteri ( Sylvia pratiwi, 2008 : 

115-116 ). 
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 Bakteri selulolitik  mampu menghidrolisis kompleks selulosa menjadi 

oligosakarida yang lebih kecil dan akhirnya menjadi glukosa yang digunakannya 

sebagai sumber karbon dan sumber energi. Setiap bakteri selulolitik menghasilkan 

kompleks enzim yang berbeda-beda, tergantung dari gen yang dimiliki dan sumber 

karbon yang digunakan. Jumlah dan komponen selulase yang dihasilkan dipengaruhi 

oleh jenis substrat, konsentrasi substrat, suhu dan waktu inkubasi (Yinbo dkk, 2006 

:1235-1240). 

Enzim selulolitik adalah nama lain dari enzim selulase yang dapat 

menghidrolisis ikatan β (1-4) glikosidik yang terdapat pada polisakarida selulosa 

menjadi molekul-molekul kecil glukosa (Lehninger, 1998 : 326). Enzim selulase 

dapat dihasilkan oleh mikroba selulolitik baik bakteri maupun jamur (Yinbo dkk, 

2006 :1235-1240). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pemecahan struktur selulosa dengan tiga jenis enzim selulase 
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Pengujian potensi bakteri selulolitik secara kualitatif dilakukan dengan 

menguji kemampuan isolat bakteri aerob dalam mendegradasi selulosa. Isolat bakteri 

diinokulasikan pada medium yang mengandung substrat selulosa murni, yaitu 

carboxy methyl cellulose (CMC)  ( Meryandini,2009 :33-38 ) dan diinkubasi selama 

48 jam pada suhu 37ºC. Koloni yang tumbuh dicuci dengan larutan Congo Red 0,1% 

selama sepuluh menit dan dibilas menggunakan NaCl 1%. Hasil positif ditunjukkan 

dengan terbentuknya zona bening di daerah sekitar koloni. Pewarna Congo Red 

0,1% merupakan pewarna spesifik untuk menunjukkan adanya bakteri selulosa yang 

ditandai dengan terbentuknya zona bening setelah penambahan pewarna Congo Red 

 (  Dinda sahidah, 2013 : 14 ). 

Indeks amilolitik, selulolitik dan proteolitik diukur dengan cara berikut : 

IA/IS/IP =  X1-X2  

      X2 

Keterangan:  

IA/IS/IP= Indeks aktivitas amilolitik, selulolitik, proteolitik 

 X1  = Rata-rata diameter zona bening 

 X2  = Rata-rata diameter koloni 

( G. Lim dkk, 1987 :319-322 ). 

Secara umum enzim selulase hanya diproduksi oleh mikroba, baik bakteri, 

protozoa maupun jamur. Keberadaan protozoa atau bakteri simbiotik dalam saluran 
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pencernaan memungkinkan hewan invertebrata maupun herbivora untuk mencerna 

selulosa. Saluran pencernaan rayap Zoo termopsis angusticollis mengandung bakteri 

Gram-positif kelompok Actinomycetes ordo Actinomycetales yang meliputi genus 

Cellulomonas / Orskovia, Microbacterium dan Kocuria, serta bakteri Gram-positif 

dari ordo Bacillales yang meliputi genus Bacillus, Brevibacillus dan Paenibacillus. 

Terdapat juga genus Agrobacterium / Rhizobium, Brucella / Ochrobactrum, 

Pseudomonas dan Sphingomonas / Zymomonas dari Proteobacteria dan Spirosoma 

dari "Flexibacteriaceae" yang merupakan bakteri Gram negatif (Wenzel dkk,2002 : 

32-40). 

Pada saluran pencernaan rayap Mastotermes darwiniensis dapat ditemukan 

bakteri Promicromonospora citrea, Promicromonospora sukumoe dan genus 

Cellulosimicrobium (Bakalidou dkk, 2002 : 1185-1192). Clostridium cellulovoran 

bisa memproduksi enzim selulase kompleks (Murashima dkk,2002: 5088-5095 ).  

Anand dkk (2010 : 107- 120 ) menemukan sebelas isolat bakteri dari saluran 

cerna ulat sutra (Bombyx mori), meliputi bakteri Gram positif Bacillus circulans dan 

Gram negatif Proteus vulgaris, Klebsiella pneumoniae, Escherichiacoli, Citrobacter 

freundii, Serratia liquefaciens, Enterobacter sp, Pseudomonas auorescens, 

Pseudomonas aeruginosa, Aeromonas sp. dan Erwinia sp. Tiga dari isolat tersebut, 

yaitu Pseudomonas vulgaris, Klebsiella pneumoniae, Citrobacter freundii, 

mempunyai aktivitas selulolitik dan xilanolitik, Pseudomonas auorescens dan 

Erwinia sp. mempunyai aktivitas pektinolitik dan Klebsiella pneumoniae juga dapat 
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mendegradasi pati. Aeromonas sp. mampu menggunakan CMC dan xilan. Serratia 

liquefaciens mampu menggunakan tiga polisakarida yaitu CMC, xilan dan pektin, 

Bacillus circulans mampu menggunakan empat polisakarida dengan tingkat esiensi 

yang berbeda. Saluran cerna ulat sutra mempunyai pH basa dan seluruh isolat bakteri 

yang ditemukan tumbuh dan mendegradasi polisakarida dalam suasana pH basa. 

2. Bakteri Uji 

a. Escherichia coli 

1) Klasifikasi 

Domain  :   Bacteria  

Phylum :   Proteobacteria 

Class  :   Gammaproteobacteria 

Ordo  :   Enterobacteriales 

Familia :   Enterobacteriaceae 

Genus  :   Escherichia 

Spesies  :Escherichia coli(Garrity. G. M., Bell. J. A., and Lilburn, 2004 

: 24-141) 

2) Sifat dan morfologi.  

Escherichia coli merupakan bakteri Gram negatif berbentuk batang lurus  1,1– 

1,5 µm x 2,0 – 6,0 µm, motil dengan flagellum peritrikum atau non motil. Tumbuh 

dengan mudah pada medium nutrien sederhana. Laktosa difermentasi oleh sebagaian 

besar galur dengan produksi asam dan gas (Pelczar. Michael J. and Chan. E.C.S, 

2008 : 949) 
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b. Bacillus subtilis  

1) Klasifikasi 

Domain  :   Bacteria  

Phylum :   Firmicutes 

Class  :   Bacilli 

Ordo  :   Bacillales 

Familia :   Bacillaceae 

Genus  :   Bacillus 

Spesies  : Bacillus sublitis (Garrity. G. M., Bell. J. A., and Lilburn,  

2004 :24-172) 

2) Sifat dan morfologi.  

Bacillus sublitis merupakan bakteri Gram positif memiliki sel batang 0,3 – 2,2 

µm x 1,27-7,0 µm. Sebagian besar motil, flagelum khas lateral. Membentuk 

endospora tidak lebih dari satu dalam sel spongarium. Kemoorganotrof. Metabolisme 

dengan respirasi sejati, fermentasi sejati, atau kedua-duanya, yaitu respirasi dan 

fermentasi. Aerobik sejati atau anerobik fakultatif (Pelczar. Michael J. and Chan. 

E.C.S, 2008 : 947). 
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c. Pseudomonas aeruginosa 

1) Klasifikasi 

Domain  :   Bacteria  

Phylum :   Proteobacteria 

Class  :   Gammaproteobacteria 

Ordo  :   Pseudomonadales 

Familia :   Pseudomonadaceae 

Genus  :   Pseudomonas 

Spesies  :  Pseudomonas aeruginosa (Garrity. G. M., Bell. J. A., and 

Lilburn, 2004 : 24-95) 

2) Sifat dan morfologi.  

Pseudomonas aeruginosa merupakan bakteri Gram negatif dengan berbentuk sel 

tunggal, batang lurus atau melengkung, namun tidak berbentuk heliks. Pada 

umumnya berukuran 0,5 – 1,0 µm. Motil dengan flagelum polar; monotrikus atau 

multitrikus. Tidak dikenal adanya stadium istirahat. Kemoorganotrof. Metabolisme 

dengan respirasi, tidak pernah fermentatif. Beberapa merupakan kemolitotrof 

fakultatif, dapat menggunakan H2 atau CO sebagai sumber energi. Oksigen  

molekuler merupakan penerima elektron universal, beberapa dapat melakukan 

denitrifikasi (Pelczar. Michael J. and Chan. E.C.S, 2008 : 952 ). 
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d.  Staphylococcus aureus 

1) Klasifikasi 

Domain  :   Bacteria  

Phylum :   Firmicutes 

Class  :   Bacilli 

Ordo  :   Bacillales 

Familia :   Staphylococcaceae 

Genus  :   Staphylococcus 

Spesies  : Staphylococcus aureus (Garrity. G. M., Bell. J. A., and 

Lilburn, 2004 : 24-187) 

2) Sifat dan morfologi.  

Staphylococcus aureus adalah bakteri Gram positif. Sel-sel berbentuk bola, 

berdiameter 0,5 – 1,5 µm, terdapat dalam tunggal dan berpasangan dan secara khas 

membelah diri pada lebih dari satu bidang sehingga membentuk gerombolan yang tak 

teratur. Non motil. Tidak diketahui adanya stadium istirahat. Dinding sel 

mengandung dua komponen utama yaitu peptidoglikan dan asam teikoat. 

Kemoorganotrof. Metabolisme dengan respirasi dan fermentatif. Anaerob fakultatif, 

tumbuh lebih cepat dan lebih banyak dalam keadaan aerobik. Suhu optimum 35 – 

400C. Terutama berasosiasi dengan kulit, dan selaput lendir hewan berdarah panas. 

Kisaran inangnya luas, dan banyak galur merupakan patogen potensial (Pelczar. 

Michael J. and Chan. E.C.S, 2008 : 954-955). 
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e. Staphylococcus epidermidis 

1) Klasifikasi 

Domain  :   Bacteria  

Phylum :   Firmicutes 

Class  :   Bacilli 

Ordo  :   Bacillales 

Familia :   Staphylococcaceae 

Genus  :   Staphylococcus 

Spesies  :   Staphylococcus epidermidis (Garrity. G. M., Bell. J. A., and 

Lilburn,  2004 : 24-178) 

2) Sifat dan morfologi.  

Staphylococcus epidermidis adalah bakteri Gram positif. Sel-sel berbentuk bola, 

berdiameter 0,5 – 1,5 µm, terdapat dalam tunggal dan berpasangan dan secara khas 

membelah diri pada lebih dari satu bidang sehingga membentuk gerombolan yang tak 

teratur. Anaerob fakultatif, tumbuh lebih cepat dan lebih banyak dalam keadaan 

aerobik. Suhu optimum 35 – 400C. Terutama berosiasi dengan kulit, dan selaput 

lendir hewan berdarah panas (Pelczar. Michael J. and Chan. E.C.S, 2008 : 954). 
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f. Streptococcus mutans 

1) Klasifikasi 

Domain  :   Bacteria  

Phylum :   Firmicutes 

Class  :   Bacilli 

Ordo  :   Lactobacillales 

Familia :   Streptococcaceae 

Genus  :   Streptococcus 

Spesies  : Streptococcus mutans (Garrity. G. M., Bell. J. A., and 

Lilburn, 2004 : 24-203) 

2) Sifat dan morfologi.  

Streptococcus mutans termasuk bakteri Gram positif berbentuk bola sampai 

lonjong, berdiameter 0,5-1,5 µm, koloni bulat cembung dengan permukaan licin atau 

sedikit kasar dan tepi seluruhnya atau sebagian tidak beraturan. Koloni buram 

berwarna biru terang, bersifat fakultatif aerob, dapat tumbuh pada suhu 45 0C dan 

suhu optimumnya. Dinding sel terdiri dari 4 komponen antigenik yaitu peptidoglikan, 

polisakarida, proten dan asam lipokoat (Pelczar. Michael J. and Chan. E.C.S, 2008 : 

955). 
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g. Salmonella typhi 

1) Klasifikasi 

Domain  :   Bacteria  

Class  :   Gammaproteobacteria 

Ordo  :   Enterobacteriales 

Familia :   Enterobacteriaceae 

Genus  :   Salmonella 

Spesies  :  Salmonella typhi(Garrity. G. M., Bell. J. A., and Lilburn, 

2004 : 24-203). 

2)  Sifat dan morfologi.  

Salmonella typhi adalah bakteri Gram negatif berbentuk batang lurus dengan 

ukuran 0,7-1,5 µm, biasanya tunggal dan kadang-kadang membentuk rantai pendek, 

jenis  yang bergerak berflagel peritrik, hidup secara aerobik atau anaerobik fakultatif, 

meragikan glukosa dengan menghasilkan asam kadang-kadang gas. Tumbuh optimal 

pada suhu 37 0C dan berkembang baik pada suhu kamar, bakteri ini dapat ditemukan 

di saluran pencernaan manusia dan hewan. Bakteri ini merupakan penyebab demam 

tifoid karena adanya  infeksi akut pada usus halus manusia dan hewan (Pelczar. 

Michael J. and Chan. E.C.S, 2008 : 948). 
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h. Vibrio colera 

1) Klasifikasi 

Domain  :   Bacteria  

Phylum :   Proteobacteria 

Class  :   Gammaproteobacteria 

Ordo  :   Vibrioanales 

Familia :   Vibrionaceae 

Genus  :   Vibrio 

Spesies  :  Vibrio colera  (Garrity. G. M., Bell. J. A., and Lilburn, 2004 

: 24-109) 

2) Sifat dan morfologi. 

Vibrio colera adalah bakteri Gram negatif. Batang pendek, tidak membentuk 

spora, sumbuhnya melengkung atau lurus, 0,5 µm x 1,5-3,0 µm, terdapat tunggal atau 

kadang-kadang bersatu dalam bentuk S atau spiral. Motil dengan satu flagelum polar, 

atau pada beberapa spesies dengan dua atau lebih flagelum dalam satu berkas polar; 

hanya sesekali non motil. Seringkali mempunyai sferoplas, biasanya dibentuk dalam 

keadaan lingkungan yang kurang menguntungkan. Tidak tahan asam, tidak 

membentuk kapsul. Tumbuh baik dan cepat pada medium nutrien baku. 

Kemoorganotrof. Metabolisme dengan respirasi (menggunakan oksigen) dan 

fermentatif. Anaerobik fakultatif. Suhu optiumum berkisar dari 18-37 0C (Pelczar. 

Michael J. and Chan. E.C.S, 2008 : 956). 
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C. PEWARNAAN GRAM 

  Berdasarkan pewarnaan gram bakteri dapat dibedakan menjadi dua  kelompok 

besar yakni bakteri gram negatif dan bakteri gram positif. Kedua kelompok tersebut 

mempunyai susunan kimia yang berbeda yakni dinding sel bakteri gram negatif lebih 

rumit. Dinding sel bakteri gram  negatif mempunyai dua lapisan dinding sel yaitu 

lapisan luar yang tersusun atas lipopolisakarida dan protein dan lapisan dalam 

tersusun atas lapisan peptidoglikan yang lebih tipis, sedangkan bakteri gram positif  

tersusun atas lapisan peptidoglikan yang lebih tebal dibandingkan dengan bakteri 

gram negatif  ( Natsier djide, 2008:17). 

  Uji biokimia bakteri meliputi uji hidrolisa selulosa, pewarnaan gram, uji 

enzim katalase, uji oksidatif fermentatif, uji sitrat, uji motilitas, uji gelatin, uji urea, 

uji dekarboksilase, uji gula-gula dan uji KIA (Emma Khairiah dkk, 2013:6). 

D.  ANTIMIKROBA 

1.Antimikroba 

Bahan-bahan atau obat-obatan yang digunakan untuk memberantas infeksi 

mikroba pada manusia termasuk diantaranya antibiotika, antiseptika, disenfektansia, 

dan preservatif.  

Obat-obat yang digunakan untuk membasmi mikroorganisme yang 

menyebabkan infeksi pada manusia, hewan ataupun tumbuhan harus bersifat  

toksisitas selektif artinya obat atau zat tersebut harus bersifat toksik terhadap 

mikroorganisme penyebab penyakit tetapi relatif tidak toksik terhadap jasad inang 

atau hospes (Natsier Djide, 2008: 339 ). 
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Suatu antimikroba memperlihatkan toksisitas yang selektif, dimana obatnya 

lebih toksik terhadap mikroorganismenya dibandingkan pada sel inang. Hal ini dapat 

terjadi karena pengaruh obat yang selektif terhadap mikroorganisme atau karena 

obat pada reaksi-reaksi biokimia yang penting dalam sel parasit lebih unggul dari 

pada pengaruhnya terhadap inang, disamping itu struktur sel mikroorganisme 

berbeda dengan struktur sel manusia (hospes atau  inang) (Natsier Djide, 2008: 340). 

Mekanisme Antimikroba 

a.  Mengganggu metabolisme sel mikroba 

Pada umumnya bakteri memerlukan para amino benzoic acid (PABA) untuk 

mensintesis purin dan pirimidin (prekursor DNA dan RNA), bila asam folat tidak 

ada, sel-sel tidak dapat tumbuh atau membelah (Mycek,  2001 : 110). 

Antimikroba bekerja dengan menghambat metabolit spesifik mikroba, seperti 

Sulfonamida. Sulfonamida bekerja dengan menghambat pertumbuhan sel  pada 

sintesis asam folat bakteri. Sulfanamida secara struktur mirip dengan asam folat, 

PABA dan bekeja secara kompetitif untuk enzim-enzim yang langsung menyatukan 

PABA dan sebagian pteridin menjadi asam dihidraptroat ( Natsier  Djide, 2008: 340-

341). 

b. Penghambatan sintesis dinding sel 

  Dinding  sel   mikroba  secara  kimia   adalah  peptidoglikan  yaitu suatu 

kompleks polimer mukopeptida (glikopeptida). Struktur dinding sel dapat dirusak 

dengan cara menghambat reaksi pembentukannya atau merusak  setelah dinding sel 

tersebut selesai dibentuk. Antimikroba ini dapat menghambat sintesis atau 
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menghambat aktivitas enzim seperti enzim transpeptidase yang dapat menimbulkan 

kerusakan dinding sel yang berakibat sel mengalami lisis. Contohnya : Basitrasin 

Sefalosporin, Sikloserin, Penisilin, Vankomisin (Ganiswara dkk, 1995 : 571). 

c. Penghambatan terhadap fungsi membran sel 

Membran sitoplasma mempertahankan bahan-bahan tertentu didalam sel dan 

mengatur aliran keluar masuknya bahan-bahan lain. Membran sel memelihara 

integritas komponen-komponen seluler. Kerusakan pada membran ini akan 

mengakibatkan menghambatnya pertumbuhan sel atau matinya sel, akibatnya 

mikroba akan mati. Jika fungsi integritas membran sitoplasma dirusak, makromolekul 

dan ion akan keluar dari sel, kemudian sel akan rusak. Dalam hal ini antimikroba 

dapat berinteraksi dengan sterol sitoplasma pada jamur, dan merusak membran sel 

bakteri Gram negatif. Contohnya : Amfoterisin , kolistin, Imidasol, Polien, 

Polimiksin (Ganiswara, 1995 : 572). 

d. Penghambatan terhadap sintesis protein 

 Hidupnya suatu sel tergantung pada terpeliharanya molekul-molekul dalam 

keadaan alamiah. Suatu kondisi atau substansi  mengubah keadaan ini yaitu 

mendenaturasi protein dengan merusak sel tanpa dapat diperbaiki kembali. Suhu 

tinggi atau konsentrasi beberapa zat dapat mengakibatkan koagulasi irreversible 

komponen-komponen seluler yang vital ini.  

 Antimikroba mempunyai fungsi ribosom pada mikroorgenisme yang 

menyebabkan sintesis protein terlambat. Dengan cara berikatan dengan ribosom 30S 
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yang dapat menyebabkan akumulasi sintesis protein awal yang kompleks, sehingga 

salah dalam menerjemahkan tanda m-RNA dan menghasilkan polipeptida yang 

abnormal. Selain itu juga dapat berikatan dengan ribosom 50S yang dapat 

menghambat ikatan asam amino baru pada rantai peptida yang memanjang. 

Contohnya aminoglikosida, kloramfenikol, tetrasiklin, eritromisin dan linkomisin 

(Ganiswarna, 1995: 572).    

e. Penghambatan terhadap sintesis asam nukleat. 

Begitu pentingnya DNA dan RNA dalam proses kehidupan sel. Hal ini berarti 

bahwa gangguan apapun yang terjadi pada pembentukan atau pada fungsi zat-zat 

tersebut dapat mengakibatkan kerusakan total pada sel. Dalam hal ini mempengaruhi 

metabolisme asam nukleat, seperti berikatan dengan enzim DNA dependen RNA-

polymerase bakteri, memblokir helix DNA. Contoh quinolon, pyrimethamin, 

sulfonamida, trimethoprim, dan trimetrexat ( Sylvia pratiwi, 2008 : 159 ). 

2. Uji Aktivitas Antibiotika dengan Metode Difusi Agar  

Difusi adalah proses perpindahan molekul dari satu posisi ke posisi lain. 

Pada  metode ini didasarkan atas perbandingan antara luas daerah difusi silinder 

pipih, difusi dengan mangkuk pipih, difusi dengan kertas saring, difusi Kirby-

Bauer, dan difusi agar berlapis (Natsier  Djide, 2003: 40). 

a. Cara difusi pipih. Cara ini didasarkan atas perbandingan antara luas daerah 

hambatan yang dibentuk larutan contoh pada pertumbuhan mikroba dengan 

daerah hambatan yang dibentuk oleh larutan pembanding. Pada cara ini 
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digunakan plat silinder yang diletakan pada media, kemudian larutan dimasukkan 

ke dalamnya. 

b. Cara difusi dengan mangkuk pipih. Cara ini sama dengan silinder pipih namun 

perbedaannya menggunakan lubang yang dibuat langsung pada medium. 

c. Cara difusi kertas saring. Cara ini menggunakan kertas saring dengan bentuk 

ukuran tertentu, biasanya dengan garis tengah 0,7-1 cm, yang nantinya akan 

dicelupkan ke dalam larutan contoh dan pembanding. Pengamatan dilakukan 

setelah masa inkubasi dengan melihat daerah hambatan yang terbentuk. 

d. Cara difusi Kirby-Bauer. Cara ini menggunakan alat ukur meletakan kertas saring 

dan cawan yang digunakan berukuraan 15x15 mm sehingga langsung dapat diuji 

dengan berbagai larutan.  

e. Cara difusi agar berlapis. Cara ini merupakan modifikasi dari Kriby-Bauer. 

Perbedaannya pada cara ini menggunakan dua lapis agar. Lapis pertama (based 

layer), tidak mengandung mikroba, sedangkan lapis ke dua (seed layer) 

mengandung mikroba. 

E. TEKNIK ISOLASI 

Teknik isolasi mikroba  adalah suatu usaha untuk menumbuhkan mikroba di 

luar dari lingkungan alamiahnya. Pemisahan mikroba dari lingkungannya ini 

bertujuan untuk memperoleh biakan bakteri yang sudah tidak bercampur lagi dengan 

bakteri lainnya dan ini disebut dengan biakan murni.  

Mikroorganisme yang akan diisolasi dapat berupa biakan murni atau populasi 

campuran. Bila biakan yang akan diidentifikasi ini tercemar perlu dilakukan 
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pemurnian terlebih dahulu. Pemurnian dilakukan dengan cara menggores suspensi 

mikroba yang akan  diisolasi pada agar lempengan. Setelah diperoleh koloni yang 

terpisah dibuat pewarnaan Gram dari beberapa koloni untuk melihat kemurnian 

biakan ( Bibiana, 1994 : 77 ) 

Teknik dalam mengisolasi bakteri memiliki beberapa variasi metode 

misalnya, metode goresan ( streak plate ), metode taburan / sebar ( pour plate ), dan 

metode apusan ( surface plate ). Pemilihan teknik ini didasarkan pada tujuan 

penelitian / percobaan (Pelczar. Michael J. and Chan. E.C.S, 2008 : 87-88 ).  

Pada umumnya, untuk memperoleh isolat yang diinginkan digunakan medium 

enrichment selektif atau medium diferensial. Enrichment berarti suatu kondisi kultur 

yang disesuaikan, sehingga mikroorganime yang diinginkan itu dapat terstimulasi      

( Natsier Djide, 2008: 301 ) 

Mikroba tidak memiliki ciri anatomi yang nyata, sehingga identifikasi bakteri 

didasarkan pada morfologi, sifat biakan dan sifat biokimiawi. Ciri lainnya seperti 

sifat pewarnaan, pola pertumbuhan koloni, reaksi pertumbuhan terhadap karbohidrat 

dan penggunaan asam amino sangat membantu dalam identifikasi mikroba                 

( Bibiana, 1994 : 77 ) 
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F. TINJAUAN ISLAM 

Salah satu keistimewaan Al Qur’an adalah memungkinkan penafsirannya 

yang terus berkembang. Salah satunya adalah tinjauan tentang serangga yang terdapat 

pada surah di bawah ini: 

QS al-Nahl /  16 : 68-69 

                                                      

                                                         

                

Terjemahnya: 

dan Tuhanmu mengilhamkan  kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di 

bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin 

manusia". kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan 

tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). dari perut 

lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di 

dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya 

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) 

bagi orang-orang yang memikirkan. ( Departemen Agama RI, 2009 :274 ) 

 

Dalam tafsir Al-Mishbah, makna yang terkandung pada ayat ini yaitu arah 

redaksinya kepada Nabi Muhammad saw. dengan menyatakan : Dan, ketahuilah, 

wahai Nabi agung, bahwa Tuhanmu yang membimbing dan selalu berbuat baik telah 

mewahyukan, yakni mengilhamkan, kepada lebah sehingga menjadi naluri baginya 

bahwa: Buatlah, sebagaimana keadaan seorang yang membuat secara sungguh-

sungguh, sarang-sarang sebagian gua-gua pegunungan dan sebagian bukit-bukit dan 

pada sebagian celah-celah pepohonan dan pada sebagian tempat-tempat tinggi yang 
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mereka, yakni manusia buat.  Sarang tersebut diperintahkan agar dibuat ditempat 

yang bersih jauh dari polusi  yakni dipegunungan, pohon-pohon dan ditempat  yang 

tinggi. Sungguh  jauh berbeda dengan laba-laba yang sarangnya terdapat ditempat 

yang kotor dan dinilai Allah sebagai sarang yang rapuh sesuai dengan QS. Al-

Ankabut :41 ( Quraish shihab, 2002 : 279-282) 

Dengan perintah Allah swt kepada lebah yang mengantarnya memiliki naluri 

yang demikian mengagumkan, lebah dapat melakukan aneka  kegiatan yang 

bermanfaat dengan sangat mudah, bahkan bermanfaat untuk manusia. Manfaat itu 

antara lain adalah senantiasa keluar dari dalam perutnya setelah mengisap sari-sari 

kembang,sejenis minuman yang sungguh sangat lezat yaitu madu yang bermaca-

macam warnanya sesuai dengan waktu dan jenis kembang yang dihisapnya. 

Didalamnya yakni pada madu itu terdapat obat penyembuhan bagi manusia walaupun 

kembang yang dimakannya ada yang bermanfaat dan ada yang berbahaya bagi 

manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

kekuasaan dan kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Lebah adalah 

serangga yang berbulu dan bersayap empat dan hidup dari madu kembang ( Quraish 

shihab, 2002 : 279-284) 
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QS al- Baqarah /  2 : 26 

                                                 

                                               

                     

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk 
atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka 
tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, 
“Apa maksud Allah dengan  perumpamaan ini?” Dengan (perumpamaan) 
itu banyak orang yang dibiarkan-Nya sesat, dan dengan itu banyak (pula) 
orang yang diberi-Nya petunjuk. Tetapi tidak ada yang Dia sesatkan 
dengan (perumpamaan) itu selain orang-orang fasik ( Departemen Agama 
RI, 2009 : 5 ) 
 

 

Ibnu katsir menafsirkan bahwa kata yang lebih kecil dari itu menjelaskan 

bahwa Allah swt. kuasa menciptakan apa saja, yaitu penciptaan apapun dengan objek 

apa saja, baik yang besar maupun yang kecil. Allah swt. tidak pernah menganggap 

remeh segala sesuatu yang dianggap kecil (Salim Bahresy, 2003 : 73), termasuk 

bakteri. Orang-orang yang beriman meyakini bahwa dalam perumpamaan penciptaan 

yang dilakukan oleh Allah memiliki manfaat bagi manusia (Mushoffa, 2012:10 ).  

Sebagaimana dalam tafsir Al-Mishbah menyebutkan perumpamaan menjelaskan 

sesuatu yang abstrak menjadi dalam bentuk konkret sehingga menjadi jelas adanya    

( Quraish shihab, 2002 : 130 ). 
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Sedangkan khazanah pengetahuan mengenai kelebihan khusus pada serangga 

yang dapat diambil dari QS. AL-Baqarah/2: 26 menurut buku Syaamil Al-Qur’an 

Miracle the Reference. Khususnya mengenai serangga yakni sistem pernafasan 

khusus pada serangga seperti lalat terbang pada kecepatan yang sangat tinggi jika 

dibandingkan dengan ukuran tubuhnya. Capung dapat mengembara dengan kecepatan 

25 mil per jam ( 40 km/jam ). Bahkan serangga yang lebih kecil dapat mencapai 

kecepatan hingga 31 mil per jam ( 50 km/jam). Kecepatan ini sebanding dengan 

manusia yang melakukan perjalanan ribuan mil per jam. Manusia hanya dapat 

mencapai kecepatan ini bila menggunakan pesawat jet. Padahal, jika mengingat 

ukuran pesawat jet jika dibandingkan dengan lalat, jelas bahwa lalat-lalat ini 

sebenarnya terbang lebih cepat daripada pesawat terbang.Kebutuhan oksigen pada 

saat lalat terbang ini dipenuhi oleh sistem pernafasan yang luar biasa yang terletak 

didalam tubuh lalat dan serangga lainnya ( Kementrian Agama RI, 2007: 6-7 ) . 

Dalam QS ali Imran /  3 : 191 

                                                

                     

Terjemahnya: 

(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk 

atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang 

penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, 

Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, 

Maka peliharalah Kami dari siksa neraka. ( Departemen Agama RI, 

2009 : 110 ) 
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Allah menyifatkan orang-orang yang berakal dan sehat itu bahwa mereka itu 

selalu ingat kepada Allah dalam keadaaan bagaimanapun mereka berada, selagi 

duduk, berdiri dan berbaringpun. Mereka memikirkan ciptaan Tuhan berupa langit 

dan bumi itu, mendalami dan merenungkan hikmah yang terkandung dalam ciptaan 

itu yang menandakan wujudnya Maha Pencipta yang Maha Agung dan Maha Kuasa. 

Mereka merenungkan itu semua seraya berkata. “ Ya Tuhan kami,Engkau tidak 

menciptakan ini semua tanpa hikmah. Maha Suci Engkau tidak akan menciptakan 

sesuatu sia-sia belaka. Maka juhkanlah kami dari siksa neraka dengan hikmah-Mu 

dan Kuasa-Mu. Mudahkanlah bagi kami mengerjakan amal-amal yang Engkau ridha, 

amal-amal yang menunjukkan kami ke Syurga dan menjauhkan kami dari azab-Mu 

yang pedih (Salim Bahresy, 2003: 277-278 ). 

Ayat-ayat dalam Al-Quran sesungguhnya telah menjelaskan semua fenomena 

yang ada dan terjadi di alam semesta, namun untuk memahami apa yang tersirat 

dalam setiap ayat Allah memerlukan keahlian khusus sehingga dibentuklah cabang 

ilmu tersendiri untuk menafsirkan ayat Allah. Berdasarkan QS Fushshilat/ 41 : 53, 

Allah swt. menggambarkan kebesaran-Nya disegenap penjuru untuk memperlihatkan 

kebenaran Al-Quran yang diturunkannya seperti yang terlihat pada ayat di bawah ini. 
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Terjemahnya : 

Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kebesaran) 
Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah 
bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu 
Tidak cukupkah (bagi kamu) bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan 
segala sesuatu? ( Departemen Agama RI, 2009 : 781 ) 
 

 

Ayat diatas menjanjikan bantuan bagi yang hendaak berfikir secra objektif. 

Allah berfirman: “Kami akan memperlihatkan kepada mereka dalam waktu yang 

tidak terlalu lama ayat-ayat yakni tanda-tanda kekuasaan serta firman-firman Kami di 

segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri , sehingga jelaslah bagi mereka bahwa ia 

yakni Al-Qur’an  itu adalah benar. Apakah mereka tidak menggunakan pikiran 

mereka untuk memahami bukti-bukti yang terdapat dalam Al-Qur’an sendiri  dan 

apakah belum cukup bagi Tuhan Pemelihara dan Pembimbing-mu wahai Nabi Maha 

menyaksikan segala sesuatu ? Ingatlah bahwa sesungguhnya mereka adalah dalam 

keraguan dan pengingkaran tentang pertemuan dengan Tuhan mereka, karena tidak 

menyadari kebesaran dan kekuasaan Allah. Ingatlah,bahwa sesungguhnya Dia 

dengan ilmu dan kuasa-Nya menyangkut segala sesuatu adalah Maha Meliputi. 

Tidak satupun yang luput dari-Nya ( Quraish shihab, 2002 : 440-441) 

. 
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Tidak ada sesuatu yang diciptakan-Nya yang tidak memiliki manfaat, bahkan 

bakteri yang awalnya dianggap sebagai sumber penyakit kini telah digunakan sebagai 

obat. Melalui kajian-kajian dan penelitian yang dilakukan,maka tampaklah bahwa Al-

Quran adalah benar seperti yang Allah tunjukkan dalam ayat-ayat-Nya. Kebenaran 

yang mulai diungkapkan satu per satu ini melalui penelitian ilmiah nantinya akan 

menambah khazanah  islamiyah  manusia mengenai betapa besar karunia dan ciptaan 

Allah swt. 

Pada intinya binatang serangga / lebah setelah diteliti ternyata memiliki 

keajaiban atau keluar biasaan yang bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia. 

Disinilah tugas ulul albab ( cendikiawan ) untuk memikirkan atau meneliti sesuatu 

yang belum diketahui. Allah tidak menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia seperti 

pada larva kupu-kupu yang sebelum menjadi kupu-kupu terlebih dahulu melakukan 

tahap metamorfosis dari telur, larva,kepompong dan kupu-kupu yang indah. Larva 

yang mulanya dianggap sebagai binatang yang menakutkan dan  jijik  ternyata 

memiliki keistimewaaan yang dapat bermanfaat bagi manusia yakni sebagai 

antibiotik. Keistimewaan dari mahluk Allah tentu tidak lepas dari penciptanya yakni 

Allah swt. yang Maha Besar dengan  segala penciptaan-Nya.  Hal inilah yang dapat 

memperkuat keimanan kita kepada Allah swt.. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penelitian ini termasuk penelitian 

metode eksperimental.  

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Mikrobiologi Kedokteran 

Universitas Hasanuddin, Laboratorium Biokimia Fakultas Sainstek  dan Mikrobiologi 

Fakultas Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.  

B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang dilaksanakan dalam percobaan penelitian ini merupakan 

pendekatan secara eksperimentatif. 

C. Populasi dan Sampel 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah bakteri selulolitik yang 

terdapat pada larva kupu- kupu ( Cossus cossus ). Larva ini di dapat hidup pada 

pohon Menteng ( Baccaurea racemosa Rein )  .  

D. Instrumen Penelitian  

1. Alat yang digunakan 

Autoklaf (Smic model YX-280 B®), botol steril, cawan petri(Iwaki Pyrex®),  

deck glass, erlenmeyer 250 ml dan 100 ml (Iwaki Pyrex®), gelas arloji, gelas kimia 

250 ml(Iwaki Pyrex®), gelas ukur 100 ml(Iwaki Pyrex®),  inkubator (Memmert®), 

pembakar  spiritus, pinset, laminar air flow (LAF), lemari pendingin, mikroskop, 

neraca O’Hauss, objek glass, ose bulat, ose lurus, oven(Memmert®), penangas air, 
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sendok stainless stell, shaker, silet, tabung reaksi(Iwaki Pyrex®), dan timbangan 

analitik. 

2. Bahan yang digunakan 

Sampel larva kupu – kupu, air suling, aluminium foil, amonium hidroksida, 

asam asetat, alkohol 70%, bakto agar , biakan murni (Escherichia coli, Bacillus 

subtilis, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhosa, Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus epidermidis, Streptococcus mutans, dan Vibrio colera ),  cat A           

( kristal violet ), B ( Iodin ), C ( alkohol aseton)  dan D ( safranin) , CMC , congo red 

0,1%, disk blank (oxoid), kapas, kertas timbang, kertas indikator pH, K2HPO4, KCl, 

larutan HCl 0,1 %, medium Glukosa Nutrient Agar (GNA), medium Maltose Yeast 

Broth (MYB),medium Metil merah,  medium Nutrient Agar (NA), medium Nutrient 

Broth (NB), medium glukosa phenol red (GPL), medium laktosa phenol red (LPR), 

medium sukrosa phenol red (SPR),  medium Simon’s Citrat Agar (SCA), medium 

Semisolid Indol Motility (SIM), medium Triple Sugar Iron Agar ( TSIA ), medium 

Urea Broth, medium Voges Proskuer (VP),  MgCl2.6H2O , NaCl , NaNO3 , Na2SO4, 

reagen alfa naftol  dan KOH, reagen Erlich dan Kovacs,  spoit 1 ml dan 10 ml, pepton 

dan  yeast ekstrak. 
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E. Teknik Pengolahan Sampel 

1. Penyiapan Sampel 

Sampel larva kupu-kupu diperoleh dari pohon Menteng ( Baccaurea racemosa 

Rein ) . Isolasi bakteri  penghasil enzim selulase dilakukan dengan pengambilan 

organ usus. Pengambilan usus dilakukan dengan cara memotong bagian kepala dan 

bagian ekor larva kemudian menarik keluar ususnya dengan menggunakan pinset. 

2. Sterilisasi  

Alat-alat yang diperlukan dicuci dengan deterjen, wadah mulut lebar 

dibersihkan dengan direndam dengan larutan deterjen panas selama 15-30 menit, 

digosok hingga kotorannya lepas dan selanjutnya dibilas dengan menggunakan air 

suling. Alat-alat dikeringkan dengan posisi terbalik di udara terbuka setelah kering 

dibungkus dengan kertas. Tabung reaksi dan gelas erlemeyer terlebih dahulu 

disumbat dengan kapas bersih. Alat-alat dari kaca disterilkan di oven pada suhu 

1800C selama 2 jam. Alat-alat plastik lainnya ( tidak tahan pemanasan tinggi ) dan 

medium disterilkan dalam autoklaf pada suhu 1210C selama 15 menit dengan tekanan 

2 atm. Jarum ose disterilkan dengan pemanasan langsung hingga memijar.  

3. Pembuatan Media  dan Pengayaan Bakteri 

Komposisi bahan media cair untuk pengayaan bakteri yaitu 1 gram yeast 

ekstrak, 1 gram NaCl dan 1 gram pepton yang dilarutkan dengan aquadest hingga 

volume 100 mL. Sebanyak 2 mL suspensi larva kupu-kupu dimasukkan ke dalam 

media tersebut kemudian dishaker pada suhu 50°C, kecepatan 150 rpm selama 24 

jam.   
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Setelah melakukan pengayaan bakteri, selanjutnya membuat media dasar 

dengan komposisi dari media yaitu 0,1 gram NaNO3, 0,4 gram K2HPO4, 0,05 gram 

KCl, 0,05 gram MgCl2.6H2O, 0,01 gram yeast ekstrak  dan 1,5 gram bakto agar. 

Komposisi dari bahan-bahan tersebut dilarutkan dengan aquades hingga volume akhir 

100 mL. Selanjutnya dipanaskan sampai larut lalu disterilkan dengan  autoklaf pada 

suhu 121°C, tekanan 1 atm, didinginkan kemudian dituang pada cawan petri steril 

sebanyak 10 ml hingga memadat dan inokulasikan suspensi larva yang telah dishaker 

tadi. diinkubasi selama 48 jam pada suhu 37oC dan diamati adanya bakteri yang 

tumbuh. 

Selanjutnya pembiakan dilakukan pada media selektif selulotik yang terdiri dari 

Media Selektif selulolitik terdiri dari 0,1 gram NaNO3, 0,4 gram K2HPO4, 0,05 gram 

KCl, 0,05 gram MgCl2.6H2O, 0,01 gram yeast ekstrak, 1,5 g bakto agar  dan 2 gram 

CMC dalam 100 ml aquadest. 

4. Isolasi Bakteri  

Bakteri yang tumbuh pada medium selektif kemudian dilakukan pengujian 

mikroba penghasil enzim selulase dilakukan dengan uji Congo red dengan cara 

meneteskan Congo red pada permukaan media yang berisi isolat. Bila terdapat zona 

bening, mengindikasikan enzim selulase diproduksi oleh isolat sehingga di daerah 

tersebut selulosa sudah dihidrolisis. 

Bakteri yang positif mengindikasikan enzim selulase dari uji Congo red 

dimurnikan dengan diinokulasikan dengan metode kuadran. Biakan murni tersebut 

lalu dipindahkan pada media selektif miring sebagai stok.  
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F. Karakterisasi Mikroorganisme 

1. Pengamatan Morfologi Secara Makroskopik 

a. Medium selektif 10 ml dibiarkan memadat dalam tabung reaksi dengan posisi 

tegak. Setelah memadat isolat diinokulasikan dengan cara tusukan, selanjutnya 

diinkubasi pada suhu 37º C  selama 1 x 24 jam. Pengamatan dilakukan dengan 

melihat bentuk koloni, warna dan keadaan permukaannya. 

b. Medium selektif 10 ml dibiarkan memadat dalam tabung reaksi dengan posisi 

miring. Setelah memadat isolat diinokulasikan dengan cara digores, selanjutnya 

diinkubasi pada suhu 37º C  selama 1 x 24 jam. Pengamatan dilakukan dengan 

melihat bentuk koloni, warna dan keadaan permukaannya.  

c. Medium selektif 10 ml lalu dimasukkan ke botol dan ditambahkan 1 ml isolat 

kemudian dihomogenkan. Dituang kedalam cawan petri steril dan dibiarkan 

memadat. Setelah memadat kemudian diinkubasi pada suhu 37º C, selama 1 x 24 

jam. Pengamatan dilakukan dengan melihat bentuk koloni, elevasi dan tepi 

koloni. 

d.  Medium Nutrien Broth (NB) 10 ml dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi, 

kemudian diinokulasikan isolat dengan menggunakan ose bulat. Diinkubasi pada 

suhu 37 ºC, selama 1x24 jam. Pengamatan dilakukan dengan melihat bentuk 

koloni, warna dan keadaan permukaannya. 

2. Pengecatan Gram  

Objek glass dibersihkan dengan menggunakan etanol 96% sehingga bebas 

lemak. Isolat diletakkan di atas objek glass, kemudian diratakan seluas 1-2 cm. 
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kemudian difiksasi di atas lampu spiritus. Setelah dingin ditetesi dengan cat Gram A   

( Kristal  violet) sebanyak 3 tetes dan dibiarkan selama 1 menit. Selanjutnya dicuci 

dengan air mengalir. Ditetesi cat Gram B ( mordan ), dibiarkan selama 1 menit dan 

dicuci dengan air mengalir, ditetesi dengan cat Gram C ( peluntur ), dibiarkan selama 

10-30 detik dan dibilas dengan air mengalir. Terakhir ditetesi dengan cat Gram D (zat 

penutup), dibiarkan selama 2 menit dan dibilas dengan air mengalir. Dikeringkan di 

atas kertas, dan diamati di bawah mikroskop.  

3. Pengujian Aktivitas Biokimia 

a.  Uji Motilitas 

Medium SIM  dimasukkan ke dalam 2 tabung reaksi masing-masing sebanyak 

10 ml, tabung pertama diisi dengan isolat biakan mikroba dengan cara ditusukkan dan 

tabung yang kedua sebagai kontrol, diinkubasikan selama 1 x 24 jam, pada suhu 

37ºC, bila terdapat pertumbuhan di sekitar daerah tusukan berarti motilitas positif, 

dan hasil yang diperoleh dibandingkan dengan kontrol.  

b.  Uji Indol 

Medium cair tripton 1% dimasukkan ke dalam 2 tabung reaksi masing-masing 

sebanyak 10 ml, tabung pertama diisi dengan isolat biakan mikroba, tabung kedua 

sebagai kontrol, diinkubasikan selama 48 jam, pada suhu 37ºC, diamati terjadinya 

indol dengan menambahkan 0,2 - 0,3 ml reagen Ehrlich atau Kovac ke dalam setiap 

tabung. Dikocok perlahan-lahan dan dibiarkan tabung berada dalam posisi tegak 

supaya larutan reagen dapat terkumpul di permukaan medium. Adanya indol dapat 
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diketahui dengan timbulnya warna merah tua pada lapisan atas permukaan medium, 

dibandingkan hasil ini dengan tabung kontrol.  

c. Produksi H2S  

Medium miring TSIA atau KIA, dimasukkan ke dalam 2 tabung reaksi masing-

masing sebanyak 10 ml, dibiarkan memadat, tabung reaksi pertama diisi dengan 

isolat biakan mikroba dengan cara ditusuk lurus dan digores, tabung kedua sebagai 

kontrol, diinkubasikan selama 1 x 24 jam pada suhu 37ºC, diamati terjadinya H2S 

yang ditunjukkan oleh adanya warna hitam di sepanjang tusukan pada medium dan 

hasil yang diperoleh dibandingkan dengan kontrol.  

d. Uji Metil Merah 

Medium metil merah dimasukkan ke dalam 2 tabung reaksi masing-masing 

sebanyak 10 ml, tabung pertama diisi dengan isolat biakan mikroba, tabung kedua 

sebagai kontrol, diinkubasikan selama 5-7 hari pada suhu 37ºC, ditambahkan 5 tetes 

pereaksi metil merah, diamati perubahan yang terjadi. Bila terjadi warna merah 

berarti mikroba tersebut memproduksi asam, dan hasil yang diperoleh  dibandingkan 

dengan kontrol.  

e. Uji Voges Proskauer 

Medium VP dimasukkan ke dalam 2 tabung reaksi masing-masing sebanyak 10 

ml, tabung reaksi pertama diisi dengan isolat biakan mikroba, tabung kedua sebagai 

kontrol, diinkubasikan selama 1 x 24 jam pada suhu 37ºC, ditambahkan 0,6 ml alfa-

naftol dan 0,2 ml KOH 40%, diamati perubahan yang terjadi. Bila terjadi warna 
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merah berarti mikroba tersebut memproduksi asam, dan hasil yang diperoleh  

dibandingkan dengan kontrol. 

f. Uji Sitrat 

Medium SCA dimasukkan ke dalam 2 tabung reaksi masing-masing sebanyak 

10 ml, dibiarkan memadat, tabung reaksi pertama diisi dengan isolat biakan mikroba, 

tabung kedua sebagai kontrol, diinkubasikan selama 1 x 24 jam pada suhu 37ºC, 

diamati perubahan yang terjadi. Bila hasilnya positif medium berubah warna menjadi 

biru dan hasil yang diperoleh dibandingkan dengan kontrol . 

g. Hidrolisis Urea  

Medium urea broth, dimasukkan ke dalam 2 tabung reaksi masing-masing 

sebanyak 10 ml, tabung pertama diinokulasikan  dengan isolat biakan mikroba, 

tabung kedua sebagai kontrol, diinkubasikan selama 5 hari pada suhu 37ºC, diamati 

perubahan yang terjadi. Bila positif menghidrolisis urea maka terjadi perubahan 

warna menjadi merah dan hasil yang diperoleh dibandingkan dengan kontrol . 

h. Uji Fermentasi Karbohidrat 

Diinokulasikan satu seri medium Glukosa Phenol Red (GPR), Laktosa Phenol 

Red (LPR), dan Sukrosa Phenol Red (SPR) dengan isolat biakan mikroba. Satu seri 

medium tidak diinokulasikan dan digunakan sebagai kontrol. Dimasukkan tabung 

durham ke dalam medium tersebut. Diinkubasi tabung-tabung tersebut selama 48 jam 

pada suhu 37ºC. diamati terjadinya reaksi dan dibandingkan dengan kontrol A = 

asam, G = gas, AG = asam dan gas. 
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i. Uji Pertumbuhan pada Beberapa Variasi Suhu 

Medium NB dimasukkan ke dalam 2 tabung reaksi masing-masing sebanyak 10 

ml, tabung pertama diinokulasikan  dengan isolat biakan mikroba, tabung kedua 

sebagai kontrol, diinkubasikan selama 1 x 24 jam, di dalam lemari es untuk 4ºC, 

dilakukan hal yang sama untuk suhu inkubasi 25ºC, 37ºC dan 47ºC  di dalam 

inkubator. Diamati perubahan yang terjadi. Bila hasil positif terjadi kekeruhan dan 

dibandingkan dengan kontrol. 

j. Uji Pertumbuhan pada Beberapa Variasi pH asetat hingga pH 4 

Tabung reaksi pertama diisi dengan isolat biakan mikroba, tabung kedua 

sebagai  kontrol, diinkubasikan selama 1 x 24 jam dalam inkubator, dilakukan hal 

yang sama dengan penambahan ammonium hidroksida hingga pH 10. Diamati 

perubahan yang terjadi. Bila hasil positif terjadi kekeruhan pada medium dan 

dibandingkan dengan kontrol. 

G. Penyiapan Mikroba Uji 

1. Peremajaan Mikroba Uji 

 Biakan uji yaitu Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas 

aeruginosa, Vibrio colera , Bacillus subtilis, Streptococcus mutans, Salmonella typhi, 

Staphylococcus epidermidis, masing-masing diambil 1 ose lalu diinokulasikan 

dengan cara digoreskan pada medium NA miring lalu diinkubasikan pada suhu 37⁰C 

selama 1×24 jam. 
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2. Pembuatan Suspensi Mikroba Uji 

Mikroba untuk uji bakteri yang telah diremajakan disuspensikan dengan larutan 

NaCl fisiologis (NaCL 0,9 %) steril lalu diukur transmitannya pada 25 %T dengan 

menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 580 nm. Sebagai blanko 

digunakan larutan  NaCl  fisiologis. 

3. Fermentasi 

Koloni biakan murni diambil 1 ose, diinokulasikan dalam medium selektif 

miring lalu diinkubasi pada suhu 37⁰C selama 1×24 jam, kemudian disuspensikan 

dengan 2 ml larutan NaCl fisiologis dan diinokulasikan dalam 10 ml medium 

pembenihan cair MY-Broth, inokulum sebanyak 1 ml dipipet dan dimasukkan ke 

dalam tabung reaksi yang berisi 10 ml medium cair MY-Broth, diinkubasi pada suhu 

37⁰C  selama 1×24 jam dan dikocok menggunakan shaker dengan kecepatan 200 

rpm. 

H.  Pengujian Aktivitas Antibiotika 

Pengujian aktivitas antibiotika yang umum dilakukan adalah cara difusi agar 

menggunakan medium GNA.  

Disiapkan suspensi mikroba uji yang sudah diukur serapannya, diinokulasi 20 

μl suspensi mikroba uji dan 10 ml medium GNA kedalam botol lalu dituang ke 

cawan petri. Setelah medium memadat disc blank diberikan 20 μl fermentat isolat, 

kemudian diletakkan dalam cawan petri yang telah berisi medium dan mikroba uji, 

lalu diinkubasi selam 1x24 jam pada suhu 37ºC.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penilitian. 

 

1. Isolasi Mikroba dari usus larva kupu- kupu ( Cossus cossus ) 

Koloni mikroba yang tumbuh pada medium dasar kemudian diisolasi dan 

dipindahkan ke dalam medium selektif. Dapat dilihat pada  gambar 2 dan gambar 3 di 

lampiran 2 gambar hasil penelitian . 

2. Pemurnian Isolat Mikroba  

Koloni mikroba yang tumbuh pada medium selektif selulolitik kemudian 

digores dengan metode kuadran. Bakteri yang telah murni ditambahkan pereaksi 

Congo red untuk lebih meyakinkan  bahwa bakteri yang diperoleh merupakan murni 

bakteri selulolitik yang ditandai dengan zona bening setelah pemberian pereaksi 

Congo red. Kemudian ditanam pada medium agar miring untuk dijadikan stok 

bakteri. Dapat dilihat pada gambar 4, gambar  5 dan gambar  6 di lampiran 2 gambar 

hasil penelitian. 

3. Pengamatan Morfologi Secara Mikroskopik dengan Pengecatan Gram 

Pengamatan dilakukan dengan melihat bentuk morfologi dan warna dari 

bakteri selulolitik. Dimana warna ungu menunjukkan bakteri Gram Positif, dan warna 

merah menunjukkan bakteri Gram negatif. Hasil pengamatan dapat dilihat pada tabel 

1 , dan gambar 7 di lampiran 2 gambar hasil penelitian . 
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 Tabel  1. Hasil Pengecatan Gram Bakteri Selulolitik  

NO. Kode Sampel 
Pengecatan Gram 

Warna Bentuk Keterangan 

1. Isolat 1 Merah Batang Gram negatif 

2. Isolat 2  Merah Batang Gram negatif 

 

  Keterangan : 

Isolat 1 =  Isolat bakteri 1  

Isolat 2 =  Isolat bakteri 2 

4. Pengamatan Morfologi Secara Makroskopik  

Pada pengamatan morfologi secara Makroskopik pada tabung reaksi kita 

dapat melihat bentuk koloni pada medium selektif tegak, selektif miring, medium NB 

dan pengamatan morfologi secara makroskopik pada cawan petri.  Hasil pengamatan 

dapat dilihat pada tabel 2, tabel 3 serta pada gambar 8, gambar 9 dan gambar 10  di 

lampiran 2 gambar hasil penelitian . 

Tabel  2. Hasil Pengamatan Morfologi Secara Makroskopik  

NO. Kode Sampel 
Medium 

Selektif Tegak Selektif Miring NB Cair 

1 Isolat 1  Echinulate Menyebar Keruh 

2 Isolat 2 Filiform Berduri Pelikel 
 

 

Tabel 3. Hasil Pengamatan Morfologi Secara Makroskopik pada Agar 

lempengan 

NO. Kode Sampel 
Bentuk Koloni 

Bentuk Koloni Tepi Elevasi 

1. Isolat 1  Keriput Cembung Cembung 

2. Isolat 2 Bulat Bersemak Cembung 
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 Keterangan : 

Isolat 1 =  Isolat bakteri 1  

Isolat 2=  Isolat bakteri  2 

 

5. Uji Aktivitas Biokimia Bakteri selulolitik 

a. Hasil Pengamatan pada Uji Motilitas 

Isolat 1 bakteri selulolitik memperlihatkan adanya pertumbuhan bakteri pada  

daerah tusukan pada medium SIM, berarti bersifat motil. Sedangkan Isolat 2 tidak 

memperlihatkan adanya pertumbuhan bakteri pada daerah tusukan pada medium SIM 

yang berarti isolat 2 bersifat non motil. Hasil pengamatan dapat dilihat pada tabel 4. 

b. Hasil Pengamatan pada Uji Indol  

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua isolat bakteri tidak menimbulkan 

warna  merah tua pada lapisan atas permukaan medium yang berarti bahwa kedua 

isolat negatif pada uji indol. Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 4. 

c. Hasil Pengamatan pada Uji H2S 

 Kedua Isolat  tidak menunjukkan adanya warna hitam di sepanjang tusukan 

pada medium yang berarti negatif terhadap uji H2S. Hasil penelitian dapat dilihat 

pada tabel 4 

d. Hasil Pengamatan pada uji Metil Merah 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua isolat bakteri  positif 

memproduksi asam sehingga menimbulkan perubahan warna merah pada medium. 

Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 4. 
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e. Hasil Pengamatan pada Uji Voges Proskauer 

 Isolat satu negatif terhadap uji Voges Proskauer sedangkan isolat dua positif 

terhadap uji ini yang ditandai dengan terbentuknya  warna merah yang berarti 

mikroba tersebut memproduksi asam. Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 4. 

f. Hasil Pengamatan pada Uji Sitrat  

Untuk Uji Sitrat  dalam media SCA, garam sitrat  satu-satunya yang 

digunakan sebagai sumber karbon untuk bakteri. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa isolat  satu mengalami perubahan warna dari hijau menjadi biru, sedangkan 

isolat dua tidak mengalami perubahan warna dari hijau menjadi biru  hal ini 

dsebabkan bakteri tersebut tidak menggunakan garam sitrat  sebagai sumber karbon. 

Hasil pengamatan dapat dilihat pada tabel 4. 

g. Hasil Pengamatan pada uji Hidrolisis Urea 

Kedua isolat menunjukkan hasil negatif pada uji hidrolisis urea sehingga tidak 

terjadi perubahan warna menjadi merah. Hasil pengamatan dapat dilihat pada tabel  4. 

h. Hasil Pengamatan pada Uji Pengaruh Suhu 

 Kedua isolat bakteri selulolitik  tumbuh baik pada suhu 37°C, pertumbuhan 

sedang pada suhu 25ºC. Isolat satu tidak tumbuh pada suhu  47°C sedangkan isolat 

dua tumbuh sedang pada suhu 47°C dan kedua isolat tidak tumbuh pada suhu 4ºC. 

Maka untuk pertumbuhan penghasil antibiotik dipilih pada suhu  37°C. Hasil 

pengamatan dapat dilihat pada tabel  4 dan pada gambar 11 di lampiran 2 gambar  

hasil penelitian . 
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i. Hasil Pengamatan pada Uji Pengaruh pH 

Kedua isolat bakteri selulolitik tumbuh baik pada pH 7, tidak tumbuh pada pH 

10, pH 4 dan kontrol. Hasil pengamatan dapat dilihat pada tabel  4 dan pada gambar 

12 di lampiran 2 gambar  hasil penelitian. 

Tabel 4. Hasil Pengamatn Uji Aktivitas Biokimia 

 Uji Biokimia Isolat 1 Isolat 2 

TSIA Slant                     Alkali Alkali 

Butt Netral Alkali 

H2S - - 

Gas - - 

SIM Indol - - 

Motilitas + - 

H2S - - 

MRVP Metil Red + + 

Voges Proskauer - + 

Sitrat  + - 

Urea - - 

Karbohidrat Glukosa + - 

Laktosa - - 

Sukrosa - - 
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Maltosa - - 

Suhu 40C        - - 

250C ++        + 

370C +++ +++ 

470C - + 

 

pH 

pH 4 - - 

pH 7 ++ ++ 

pH 10 - _ 

 

6. Fermentasi Isolat Mikroba  

Isolat yang telah dimurnikan kemudian difermentasi menggunakan medium 

MYB selama 1 x 24 jam sambil dishaker dengan kecepatan 200 rpm. Dapat dilihat 

pada gambar 13 di lampiran 2 gambar hasil penelitian. 

7. Uji Aktivitas Antibiotik dari Fermentat Isolat Bakteri   

Uji aktivitas antibiotik dapat dilihat pada tabel  5  dan pada gambar 14 di 

lampiran 2 gambar hasil penelitian . 
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Tabel 5. Hasil Pengukuran Zona Hambat Fermentat Isolat Bakteri Terhadap 

Mikroba Uji. 

 

Keterangan :  

r = replikasi 

x  = rata-rata 

EC = Escherichia coli 

ST = Salmonella typhi 

PA = Pseudomonas aeruginosa 

SM = Streptococcus mutans 

SA = Staphylococcus aureus 

SE = Staphylococcus epidermidis 

V = Vibrio colera 

BS = Basillus subtilis 

 

B. Pembahasan 

Isolat R 
Diameter Zona Hambatan (mm) 

EC ST PA        SM SA SE V BS 

 

1 

1 

2 

3 

30,05 

30,23 

30,4 

20,63 

20,87 

20,94 

20,94 

20,97 

30,13 

30,02 

30,06 

20,73 

20,80 

20,63 

20,77 

30,50 

30,40 

30,32 

20,30 

20,43 

20,23 

20,80 

20,66 

20,63 

x  

  

30,23 20,81 30,01 20,94 20,73 30,41 20,32 20,70 

 

2 

1 

2 

3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

x   - - - - - - - - 

 



 

55 
 

1. Selulolitik 

Sampel larva Cossus cossus diambil pada pohon Menteng ( Baccaurea 

racemosa Rein ), sampel disimpan dalam toples kaca yang di dalamnya sudah diberi 

kapas dan serpihan kayu tempat larva tersebut hidup yang bertujuan untuk 

mempertahankan kondisi sampel selama perjalanan.  

Tahap pertama  dalam penelitian ini adalah melakukan uji pendahuluan 

dimana uji pendahuluan dilakukan untuk mengidentifikasi adanya bakteri yang  

terdapat dalam sampel. Terlebih dahulu dilakukan pengambilan organ usus pada 

sampel larva Cossus cossus . Pengambilan usus dilakukan dengan cara memotong 

bagian kepala dan bagian ekor larva kemudian menarik keluar ususnya dengan 

menggunakan pinset. Sampel usus larva Cossus cossus disuspensikan dalam NaCl 

fisologis 0,9 %  dengan cara digerus dalam cawan porselin steril kemudian 

ditambahkan NaCl fisologis 0,9 % dan dimasukkan ke dalam media cair lalu dishaker 

pada suhu 50°C, kecepatan 150 rpm selama 24 jam, dimana hasil dari uji 

pendahuluan ditandai dengan adanya perubahan dari media cair yang awalnya 

berwarna bening menjadi keruh. Adanya perubahan ini menandakan bahwa terdapat 

pertumbuhan bakteri dalam media cair yang berasal dari sampel sehingga dapat 

dilakukan isolasi bakteri pada sampel tersebut. Shaker pada kecepatan 150 rpm untuk 

memperlancar transpor nutrisi untuk kebutuhan bakteri. 

Komposisi bahan media cair untuk pengayaan bakteri yaitu 1 gram yeast 

ekstrak, 1 gram NaCl dan 1 gram pepton yang dilarutkan dengan aquadest hingga 

volume 100 mL. Medium pengayaan adalah medium pembiakan sederhana yang 
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mengandung zat-zat umum diperlukan oleh sebagian besar mikroorganisme ( Koes 

irianto, 2006 : 123). 

Setelah melakukan pengayaan bakteri , selanjutnya membuat media dasar. 

Medium pembiakan dasar dilakukan untuk menambahkan zat-zat lain untuk 

mempersubur pertumbuhan bakteri tertentu dengan komposisi dari media yaitu 0,1 

gram NaNO3, 0,4 gram K2HPO4, 0,05 gram KCl, 0,05 gram MgCl2.6H2O, 0,01 gram 

yeast ekstrak  dan 1,5 gram bakto agar. Komposisi dari bahan-bahan tersebut 

dilarutkan dengan aquades hingga volume akhir 100 mL. Selanjutnya dipanaskan 

sampai larut lalu disterilkan dengan  autoklaf pada suhu 121°C, tekanan 1 atm, 

didinginkan kemudian dituang pada cawan petri steril sebanyak 10 ml hingga 

memadat dan inokulasikan suspensi larva yang telah dishaker tadi. Diinkubasi selama 

48 jam pada suhu 37oC dan diamati adanya bakteri yang tumbuh.  

Berdasarkan hasil yang diperoleh setelah penanaman bakteri pada medium 

dasar, Selanjutnya pembiakan dilakukan pada media selektif selulotik. Medium 

selulolitik terdiri dari 0,1 gram NaNO3, 0,4 gram K2HPO4, 0,05 gram KCl, 0,05 gram 

MgCl2.6H2O, 0,01 gram yeast ekstrak dan 2 gram CMC dalam 100 ml aquadest. 

Media yang dibuat ini merupakan media selektif selulolitik karena di dalam media 

mengandung sumber karbon CMC, media selektif digunakan untuk menyeleksi 

bakteri yang diperlukan dari campuran dengan bakteri-bakteri lain yang terdapat 

dalam media dasar. Dengan penambahan zat-zat tertentu bakteri yang diinginkan 

dapat dipisahkan dengan mudah ( Koes irianto, 2006 : 124). Hasil dari isolasi ini 

yaitu terdapat bakteri selulolitik pada bagian usus. 
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Pelarutan media yang mengandung CMC dilakukan menggunakan air panas 

karena pelarutan dengan air dingin akan membuat CMC menggumpal pada media, 

hal ini disebabkan karena CMC tidak mudah terdispersi dalam air dingin, dengan air 

panas CMC akan membentuk larutan koloidal (gel). Karboksimetil selulosa (CMC) 

memiliki bentuk partikel yang berongga yang mudah memuai saat bersentuhan 

dengan suhu yang tinggi. Rongga yang besar memungkinkan CMC memiliki 

porositas yang tinggi saat berinteraksi dengan pelarut sehingga membuat CMC akan 

mudah larut (Munawwar Khalil. 2007 : 26-27). Suhu tinggi akan menurunkan 

viskositas CMC sehingga dapat larut dan tidak menggumpal pada media yang dibuat. 

Bakteri yang tumbuh pada medium selektif merupakan bakteri selulolitik 

karena substrat yang digunakan dalam media adalah CMC (carboksimetil celulosa) 

dimana hanya bakteri selulolitik yang mampu mendegradasi selulosa menjadi 

glukosa. Hidrolisis selulosa oleh bakteri menghasilkan CO2 dan H2O (Lee R. Lynd, 

et. al., 2002 : 520 ), sehingga pada dinding cawan porselin sering ditemukan uap-uap 

air. 

Uji kualitatif terdapatnya bakteri selulolitik dalam media padat digunakan 

congo red yang akan menghasilkan daerah bening ketika terdapat aktivitas bakteri 

selulolitik. Uji congo red dilakukan dengan memilih isolat dengan pertumbuhan yang 

baik kemudian diteteskan dengan larutan congo red 1% dan dicuci menggunakan 

larutan NaCl 0,1M. Congo red akan membuat media dalam cawan petri berwarna 

merah ketika tidak terdapat aktivitas bakteri selulolitik. Akan terlihat daerah bening 

pada media yang menyatakan bahwa bakteri telah mengkonsumsi media yang 
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mengandung CMC. Zona bening diperjelas dengan pencucian media menggunakan 

NaCl 0,1 M. Congo red bersifat karsinogenik sehingga penambahan congo red dalam 

media akan membunuh bakteri yang hidup pada media tersebut sehingga hanya 

terlihat zona bening yang menandakan bahwa selulosa pada media tersebut telah 

dikonsumsi oleh bakteri selulolitik. Hasil yang diperoleh dari uji ini yaitu terdapat 

zona bening pada media uji, hal ini menandakan adanya aktivitas selulolitik. 

Visualisasi bentuk zona bening disebabkan oleh adanya hidrolisis CMC yang 

terdapat di dalam medium pertumbuhan bakteri. Media CMC yang dikonsumsi oleh 

bakteri akan terhidrolisis jika digenangi oleh pewarnaan congo red sehingga tidak 

akan terwarnai. Hal ini disebabkan karena antara congo red dan selulosa memiliki 

ikatan kovalen sehingga medium pertumbuhan bakteri yang tidak mengandung 

selulosa tidak akan terwarnai oleh congo red ( Mushoffa.2012 : 48 ) 

2. Identifikasi Bakteri Selulolitik 

Pengamatan Morfologi Secara Mikroskopik dengan Pengecatan Gram. 

Pengamatan dilakukan dengan melihat bentuk morfologi dan warna dari bakteri 

selulolitik. Dimana warna ungu menunjukkan bakteri Gram Positif, dan warna merah 

menunjukkan bakteri Gram negatif.  

Pada pengecatan gram, digunakan cat A ( Kristal Violet ) sebagai cat bersifat 

basa. Dimana zat warna basa yang bermuatan positif ini akan berikatan dengan 

dinding sel, membran  sel, sitoplasma yang bermuatan negatif  pada sel sehingga 

berubah warna menjadi ungu. 
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Penambahan cat B ( Larutan Iodium )  yang merupakan larutan membran  

yang berfungsi untuk meningkatkan afinitas pengikatan zat warna pada bakteri agar 

lebih kuat. Pewarna cat B menyebabkan terbentuknya persenyawaan kompleks 

Kristal violet di dalam sel bakteri. 

Penambahan cat C ( Alkohol  aseton ) sebagai zat peluntur zat warna. bakteri 

Gram positif mempunyai kadar lipid dan protein yang rendah sehingga mengalami 

denaturasi protein pada dinding selnya oleh pencucian dengan alkohol.  Pori-pori 

pada lapisan tersebut akan mengecil , kompleks Kristal violet-iodium tidak dapat 

keluar dari sel, sehingga warna sel tetap ungu sedangkan untuk bakteri gram negatif  

mempunyai kandungan lipid yang tinggi dan senyawa ini mudah luntur dengan 

dengan zat peluntur alkohol . Dan hal inilah yang memungkinkan terjadinya 

pelunturan zat warna awal. 

Penambahan cat D ( Safranin ), sebagai untuk memberikan  warna kontras 

pada sel-sel bakteri. Penambahan cat ini yang membedakan bakteri gram negatif dan 

bakteri positif yang akan diamati pada mikroskop. Jika pada penggunaan tetap warna 

ungu maka dinyatakan sebagai bakteri gram positif, sedangkan jika terjadi perubahan 

warna merah dinyatakan sebagai gram negatif. Hasil penelitian menunjukkan isolat 1 

dan isolat 2 termasuk dalam bakteri gram negatif yang ditandai dengan warna merah 

setelah penambahan pewarna safranin. 

Pada pengamatan morfologi secara Makroskopik pada tabung reaksi kita 

dapat melihat bentuk koloni pada medium selektif tegak, selektif miring, medium NB 

dan pengamatan morfologi secara makroskopik pada cawan petri.  Hasil pengamatan 
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Morfologi Secara Makroskopik pada tabung reaksi dengan menggunakan medium 

selektif tegak memperlihatkan bahwa isolat 1 berbentuk Echinulate, pada medium 

selektif miring berbentuk menyebar dan pada medium cair pertumbuhan keruh. 

Pertumbuhan Isolat 1 pada medium  cair yang keruh berarti bakteri termasuk dalam 

bakteri anaerob fakultatif yaitu bakteri dapat menggunakan O2  sebagai akseptor 

elektron atau sebagai penggantinya diambil oksigen dari garam – garam  seperti 

NaNO3 ( Koes Irianto, 2006: 47 dan 125 ) .  Sedangkan Isolat 2 pada medium selektif 

tegak berbentuk filliform, pada medium selektif miring berbentuk berduri dan pada 

medium cair berbentuk pelikel. Pertumbuhan Isolat 2 pada medium  cair yang pelikel 

berarti bakteri termasuk dalam bakteri obligat aerob membutuhkan O2 yang sangat 

banyak sebagai akseptor akhir dalam oksidasi biologis dan respirasi aerob ( Koes 

Irianto, 2006: 46 dan 125 ). 

Pengamatan morfologi secara Makroskopik pada cawan petri atau pada agar 

lempengan  kita dapat melihat bentuk koloni, tepi koloni dan elevasi koloni. Hasil 

Pengamatan Morfologi Isolat 1 Secara Makroskopik pada Metode Cawan 

menunjukkan bentuk koloni keriput, tepi koloni bersemak dan elevasi cembung, 

Sedangkan pada Isolat 2 menunjukkan bentuk koloni bulat, tepi koloni cembung dan 

elevasi cembung. 

Menurut Djide ( 2008 ), diagnosa mikroskopik hanya merupakan dugaan. 

Untuk itu agar diperoleh diagnosa yang konklusif, sifat-sifat biokimia merupakan 

keharusan yang harus dilakukan. Uji sifat biokimia diantaranya fermentasi 
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karbohidrat, uji motilitas, uji indol, uji H2S, uji metil merah, uji Voges Prouskauer, 

uji sitrat , uji hidrolisis urea, uji pengaruh pH dan uji pengaruh suhu.  

Uji fermentasi karbohidrat digunakan untuk mengetahui reaksi fermentasi 

terhadap jenis-jenis gula yang termasuk dalam golongan monosakarida, disakarida 

dan polisakarida. Jenis-jenis gula tersebut dimasukkan kedalam medium cair dan 

untuk mengetahui ada tidaknya fermentasi terhadap gula tersebut maka kedalam 

medium tersebut ditambahkan indikator yang dapat menunjukkan perubahan pH ke 

arah asam atau basa. Uji motilitas bertujuan untuk mengetahui bakteri bersifat motil 

atau non motil. Uji Indol  untuk mengetahui apakah dalam proses pertumbuhan 

bakteri dapat membentuk indol dari triptofan. Adanya pembentukan indol dapat 

diketahui dengan penambahan reagen Erlich dan Kovacs yang mengakibatkan 

medium berwarna merah. Uji metil merah dilakukan untuk mengetahui apakah 

bakteri dapat membentuk asam sedemikian banyaknya sehingga dapat mengubah 

indikator metil merah menjadi merah   ( Koes Irianto, 2006 : 16-18 ) . 

Uji Voges Prouskauer adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui 

bakteri dapat menghasilkan produk antara ( Intermediate product ) dari proses 

metabolisme karbohidrat. Uji Sitrat, penanaman dalam medium pembiakan sitrat        

( Simmons Citrate Medium ) dimaksudkan untuk mengetahui apakah senyawa sitrat 

dapat dipakai sebagai satu-satunya sumber karbon. Sedangkan uji hidrolisis urea 

digunakan untuk mengetahui adanya enzim urease pada bakteri. Enzim urease 

digunakan untuk menghidrolisis urea sehingga terbentuk amonia yang mengubah 

warna indikator dari kuning menjadi merah ( Koes Irianto, 2006 : 19-21  ) . 
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Dari pengujian aktivitas biokimia diketahui bahwa kedua isolat 1 dan 2 positif 

terhadap uji Metil merah. Isolat 1 juga positif terhadap uji Motilitas, uji sitrat, dan 

Fermentasi glukosa sedangkan Isolat 2 positif terhadap uji Voges Proskauer.  

Pengujian  H2S, Indol, Hidrolisis urea, fermentasi laktosa, fermentasi sukrosa dan 

fermentasi maltosa kedua isolat bakteri memberikan hasil negatif. 

Selain sifat- sifat biokimia dari bakteri  yang harus diketahui, Faktor- faktor 

lingkungan juga dapat mempengaruhi kehidupan bakteri antara lain pengaruh suhu 

dan pengaruh pH. Suhu merupakan  salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi 

pertumbuhan,multipikasi dan kelangsungan hidup dari semua mikroorganisme. Setiap 

organisme memiliki batas suhu terendah, batas suhu tertinggi, batas-batas terhentinya 

tumbuh dan suhu optimum untuk pertumbuhan dan reproduksi. Berdasarkan pada 

perbedaan jangka suhu inilah maka bakteri dapat diklasifikasikan menjadi bakteri 

golongan Psikrofil, mesofil dan termofil ( Koes Irianto, 2006 : 149- 151  ) .  

  Saat pengujian pertumbuhan dipengaruhi suhu , isolat 1 tumbuh pada suhu 

250C dan tumbuh optimum pada suhu  370C sehingga mikroorganisme digolongkan 

dalam golongan mikroorganisme mesofil, sedangkan isolat dua selain dapat tumbuh  

pada suhu 250C dan optimum pada suhu 370C   . Berdasarkan hasil penelitian   Isolat 

2 juga dapat tumbuh pada suhu  suhu 470C, suhu  470C  ternasuk suhu pertumbuhan 

maksimum yaitu suhu tertinggi yang masih memungkinkan ada pertumbuhan. Isolat 2 

dapat digolongkan sebagai bakteri mesofil fakultatif. Hal ini disebabkan karena 

pohon Menteng ( Baccaurea racemosa Rein )  sebagai tempat hidupnya larva kupu-
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kupu Cossus cossus  tumbuh di lingkungan yang bersuhu tinggi yakni di sekitar air 

panas Lejja. 

Berdasarkan hasil penelitian untuk pengaruh pH kedua isolat dapat tumbuh 

optimum pada netral yakni pH 7 karena pada pH 4  dan pH 10  isolat tidak dapat 

tumbuh dengan baik. 

Bakteri Selulolitik Isolat 1 memiliki kharakteristik yang mirip dengan bakteri 

genus Acinetobacter sp.  yang dilihat berdasarkan sifat-sifat biokimia yang dimiliki 

oleh isolat 1. Sedangkan Bakteri selulolitik isolat 2 memiliki kharakteristik yang 

mirip dengan bakteri genus Pseudomonas sp. yang dilihat berdasarkan sifat biokimia 

dari bakteri isolat. 

3. Uji Aktivitas Antibiotik Bakteri Selulolotik  

Istilah antibiotik untuk pertama kalinya digunakan oleh Waksman sebagai nama 

dari suatu golongan substansi yang berasal dari bahan biologis yang kerjanya 

antagonistik terhadap mikroorganisme ( Koes Irianto, 2006 : 91) .  

Mikroorganisme dapat menghasilkan obat untuk penyembuhan penyakit yang 

disebabkan oleh mikroba maupun penyakit karena gangguan fisiologis. Produk 

metabolisme yang dihasilkan oleh mikroorganisme tertentu yang jumlahnya sangat 

kecil bersifat menghambat atau merusak mikroorganisme lain. Produk metabolisme 

tersebut dinamakan antibiotik yang merupakan zat kimia yang dihasilkan oleh 

organisme yang menghambat organisme lain ( Koes Irianto, 2006 : 105) .  

Setelah memperoleh isolat yang murni, kemudian dilanjutkan dengan 

fermentasi dalam medium Maltosa Yeast Broth (MYB) selama 1 x 24 jam, sambil di 
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shaker dengan kecepatan 200 rpm agar selama fermentasi bakteri akan mencapai fase 

stasioner dan menghasilkan metabolit sekunder, hal ini sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Salle A.J (1961) bahwa untuk mempertahankan hidup 

mikroorganisme dapat membuat pertahanan sendiri dengan menghasilkan metabolit 

sekunder yang mempengaruhi mikroorganisme lain sehingga mikroorganisme lain itu 

tidak dapat tumbuh dan berkembang biak. Bahan-bahan toksik yang dihasilkan 

mikroorganisme itu disebut antibiotika. sehingga untuk melihat potensi dari hasil 

metabolisme sekunder maka dilakukan  pengujian aktivitas antibiotika. 

Media fermentasi yang digunakan adalah Maltosa Yeast Broth (MYB), karena 

media ini merupakan media cair yang mengandung ekstrak yeast sebagai sumber 

protein, maltosa dan dekstrosa sebagai sumber karbon dan pepton sebagai sumber 

asam amino, yang dibutuhkan dalam pertumbuhan, sintesis sel, keperluan energi 

dalam metabolisme mikroorganisme. 

Uji aktivitas antimikroba dilakukan dengan menggunakan mikroba uji Bacillus 

subtilis, Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans, Pseudomonas aeruginosa, 

Salmonella typhi,  Escherichia coli, Vibrio sp, Staphylococcus epidermidis. Adapun 

pemilihan mikroba uji tersebut karena sifat-sifatnya yang patogenik. Bacillus subtilis 

penyebab bisul, Streptococcus mutans yang dapat menyebabkan karies pada gigi. 

Escherichia coli penyebab utama diare kronik. Pseudomonas aeruginosa  yang 

bersifat invasif dan toksigenik dapat menimbulkan kebutaan, Vibrio sp  merupakan 

bakteri penghasil enterotoksin, penyebab kolera, Staphylococcus epidermidis 

penyebab infeksi neonatus. (Natsier,djide.2003:43-48). 
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Metode yang digunakan dalam pengujian aktivitas antibiotik yaitu metode 

difusi agar dengan menggunakan antimicrobial susceptibility test discs. metode ini 

efektif dan efisien. Medium yang digunakan adalah Glukosa Nutrien Agar (GNA) 

karena medium tersebut mengandung glukosa sebagai sumber karbon, ekstrak yeast 

sumber protein, pepton sebagai sumber asam amino, dan NaCl untuk menjaga sifat 

isotonik dari sel mikroba uji. 

Escherichia coli merupakan bakteri Gram negatif. Tumbuh dengan mudah pada 

medium nutrien sederhana (Pelczar. Michael J. and Chan. E.C.S, 2008 : 949). 

Escherichia coli penyebab utama diare kronik. Penelitian sebelumnya oleh 

Syaharuddin Kasim,dkk dengan judul penelitian Isolasi dan Kharakterisasi 

mikroorganisme penghasil antibiotika dari rumput laut  menemukan isolat bakteri 

simbion EC-2 yang menghambat pertumbuhan Escherichia coli  sebesar 9,43 mm. 

Sedangkan pada hasil penelitian ini diperoleh isolat 1 bakteri selulolitik mampu 

menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli dengan zona hambat sebesar 

30,23 mm. 

Salmonella thypi merupakan bakteri Gram negatif berbentuk batang lurus. 

Salmonella typhi penyebab gangguan  pada saluran pencernaan dengan nama tifus 

abdominalis. Jurnal Isolasi dan kharakterisasi bakteri asam laktat pada usus ayam 

boyler oleh Meisji Liana Sari menemukan isolat yang mampu menghambat bakteri 

Salmonella thypi dengan daya hambat 12 mm, Sedangkan  Isolat 1 bakteri selulolitik 

mampu menghambat pertumbuhan bakteri Salmonella thypi dengan daya hambat 

lebih tinggi yakni 20,81 mm. 
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Staphylococcus aureus merupakan penyebab penyakit saluran pencernaan 

penyebab infeksi seperti pada bisul dll. Staphylococcus aureus adalah bakteri Gram 

positif. Sel-sel berbentuk bola. Penelitian Rini Hendriani mengisolasi bakteri asam 

laktat dalam yoghurt yang menghasilkan isolat bakteri antibiotik Y13 yang dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus yakni 28,60 mm. 

Sedangkan isolat bakteri selulolitik memiliki daya hambat yang lebih rendah yakni 

20,73 mm. 

Dari hasil penelitian  juga menunjukkan bahwa isolat 1 yang memiliki aktivitas 

antibiotik terhadap bakteri  patogen  lainnya dengan zona paling besar adalah pada 

bakteri uji Staphylococcus epidermidis yaitu 30,41 mm dibandingkan dengan bakteri 

uji Bacillus subtilis yaitu 20,70 mm, Streptococcus mutans yaitu 20,94 mm,  

Staphylococcus aureus yaitu 20,73 mm, Pseudomonas aeruginosa yaitu 30,16 mm, 

Salmonella thypi yaitu 20,81 mm, Escherichia coli yaitu 30,23 mm dan  Vibrio sp 

yaitu 20,32 mm. Isolat 2 tidak memiliki aktivitas antibiotik terhadap 8 bakteri uji 

yang bersifat patogen. 
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A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Usus Larva kupu- kupu ( Cossus cossus ) mengandung 2 isolat bakteri selulolitik.  

2. Bakteri Selulolitik Isolat 1 memiliki kharakteristik yang mirip dengan bakteri genus 

Acinetobacter sp.  yang dilihat berdasarkan sifat-sifat biokimia yang dimiliki oleh isolat 1. 

Sedangkan Bakteri selulolitik isolat 2 memiliki kharakteristik yang mirip dengan bakteri 

genus Pseudomonas sp. yang dilihat berdasarkan sifat biokimia dari bakteri isolat.  

3.  Isolat 1 bakteri selulolitik yang diperoleh dari Usus Larva kupu- kupu         ( Cossus 

cossus ) memiliki aktivitas antibiotik dengan menghambat semua pertumbuhan 8 bakteri 

patogen, daya hambat paling besar pada bakteri Staphylococcus epidermidis yakni 30,41 

mm.  Sedangkan bakteri selulolitik isolat 2 tidak memiliki aktivitas antibiotik terhadap 8 

bakteri patogen. 

B. Implikasi Penelitian 

Disarankan untuk penelitian selanjutnya melakukan uji sequensing DNA atau analisis 

gen untuk menentukan spesies dari kedua isolat bakteri selulolitik. Perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut untuk optimasi produksi antibiotik pada isolat  dan karakterisasi sifat 

senyawa kimia dari antibiotika yang dihasilkan sehingga dapat diproduksi dan digunakan 

oleh masyarakat. 
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• Inokulasi dengan media cair, di shaker 150 rpm selama 24 jam 

• Inokulasi pada media dasar inkubasi pada suhu 37 0C, 2 x 24 jam 

 
 

j  

Inkubasi 1 x 24 jam 

• Identifikasi dengan pereaksi congo red 

• Purifikasi isolat dengan metode kuadram 

 

j  
Peremajaan bakteri 1 x 24 jam 
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Lampiran 2. Gambar Hasil Penelitian  

                                                            

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Foto Bakteri pada medium dasar 

                                                                                                                                        

                   

                  

 

            

 

      A               B 

Gambar  3. Foto Isolat Bakteri pada medium selektif 

Keterangan : 

A : Isolat 1 

B : Isolat 2 
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    A                                                              B 

     A      B                                                    

Gambar  4. Foto Isolat Bakteri yang memberikan Aktivitas selulolitik 

Keterangan : 

A : Isolat 1 

B : Isolat 2 

 

   

 

Keterangan : 

 

 

      A      B         

Gambar  5. Foto Hasil Pemurnian Isolat Bakteri dengan Metode Kuadran                                            

Keterangan : 

A : Isolat 1 

B : Isolat 2 
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          A        B      

Gambar  6. Foto Isolat Murni Bakteri pada Medium Agar Miring                                              

Keterangan : 

A : Isolat 1 

B : Isolat 2 

   

       A                 B          

Gambar  7. Foto Pengecatan  Gram                                           

Keterangan : 

A : Isolat 1 

B : Isolat 2 
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`        

 A     K                           B             K   

Gambar  8. Foto Hasil Pengujian Makroskopik Fermentat Bakteri pada Medium Cair                                             

Keterangan : 

A : Isolat 1 

B : Isolat 2 

K     : Kontrol 

                                             

   Keterangan : 

A     : Isolat 1 

B   : Isolat 2 

 

 

 

 

                                                     

 

                   A                                      B 

Gambar  9 . Foto Hasil Pengujian Makroskopik Fermentat Bakteri pada medium 

selektif tegak  
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         A   B     

Gambar  10. Foto Hasil Pengujian Makroskopik Fermentat Bakteri pada Medium 

Agar Lempengan                                             

Keterangan : 

A : Isolat 1 

B : Isolat 2 

 

                 

            K           1           2                 K         1        2 

  A          B 
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         K           1           2                   K         1        2 

 C            D 

Gambar 11.  Foto Hasil Pengujian Pertumbuhan Dipengaruhi Suhu Isolat Bakteri.    

Keterangan : 

A = Pertumbuhan Isolat Bakteri Pada Suhu 40C 

B  = Pertumbuhan Isolat Bakteri Pada Suhu 250C 

C  = Pertumbuhan Isolat Bakteri Pada Suhu 370C  

D  = Pertumbuhan Isolat Bakteri Pada Suhu 470C 

K  = Kontrol 

1 = Isolat 1 

2 = Isolat 2 
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        K           1           2                  K              1               2 

  A          B 

 

 
        K             1           2                   

  C          

Gambar 12.  Foto Hasil Pengujian Pertumbuhan Dipengaruhi pH Isolat Bakteri. 
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Keterangan : 

A = Koloni Bakteri Pada pH 4 

B  = Koloni Bakteri Pada pH 7 

C  = Koloni Bakteri Pada pH 10 

K  = Kontrol 

1 = Isolat 1 

2 = Isolat2 

                 

   A            B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A                B 

Gambar  13. Foto Hasil Fermentasi Isolat Murni Bakteri pada Medium MYB     

Keterangan : 

A : Isolat 1 

B : Isolat  2 
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                                     F 

   
1                             2 

                          G 

    
         1                   2 

                                    H 

Gambar  14 .Foto Hasil Pengujian Penghambatan Fermentat Isolat Bakteri Terhadap 

Mikroba Uji 

Keterangan : 

A : Bacillus subtilis G : Salmonella typhi 1 : Isolat 1 

B : Escherichia coli H : Vibrio colera 2 : Isolat 2 

C : Streptococcus mutans   

D : Pseudomonas aeruginosa   

E :Staphylococcus aureus   

F: Staphylococcus epidermidis 
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Gambar 15.Foto Blank Disk yang Digunakan 

  

Gambar 16. Pohon Menteng ( Baccaurea racemosa Rein )   
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Lampiran 3. Pembuatan Medium 

a. Medium Pengayaan Bakteri  

Komposisi : 

Yeast ekstrak  1 g 

NaCl    1 g 

Pepton    1 g 

Aquadest     100 ml 

Pembuatan: 

 Ketiga bahan dilarutkan dalam aquadest  hingga volume 100 ml, 

kemudian disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit. 

b. Medium Dasar 

     Komposisi : 

  NaNO3     0,1 g 

  K2HPO4    0,4 g 

  KCl   0,05 g 

  MgCl2.6H2O 0,05 g 

  Yeast ekstrak    0,01 g 

  Bakto agar 1,5 g 

  Aquadet    100 ml 
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  Pembuatan: 

Komposisi dari bahan-bahan tersebut dilarutkan dengan aquades hingga 

volume akhir 100 ml. kemudian disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 

15 menit. 

c. Medium Selektif Bakteri Selulolitik 

Komposisi: 

  NaNO3     0,1 g 

  K2HPO4    0,4 g 

  KCl   0,05 g 

  MgCl2.6H2O 0,05 g 

  Yeast ekstrak    0,01 g 

  CMC   2 g 

    Bakto agar   1,5 g 

    Aquadet    100 ml 

   Pembuatan: 

 CMC dilarutkan dalam air panas kemudian ditambahkan bakto agar. 

Setelah larut ditambahkan bahan-bahan lainnya dan dilarutkan dengan aquades 

hingga volume akhir 100 ml. Selanjutnya disterilkan dalam autoklaf pada suhu 

121°C selama 15 menit. 
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d. Nutrient Agar (NA) 

Komposisi :  

Ekstrak Beef                       3,0  g 

Pepton                           5,0  g 

Agar                           15,0 g 

Aquadest  hingga           1000  ml 

Pembuatan : 

 Ditimbang bahan di atas dilarutkan dalam 1000 ml sampai larut, kemudian 

disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit. 

e. Medium MRVP 

Pepton dapar  77 g 

Dekstrose    5 g 

Dikalium hidrogenfosfat    5 g 

Aquadest    1000 ml 

pH akhir    6,9 

Pembuatan : 

 Ditimbang semua bahan dilarutkan dalam 1000 ml  aquadest sampai larut, 

kemudian disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit. 

f. Medium TSIA 

Pepton     20 g 

Natrium Klorida  5 g 

Laktosa     10 g 
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Sukrosa     10 g 

Glukosa    1 g 

Fero amoniumsulfat 200 mg 

Natrium sulfat  200 mg 

Fenol merah  25 g 

Bakto agar   13 g 

Aquadest    1000 ml 

pH akhir    7,3 

Pembuatan : 

 Ditimbang bahan tersebut dilarutkan dalam 1000 ml  aquadest sampai 

larut, kemudian disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit. 

g. Medium SCA 

Komposisi: 

Bakto agar   20 g 

Natrium Klorida  5 g 

Magnesium sulfat  1,2 g 

Amonium Hidrogen fosfat 1 g 

Dikalium hidrogen fosfat  1 g 

Natrium sitrat  2 g 

Bromtimol biru  0,08 g 

Aquadest    1000 ml 

pH akhir     6 
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Pembuatan : 

 Ditimbang bahan tersebut dan dilarutkan dalam 1000 ml  aquadest sampai 

larut, kemudian disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit. 

h. Medium SIM 

Komposisi: 

Triptone     2 g 

Peptone     6,1 g 

Fero amoniumsulfat 0,2 g 

Sodium tiosulfat  0,2 g 

Bakto agar   3,5 g 

Aquadest    1000 ml 

pH akhir    7,3  

Pembuatan : 

 Ditimbang bahan dan dilarutkan dalam 1000 ml  aquadest sampai larut, 

kemudian disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit 

i. Nutrient Broth (NB) 

Komposisi :  

Ekstrak Beef  3,0    g 

Pepton               5,0    g 

Aquadest  hingga          1000  ml 
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Pembuatan : 

Semua bahan di masukkan ke dalam erlemeyer dilarutkan dalam aquadest  

hingga 800 ml, dipanaskan sampai larut, dicukupkan sampai 1000 ml aquadest, 

kemudian disterilkan dalam  autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit. 

j. Medium fermentasi karbohidrat 

Komposisi: 

Ekstrak daging  3 g 

Peptone   5 g 

Sukrosa   5 g 

   Pembuatan: 

Komposisi dari bahan-bahan tersebut dilarutkan dengan aquades hingga 

volume akhir 100 ml. pH diatur 7,0 lalu ditambahkan 1 ml indikator phenol red 1,6 % 

sebanyak 1 ml. Selanjutnya  disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 15 

menit.  

k. Medium Malatosa Yeast Broth (MYB) 

Komposisi : 

Maltosa              10  g 

Yeast Extract         3  g 

Pepton       5  g 

Dekstrosa     10  g 

Aquadest    hingga  1000    ml 
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Pembuatan : 

Semua bahan tersebut dimasukkan ke dalam gelas erlenmeyer dan dilarutkan 

dalam aquadest kemudian dipanaskan sampai mendidih hingga semua larut. 

kemudian disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit. 

l. Glukosa Nutrient Agar (GNA) 

Komposisi : 

Glukosa   10 g 

Ekstrak Yeast  5  g 

Pepton   10 g 

NaCl   2,5 g 

Aquadest    hingga 1000 ml 

Pembuatan : 

Semua bahan tersebut dimasukkan ke dalam gelas erlenmeyer dan dilarutkan 

dalam aquadest kemudian dipanaskan sampai mendidih hingga semua larut, 

kemudian disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit.  
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Lampiran 4. Pembuatan Pereaksi 

a. Cat A  

- Larutan kristal violet 

Komposisi : 

Kristal violet      3 g 

Etanol 95%               20 ml 

- Larutan amonium oksalat 

Amonium oksalat              0,8  g 

Aquadest                80 ml 

Pembuatan : 

Dicampur larutan (1) dan (2), kemudian disimpan dalam wadah tertutup gelas. 

b. Cat B 

- Larutan Iodium 

Komposisi : 

Kristal iodium  5  g 

Kalium Iodida  0,2  g 

Aquadest   100 ml 

Pembuatan :  

Campur I2 dan KI dalam mortir dan haluskan. Tambahkan aquadest sedikit 

demi sedikit, akhirnya tambahkan aquadesthingga 100 ml. 
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c. Cat C 

- Larutan pemucat 

Komposisi : 

Etanol 95%   70 ml 

Aseton   30 ml 

Pembuatan : 

Dicampurkan kedua bahan tersebut, kemudian disimpan dalam wadah tertutup 

gelas. 

d. Cat D 

- Larutan safranin 

Komposisi : 

Safranin     0,5  g 

Etanol 95%  10 ml 

Aquadest ad  100 ml 

Pembuatan : 

Dilarutkan safranin dalam etanol 95%. Tambahkan dengan aquadest dan saring 

dengan kertas saring. Disimpan dalam botol. 
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