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ABSTRAK 

 

Nama Mahasiswa : Asriani Hasil 

Nim : 70100116050 

Judul Penelitian : Uji aktivitas Ekstrak Kulit Nanas (Ananas comosus) 

   Terhadap Jamur Candida albicans  

 

  

Pemanfaatan kulit buah nanas sebagai obat tradisional saat ini belum banyak 

diketahui oleh masyarakat tentang pemanfaatan kulit buah nanas. Kulit buah 

nanas banyak mengandung senyawa antioksidan seperti senyawa fenolik serta 

flavonoid. Senyawa tersebut memiliki potensi sebagai antikanker. Nanas adalah 

tanaman yang banyak mengandung vitamin C, mineral, protein, karbohidrat, 

fosfor, kalori, zat besi, dan enzim bromelin. Enzim bromelin merupakan enzim 

proteolitik yang dapat memecah molekul protein. Metode yang digunakan untuk 

mendapatkan senyawa yang terdapat pada kulit buah nanas adalah dengan cara 

ekstraksi. Dalam melakukan ekstraksi, jenis metode ekstraksi dan jenis pelarut 

yang digunakan sangat berpengatruh terhadap hasil ekstark yang akan didapatkan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antijamur oleh ekstrak etanol 

kulit nanas terhadap jamur Candida albicans. Hasil yang didapatkan bahwa tidak 

adanya zona hambat yang terbentuk pada pengujian ini, yang diduga disebabkan 

karena adanya kontaminasi pada jamur uji. 

Kata kunci : Candida albicans, ekstraksi, maserasi 
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ABSTRACT 

 

Nama Mahasiswa : Asriani Hasil 

Nim : 70100116050 

Judul Penelitian : Uji aktivitas Ekstrak Kulit Nanas (Ananas comosus) 

   Terhadap Jamur Candida albicans  

 

  

The use of pineapple peel as a traditional medicine is currently not widely 

known by the public about the use of pineapple skin. Pineapple skin contains a lot 

of antioxidant compounds such as phenolic compounds and flavonoids. These 

compounds have potential as anticancer. Pineapple is a plant that contains lots of 

vitamin C, minerals, protein, carbohydrates, phosphorus, calories, iron, and 

bromelain enzymes. Bromelain is a proteolytic enzyme that can break down 

protein molecules. The method used to obtain the compounds contained in the 

skin of the pineapple is by extraction. In carrying out the extraction, the type of 

extraction method and the type of solvent used greatly affect the extraction results 

to be obtained. This study aims to determine the antifungal activity of ethanol 

extract of pineapple peel against the fungus Candida albicans. The results 

obtained were that there was no inhibition zone formed in this test, which was 

thought to be due to contamination in the test fungus samples 

Keywords: Candida albicans, extraction, maceration 
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 BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Indonesia memiliki iklim tropis, dengan keadaan lingkungan yang lembab 

dan hangat. Kondisi ini sangat ideal bagi pertumbuhan berbagai jenis 

mikroorganisme, salah satunya adalah jamur (Rahmadina dkk., 2021). Penduduk 

di daerah tropis seperti di Indonesia sangat rentan terkena infeksi jamur pada kulit 

dikarenakan suhu yang hangat dan kelembapan yang tinggi. Kondisi ini 

merupakan lingkungan yang sangat sesuai untuk pertumbuhan jamur. Penyakit 

infeksi jamur pada kulit sering dijumpai yang disebabkan oleh pola hidup yang 

kurang bersih, dan didukung dengan iklim tropis dengan kelembaban udara yang 

tinggi, sanitasi kurang, atau lingkungan padat penduduk yang mendukung 

pertumbuhan jamur (Melinda dkk., 2019).  

Penyakit infeksi jamur mengalami peningkatan, hal ini dapat disebabkan 

oleh patogen sistemik maupun oportunistik seperti penyakit AIDS, penyakit 

neoplastik, lansia, terapi imunosupresif, transplantasi organ dan tindakan operasi. 

Kejadian tersebut dapat meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas akibat 

infeksi jamur. Infeksi jamur pada manusia tidak mudah untuk ditangani 

dibandingkan dengan infeksi bakteri. Jamur merupakan mikroorganisme yang 

termasuk golongan eukariotik dapat menginfeksi manusia yaitu pada permukaan 

tubuh maupun mukosa. Infeksi jamur pada manusia tidak mudah untuk ditangani 

dibandingkan dengan infeksi bakteri (Narti, 2021). 

Fungi yang merugikan dapat menyebabkan penyakit, salah satunya adalah 

Candida albicans. Penyakit yang disebabkan oleh Candida disebut kandidiasis. 

Kandidiasis merupakan infeksi yang paling sering diantara seluruh infeksi jamur 

pada manusia. C. albicans merupakan organisme komensal umum dalam usus, 
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mulut dan vagina. Jamur ini menyebabkan spektrum penyakit yang luas seperti 

sariawan mulut, vaginitis endokarditis dan septikemia Pada kandidiasis superfisial 

akan mengalami peningkatan Candida yang menyebabkan kerusakan pada kulit, 

sehingga terjadi invasi lokal oleh yeast dan pseudohyphae. Pada kandidiasis 

sistemik Candida masuk ke aliran darah ketika imunitas sedang lemah, dari sistem 

sirkulasi Candida dapat menginfeksi ginjal dan jantung (Wahyuningsih, 2018). 

Penduduk Indonesia masih banyak memanfaatkan tumbuhan sebagai 

pengobatan alternatif karena dipercayai memiliki efek samping yang sedikit. 

Pemanfaatan tumbuhan obat ini biasanya dijadikan sebagai jamu gendong, 

suplemen makanan, bahan baku kosmetik, obat herbal maupun sebagai bahan 

baku dalam industri makanan dan minuman. Tanaman Nanas (Ananas comosus) 

merupakan tanaman yang menjadi komoditas terbesar kedua setelah pisang dalam 

perdagangan buah tropik. Tanaman dari keluarga Bromeliaeae ini banyak diolah 

sebagai bahan baku industri seperti pembuatan selai, manisan, sirup dan dodol 

disamping dikonsumsi sebagai buah segar (Anggraeni dkk., 2021). 

Seiring perkembangan zaman yang semakin canggih seperti sekarang ini, 

pemakaian dan pendayagunaan obat tradisional di Indonesia mengalami kemajuan 

yang sangat pesat. Obat-obatan tradisional kembali digunakan masyarakat sebagai 

salah satu alternatif pengobatan. Obat tradisional yang berasal dari tumbuhan dan 

bahan-bahan alami murni memiliki efek samping, tingkat bahaya dan resiko yang 

jauh lebih rendah dibandingkan dengan obat kimia. Beberapa kalangan 

masyarakat sudah memanfaatkan buah nanas sebagai obat tradisional karena kulit 

buah nanas dapat bekerja sebagai anti fungi (Razak dan Lubis, 2020). 

Kulit nanas merupakan limbah hasil olahan industri nanas yaitu sisa dari 

daging dan buah nanas. Kulit nanas mengandung senyawa metabolit sekunder 

yaitu flavonoid, fenolik, saponin, triterpenoid, steroid, dan alkaloid yang mampu 
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menghambat jamur (Juariah dkk., 2018). Berdasarkan jurnal Uji Aktivitas 

Antifungi Ekstrak Kulit Nanas (Ananas comosus) Terhadap Pertumbuhan 

Pityrosporum ovale dan Candida albicans Penyebab Ketombe oleh (Muhammad 

Yusuf, 2020) bahwa potensi antifungi dari kulit nanas disebabkan adanya senyawa 

aktif yang terdapat dalam ekstrak etanol kulit nanas (Ananas comosus) salah 

satunya yaitu Bromelin. Bromelin memiliki kemampuan aktivitas anti jamur dan 

flavanoid yang berperan sebagai antioksidan dalam melindungi kulit dari berbagai 

pertumbuhan jamur (Wiyati & Tjitraresmi, 2018). Berdasarkan dari uraian latar 

belakang diatas, maka akan dilakukan penelitian Uji Aktivitas Ekstrak Kulit nanas 

Ananas comosus terhadap jamur Candida albicans. 

B. Rumusan Masalah  

1. Apakah Ekstrak Etanol kulit nanas Ananas comosus memiliki aktivitas 

antifungi terhadap jamur Candida albicans 

2. Berapakah konsentrasi Ekstrak Etanol kulit nanas Ananas comosus yang 

dapat menghambat jamur Candida albicans. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah ekstrak etanol kulit nanas Ananas comosus 

memiliki aktivitas antifungi terhadap jamur Candida albicans 

2. Untuk mengetahui berapakah konsentrasi Ekstrak Etanol kulit nanas 

Ananas comosus yang dapat menghambat jamur Candida albicans. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Menambah ilmu pengetahuan sekaligus memberikan informasi kepada 

masyarakat tentang pemanfaatan kulit buah nanas sebagai anti bakteri dan 

anti fungi.  
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2. Memberikan informasi secara ilmiah kepada para bidang kesehatan 

ataupun peneliti untuk dapat melakukan penemuan senyawa baru dari 

kulit buah nanas. 

E.  Definisi Operasional dan Ruang Lingkup  

1. Definisi Operasional  

Terdapat berbagai macam istilah pada judul skripsi ini, diantaranya: 

a. Ekstrak  

Ekstrak merupakan sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi 

zat aktif dari simplisia nabati atau hewani menggunakan pelarut yang 

sesuai.  

b. Ekstraksi  

Ekstraksi merupakan proses penyarian dimana terjadi perpindahan massa 

zat aktif, yang semula berada didalam selk ditarik oleh cairan penyari 

sehingga zat aktif larut dalam cairan penyari.  

c. Candida albicans  

adalah jamur yang terdapat pada kulit, saluran pencernaan, serta organ 

genital yang dapat menyebabkan infeksi.  

d. Antijamur 

Antijamur merupakan obat yang digunakan untuk seseorang yang 

menderita infeksi jamur 

e. Aktivitas 

Aktivitas merupakan kemampuan Ekstrak etanol kulit buah nanas dalam 

menghambat pertumbuhan jamur Candida albicans 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah fitokimia dan 

mikrobiologi farmasi.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

1. Uraian Tanaman  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Buah dan daun Nanas (Ananas comosus) 

1. Klasifikasi Tanaman 

Secara taksonomi klasifikasi tanaman buah nanas adalah sebagai 

berikut:  

Regnum : Plantae 

Divisi : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas : Liliopsida 

Subkelas : Monocotyledonae 

Ordo : Angiospermae 

Famili : Bromeliaceae 

Genus : Ananas 
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Spesies : Ananas comosus 

  

Nanas berasal dari Brazilia (Amerika Selatan) di kawasan lembah sungai 

Parana, Paraguay. Bangsa Indian diduga melekukan seleksi dari berbagai jenis 

nanas sehingga diperoleh jenis Ananas comosus yang enak dimakan dan 

sekaraag dibudidayakan secara luas di seluruh dunia. Buah nanas yang 

mempunyai arti komersial adalah smooth Cayenne, Queen, Spanish dan Abacaxi 

(Akrinisa dkk., 2019). 

Buah nanas (Ananas comosus) adalah satu diantara tanaman buah yang 

populer di masyarakat Indonesia. Buah nanas cukup mudah dan cocok untuk 

dibudidayakan dengan iklim tropis di Indonesia. Buah nanas ternyata mempunyai 

nilai eksport, ini terbukti dari besarnya peluang pasar di luar negeri. Saat ini 

pemasaran buah nana tidak hanya dalam bentuk segar tetapi juga dalam bentuk 

pangan olahan, misalnya nanas segar tetapi juga dalam bentuk pangan olahan 

misalnya nanas kalengan, dodol. Nanas merupakan komoditi buah yang menjadi 

unggulan Indonesia. Hal ini karena nanas merupakan buah yang memiliki volume 

ekspor paling tinggi di Indonesia (Destriana dkk., 2021). 

Nanas (Ananas comosus) telah dikenal baik oleh masyarakat Indonesia.  

Nanas mempunyai kontribusi 8% dari produksi buah segar di dunia, dan Indonesia 

merupakan negara penghasil nanas segar dan olahan terbesar ketiga setelah 

Thailand dan Filipina (Yowandita, 2019). 

Nanas (Ananas comosus) merupakan salah satu komoditas buah unggulan 

ke tiga Indonesia. Indonesia sebagai penghasil nanas terbesar di Asia Tenggara 

setelah Filipina dan Thailand.  Produksi nanas Indonesia pada tahun 2015 sebesar 
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1,76 juta ton, pada tahun 2016 sebesar 1,85 juta ton dan pada tahun 2020   

diperkirakan mencapai 2,08 juta ton (Kurniati dkk., 2021). 

Tanaman nanas adalah salah satu tanaman yang banyak dibudidayakan di 

Indonesia. Salah satu faktor yang mendukung pembudidayaan nanas di Indonesia 

adalah iklim tropis yang cocok sebagai syarat tumbuh tanaman nanas. 

Berdasarkan bentuk daun dan buah dikenal terdapat 4 jenis nanas, yaitu (Media, 

2009 dalam Sari dkk., 2022): 

1. Cayenne. Nanas Cayenne ditandai dengan ciri-ciri daun yang halus, 

daunnya tidak berduri, serta memiliki buah yang besar. 

2. Queen, memiliki bentuk daun yang pendek, terdapat duri yang tajam 

pada daunnya, memiliki bentuk buah yang lonjong seperti kerucut.  

3. Spanish. Nanas jenis ini memiliki ciri-ciri daun panjang kecil, pada 

daunnya terdapat duri yang halus hingga kasar, serta buahnya bulat 

dengan mata datar. 

4. Abacaxi. Nanas jenis ini ditandai dengan daunnya yang panjang seta 

berduri kasar, memiliki buah yang berbentuk silindris atau berbentuk 

layaknya piramida. 

Nanas yang banyak dikembangkan di perkebunan Indonesia adalah jenis 

Cayenne dan Queen. Nanas golongan Spanish banyak dikembangkan di wilayah 

kepulauan India Barat, Puerte Rico, Mexico, juga di Malaysia (Media, 2009 dalam 

Sari dkk., 2022). 

Salah satu komoditas tanaman yang hasil buahnya banyak dimanfaatkan 

untuk olahan makanan adalah buah nanas. Rasa buah nanas yang nikmat saat 

dimakan secara langsung, buah ini sering diolah dalam beragam bentuk atau jenis 

makanan. Perusahaan-perusahaan dan pabrik atau industry dalam skala yang besar 
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membutuhkan pasokan buah nanas dalam jumlah yang banyak.  Berbagai bentuk 

olahan makanan yang dimanfaatkan dari buah nanas antara lain keripik, selai, 

sirup, sari buah dan olahan lainnya. Budidaya nanas tentu menjadi prospek atau 

peluang usaha yang menjanjikan, serta berpotensi menghasilkan keuntungan yang 

besar. Beberapa peralatan yang dibutuhkan dalam budidaya nanas juga tidak jauh 

berbeda dengan peralatan yang digunakan dalam budidaya tanaman buah lainnya, 

antara lain pengadaan bibit nanas, cangkul, keranjang panen nanas, timbangan, 

pompa air, hand sprayer, gerobak dorong, sewa lahan, golok dan sabit, timbah, 

selang air dan gunting. Tersedianya peralatan tersebut membuat bisnis budidaya 

nanas semakin maksimal (Wiguna dkk., 2020). 

Dalam proses budidaya nanas, terdapat beberapa langkah yang dilakukan. 

Langkah-langkah budidaya nanas antara lain (Khairani dkk., 2015): 

1. Persiapan lahan, yakni dengan melaksanakan kegiatan pembukaan 

lahan. Apabila lahan yang hendak digunakan ditumbuhi rerumputan liar, 

maka dilaksanakan pembukaan lahan dengan membabat rumput-rumput 

liar atau meracuni rumput liar kemudian membakar rumput liar tersebut. 

Pada umumnya petani akan menjaga lahannya saat membakar sampah 

rumput liar. Namun, saat membakar rumput liar harus menjaga lahan 

agar tidak terjadi kebakaran lahan, terutama apabila lahan tersebut 

merupakan tanah gambut. 

2. Pengolahan tanah dengan membolak-balik tanah menggunakan cangkul 

atau traktor. Hal ini dilakukan agar sisa rerumputan yang masih tersisa 

di permukaan tertimbun dan menjadi pupuk bagi tanaman. Pengolahan 

tanah biasanya dilakukan pada awal musim hujan, untuk menjaga 

kelembapan tanah. 
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3. Pembibitan. Umumnya pembibitan dilakukan dengan dengan melakukan 

seleksi bibit. Sebelum ditanam, bibit anakan dicabut terlebih dahulu dan 

dipilih atau diseleksi secara manual oleh petani untuk mengetahui bibit 

anakan yang baik dan layak untuk ditanam. Bibit yang baik mempunyai 

daun-daun yang tampak tebal penuh berisi, bebas hama dan penyakit 

serta pertumbuhannya relatif seragam. Ada beberapa jenis bibit anakan 

yang digunakan oleh petani yaitu anakan buah, anakan tangkai dan 

anakan batang bahkan ada juga yang menggunakan mahkota buah nenas. 

Anakan yang paling dominan digunakan oleh petani adalah anakan 

batang, karena berdasarkan keterangan dari petani anakan batang 

merupakan anakan yang lebih cepat mengeluarkan putik dan cepat 

berproduksi dibandingkan dengan anakan lainnya. 

4. Penanaman. Digunakan mengikuti teknik penanaman awal setelah 

pembukaan lahan yaitu menanam kembali bibit anakan didekat bibit 

induk. 

5. Penyiangan merupakan kegiatan membersihkan kebun nenas dari 

rumput liar dan gulma pesaing. Tujuan dilakukan penyiangan untuk 

menghindari terjadinya perebutan air, unsur hara, dan sinar matahari 

antara gulma dengan tanaman nenas. 

6. Pemupukan pada tanaman nenas penting sebagai penyedia unsur hara 

yang kurang atau bahkan tak tersedia ditanah menjadi tersedia untuk 

mendukung pertumbuhan tanaman. Beberapa contoh pemupukan seperti 

urea, TSP, KCl, NPK, dan pupuk abu. 

7. Obat perangsang (ethrel) merupakan obat yang digunakan untuk 

merangsang pembungaan, pemasakan atau pematangan buah. Pemberian 

ethrel dilakukan ketika tanaman nenas berumur 8 bulan. Dosis yang 



11 
 

  

digunakan petani yaitu 3 cc ethrel (3 ml) di campurkan dengan 15-18 

liter air. 

8. Pemanenan. Tanaman nenas dapat dipanen setelah berumur 12-24 bulan. 

Nanas yang pertama ditanam dari awal pembukaan lahan dapat dipanen 

umur 12-14 bulan dan pada tahun kedua, nenas dapat dipanen pada umur 

10-12 bulan apabila kebun rajin dibersihkan, dipupuk sesuai anjuran dan 

diberi obat perangsang (ethrel). Ciri-ciri buah nenas yang siap dipanen 

yaitu mahkota buah terbuka, tangkai buah mengkerut, mata buah lebih 

mendatar, warna bagian dasar buah kuning dan timbul aroma nenas yang 

harum dan khas.Pemanenan buah nenas biasanya dilakukan pada pagi 

hari dengan menggunakan parang/sabit, sarung tangan dan keranjang. 

Buah  nanas  mengandung  sumber  antioksidan  seperti senyawa  fenolik  

serta  flavonoid, dimana  memiliki  potensi  sebagai  antikanker. Senyawa fenolik 

merupakan fitokimia dimana seluruh zat terbuat dari derivat senyawa fenol. 

Kandungan senyawa fenolik pada buah nanas berfungsi sebagai antioksidatif  

karena  mengandung  antioksidan,  serta  sebagai  antikanker  dan  antiinflamasi 

(Widyanto dkk., 2020). 

Nanas adalah tanaman yang memiliki buah yang banyak mengandung 

vitamin C, mineral, protein, karbohidrat, fosfor, kalori, zat besi, vitamin (A, B), 

kandungan magnesium, kalsium, natrium. Nanas mempunyai bagian yang bersifat 

buangan yaitu kulit yang memiliki tekstur kasar/tidak rata dan terdapat duri kecil 

di permukaanya. Kulit buah nanas dibuang begitu saja sebagai limbah, padahal 

sebenarnya kulit nanas mengandung zat aktif diantaranya adalah antosianin, 

vitamin C, flavonoid, dan enzim bromelin (Putri dkk., 2021). 
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Untuk   mengurangi   limbah   kulit nanas tersebut, pengolahan ke produk 

yang berharga menggunakan teknik yang ramah lingkungan sangat diperlukan. 

Kulit nanas banyak mengandung flavonoid dan bromelin. Selain itu kulit nanas 

mengandung senyawa tanin, oxalat, dan pitat. Flavonoid dapat   menyebabkan 

penghambatan terhadap sintesis asam nukleat. Selain itu flavonoid juga 

menghambat metabolisme energi dari bakteri. Oleh karena itu flavonoid 

merupakan komponen antibakteri yang potensial. Bromelin merupakan enzim   

proteolitik yang dapat memecah molekul protein. Bromelin dapat memutus    

ikatan protein pada bakteri sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri.    

Aktivitas, spesifisitas dan produksi dari enzim bromelin lebih banyak pada bagian 

kulit nanas dibandingkan dengan buah dan batang (Husniah dan Gunata, 2020). 

Senyawa kimia yang terkandung dalam pecut kuda antara lain alkaloid, 

flavonoid, tanin, steroid, saponin, fenolik, tripertenoid,dan glikosid (Suhirman, 

2015). 

a. Alkaloid 

Alkaloid berfungsi sebagai antibakteri dengan mengganggu komponenn 

pembentuk dinding sel bakteri sehingga lapisan dinding sel bakteri tidak terbentuk 

secara utuh (Utami dan Desty, 2013). Alkaloid adalah senyawa-senyawa organik 

yang terdapat dalam tumbuh-tumbuhan, bersifat basa, dan struktur kimianya 

mempunyai sistem lingker heterosiklik dengan nitrogen sebagai hetero atomnya 

(Sumardjo, 2009). 

Alkaloid murni mengandung aktivitas antimikobakteri. Ditemukan 23 

senyawa murni alkaloid yang memiliki aktivitas antimikobakteri. Semua alkaloid 

diekstraksi dari berbagai bagian tanaman seperti akar, rimpang dan semuanya 

berasal dari karbazol dan alkaloid indol. Salah satu alkaloid yang ditemukan 
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adalah indoloquinoline yang memiliki aktivitas yang signifikan terhadap M. 

fortuitum. Selain itu, alkaloid benzoksazol yang merupakan metabolit laut juga 

memiliki aktivitas yang kuat terhadap Micobacterium tuberculosis (Kumar et al, 

2010).  

Unsur-unsur penyusun alkaloid adalah karbon, hidrogen, nitrogen, dan 

oksigen. Alkaloid yang struktur kimianya tidak mengandung oksigen hanya ada 

beberapa saja. Ada pula alkaloid yang mengandung undur lain selain keempat 

unsur yang telah disebutkan. Adanya nitrogen dalam lingkar pada struktur kimia 

alkaloid menyebabkan alkaloid tersebut bersifat alkali. Oleh karena itu, golongan 

senyawa-senyawa ini disebut alkaloid (Sumardjo, 2009).  

Tumbuhan dikotil adalah sumber utama alkaloid. Cara ekstraksi 

digunakan untuk mendapatkan alkaloid dari tumbuh-tumbuhan. Kini beberapa 

alkaloid dengan struktur kimia yang sederhana telah dapat dibuat secara sintesis di 

dalam laboratorium (Sumardjo, 2009).  

Beberapa cara telah digunakan untuk mengidentifikasi alkaloid, 

misalnya mikroskopik kristal, kelarutan dalam berbagai jenis pelarut, spektrum 

absorpsi dan perputaran optis atau sifat farmakologis. Reaksi warna juga sering 

digunakan walaupun tidak spesifik (Sumardjo, 2009). 

Alkaloid yang sampai saat ini telah dikenal digolongkan atau 

diklasifikasikan atas bebe  rapa cara. Cara-cara yang umum dipakai ialah 

membagi alkaloid berdasarkan struktur kimia, sumber-sumber tumbuhan yang 

diperoleh, atau aktivitas farmakologis (Sumardjo, 2009). 

b. Flavonoid 

Merupakan senyawa polar yang umumnya mudah larut dalam pelarut 

polar seperti etanol, menthanol, butanol, dan aseton. Flavonoid adalah golongan 

terbesar dari senyawa fenol. Senyawa fenol memiliki kemampuan antibakteri 
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dengan cara mendenaturasi protein yang menyebabkan terjadinya kerusakan 

permeabilitas dinding sel bakteri (Cushnie & Lamb, 2011).  

Merupakan senyawa polar yang umumnya mudah larut dalam pelarut 

polar seperti etanol, menthanol, butanol, dan aseton. Flavonoid adalah golongan 

terbesar dari senyawa fenol. Senyawa fenol memiliki kemampuan antibakteri 

dengan cara mendenaturasi protein yang menyebabkan terjadinya kerusakan 

permeabilitas dinding sel bakteri (Cushnie & Lamb, 2011).  

Flavanoid memiliki sifat antioksidan. Senyawa ini berperan sebagai 

penangkap radikal bebas karena mengandung gugus hidroksil. Karena bersifat 

sebagai reduktor, flavanoid dapat bertindak sebagai donor hidrogen terhadap 

radikal bebas (Silalahi, 2006).  

Flavanoid dapat membentuk kompleks (kelat) dengan ion logam 

transisi, misalnya besi, sehingga tidak lagi bertindak sebagai prooksidan. Dengan 

demikian, oksidasi vitamin C dapat dicegah (Silalahi, 2006).  

Senyawa flavanoid seperti quersetin, mortin, mirisetin, kaempferol, 

asam tanat, dan asam elagat merupakan antioksidan kuat yang dapat melindungi 

makanan dari kerusakan oksidatif (Silalahi, 2006).  

Flavanoid banyak terdapat di dalam tumbuhan, terutama daun teh, 

bawang, apel, dan anggur merah. Konsumsi banyak sayur-sayuran dan buah-

buahan yang kaya akan flavanoid akan menurunkan resiko kanker dan PJK 

(Silalahi, 2006). 

c. Tanin  

Tanin merupakan senyawa fenol yang memiliki berat molekul besar 

yang terdiri dari gugus hidroksi dan beberapa gugus yang bersangkutan seperti 

karboksil untuk membentuk kompleks kuat yang efektif dengan protein dan 

beberapa makromolekul. Fungsi tanin pada tanaman salah satunya untuk 
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melindungi tanaman tersebut dari gangguan hewan lain. Tanin disebut juga zat 

antinutrisi. (Yusi, 2018). 

Tanin merupakan senyawa yang mempunyai berat molekul 500-3000 

dan mengandung sejumlah besar gugus hidroksi fenolik yang memungkinkan 

membentuk ikatan silang yang efektif dengan protein dan molekulmolekul lain 

seperti polisakarida, asam amino, asam lemak dan asam nukleat (Hidayah, 2016). 

Tanin dibagi menjadi dua kelompok yaitu tanin yang mudah 

terhidrolisis dan tanin terkondensasi. Tanin yang mudah terhidrolisis merupakan 

polimer gallic dan ellagic acid yang berikatan ester dengan sebuah molekul gula, 

sedangkan tanin terkondensasi merupakan polimer senyawa flavonoid dengan 

ikatan karbon-karbon berupa cathecin dan gallocathecin (Hidayah, 2016). 

Mekanisme kerja tanin sebagai antibakteri adalah menghambat enzim 

reverse transkriptase dan DNA topoisomerase sehingga sel bakteri tidak dapat 

terbentuk (Robinson, 1995). Tanin memiliki aktifitas antibakteri yang 

berhubungan dengan kemampuannya untuk menginaktifkan adhesin sel mikroba 

juga menginaktifkan enzim, dan mengganggu transport protein pada pada lapisan 

dalam sel (Cowan, 1999). Tanin juga mempunyai target pada polipeptida dinding 

sel sehingga pembentukan dinding sel menjadi kurang sempurna. Hal ini 

menyebabkan sel bakteri menjadi lisis karena tekanan osmotik maupun fisik 

sehingga sel bakteri akan mati (Sari, 2011). 

d. Steroid 

Steroid adalah salah satu kelas utama dari lipid yang memiliki struktur 

yang sama sekali berbeda dari kelas-kelas lipid yang lain. Fitur utama dari steroid 

adalah tiga sistem cincin sikloheksan dan satu siklopentana dalam sistem cincin 

yang menyatu. Pada steroid ada berbagai gugus fungsional yang mungkin 
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menempel. Fitur utama, seperti dalam semua lipid, yakni sejumlah besar karbon-

hidrogen yang membuat senyawa non-polar. Steroid paling dikenal dan paling 

banyak dalam tubuh adalah kolesterol. Kolesterol ini adalah senyawa utama yang 

ditemukan di batu empedu dan garam empedu. Kolesterol juga berkontribusi 

terhadap pembentukan deposit pada dinding dalam pembuluh darah. Deposit 

tersebut akan mengeras dan menghambat aliran darah. Kondisi ini, yang dikenal 

sebagai aterosklerosis yang menyebabkan berbagai penyakit jantung, stroke, dan 

tekanan darah tinggi (Sumbono, 2016). 

Steroid adalah keluarga lipid yang mencakup kolesterol, hormon steroid, 

dan garam empedu. Steroid merupakan molekul amphipathik (mengandung 

daerah baik hidrofobik dan hidrofilik). Steroid dasar terdiri dari tiga cincin 

beranggotakan enam atom C (sikloheksana) dan satu cincin beranggota lima atom 

C. Cincin sikloheksana masing-masing memiliki konformasi kursi. Beberapa jenis 

lipid yang berbentuk steroid yakni: kolesterol, estradiol, testosteron, vitamin D, 

ergosterol, progesteron dan etrogen (Sumbono, 2016). 

2. Uraian Jamur 

1. Klasifikasi Jamur 

Secara taksonomi klasifikasi Klasifikasi Jamur adalah sebagai berikut 

Kerajaan   : Fungi 

Filum   : Ascomycota  

Kelas   : Saccharomycetes 

Ordo   : Saccharomycetales  

Family  :  : Saccharomycetaceae 

Genus   : Candida  

Spesies    : Candida albicans 
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Gambar 2. Jamur Candida albicans 

Candida albicans merupakan bagian dari mikroba flora normal yang 

beradaptasi dengan baik untuk hidup pada manusia terutama pada saluran 

pencernaan dan kulit. Candida albicans penyebab kandidiasis yang merupakan 

infeksi jamur dengan insiden tertinggi disebabkan oleh infeksi oportunistik (Lina 

dkk., 2020). 

Insiden dermatofita salah satunya dari jenis Candida albicans yang terjadi, 

telah meningkat di negara-negara berkembang. Faktor-faktor yang menunjang 

pertumbuhan jamur ini diantaranya dari toilet, makanan yang kurang sehat, 

pergaulan bebas, kurangnya perhatian dalam menjaga higienitas di tempat umum 

seperti toilet umum, toilet tempat bekerja dan toilet lainnya. Beberapa penelitian 

telah melaporkan mengenai keberadaan jamur Candida sp di air, misalnya dalam 

air toilet di sekolah, toilet umum, kolam renang dan tempat lainnya. 

Keseimbangan Candida albicans tergantung dari berbagai faktor yang dapat 

meningkatkan jumlah populasi, sehingga dapat menimbulkan penyakit yang 

disebut Kandidiasis. Kandidiasis biasa ditemukan pada penderita dengan kondisi 
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sistem imun yang buruk, seperti pada diabetes dan dapat juga diderita pada orang 

yang menggunakan air pada fasilitas umum secara bersama-sama sehingga 

penyakitnya disebut Water Bath Dermatitis. Fasilitas umum yang digunakan 

bersama-sama memiliki potensi yang tinggi untuk menciptakan lingkungan yang 

menunjang pertumbuhan jamur, misalnya toilet (Indrayati dan Sari, 2018). 

 Candida memiliki lebih dari 150 spesies dan terdapat 17 spesies yang 

dapat menginfeksi manusia. Infeksi candida superfisial maupun sistemik yang 

terjadi pada manusia terutama disebabkan oleh Candida albicans yaitu sekitar 70-

80% dan diikuti oleh Candida tropicalis 30-40% (Mutiawati, 2016). 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Jamur Candida albicans 

Jamur Candida albicans adalah organisme komensal dan flora normal yang 

berperan dalam keseimbangan mikroorganisme dalam tubuh kita, serta ditemukan 

dalam traktus intestinal, kulit, dan traktus genita urinaria. Candida albicans secara 

makroskopis berbentuk bulat, lonjong atau bulat lonjong. Koloninya pada medium 

padat sedikit menimbul dari permukaan medium, dengan permukaan halus, licin 

atau berlipat–lipat, berwarna putih kekuningan dan berbau ragi. Besar koloni 

bergantung pada umur. Pada tepi koloni dapat dilihat hifa semu sebagai benang-
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benang halus yang masuk ke dalam medium. Pada medium cair jamur biasanya 

tumbuh pada dasar tabung (Indrayati dan Sari, 2018). 

Pengamatan makroskopis ditemukan koloni jamur Candida albicans 

berbentuk bulat, berwarna putih dengan tepian halus dan rata, koloni juga tampak 

basah dan cembung. Ciri-ciri tersebut merupakan ciri-ciri makroskopis jamur 

Candida albicans yaitu berbau asam, mempunyai koloni seperti ragi, berwarna 

putih dan permukaannya cembung (Safitri dan Qurrohman, 2022). Ciri koloni 

pada jamur Candida albicans berwarna putih kekuningan, berbentuk bulat, 

permukaan sedikit cembung, halus, licin dan terkadang terlihat seperti berlipat-

lipat terutama pada koloni yang sudah tua (Ratnawati dkk., 2016 dalam Fajari dan 

Qurrohman, 2016). 

 Candida albicans merupakan salah satu flora normal tubuh yang 

beradaptasi dengan baik untuk hidup pada manusia, terutama pada saluran 

pencernaan, urogenital, dan kulit. Candida albicans penyebab kandidiasis yang 

merupakan infeksi jamur dengan insiden tertinggi disebabkan oleh infeksi 

oportunistik. Jamur ini telah dikenal dan dipelajari sejak abad ke-18 yang 

menyebabkan penyakit yang dihubungkanb dengan ke-higienis-an yang buruk. 

Jamur Candida tumbuh dengan cepat pada suhu 25-37oC pada media perbenihan 

sederhana sebagai sel oval dengan pembentukan tunas untuk memperbanyak diri, 

dan spora jamur disebut blastospora atau sel ragi/sel khamir. Morfologi 

mikroskopis C. albicans memperlihatkan pseudohyphae dengan cluster di sekitar 

blastokonidia bulat bersepta Panjang berukuran 3-7x3-14 μm. Jamur membentuk 

hifa semu/pseudohifa yang sebenarnya adalah rangkaian blastospora yang 

bercabang, juga dapat membentuk hifa sejati.3-7 Pseudohifa dapat dilihat dengan 

media perbenihan khusus. Candida albicans dapat dikenali dengan kemampuan 
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untuk membentuk tabung benih/germ tubes dalam serum atau dengan 

terbentuknya spora besar berdinding tebal yang dinamakan chlamydospore 

(Mutiawali, 2016). 

 Infeksi Candida albicans pada manusia dapat dikelompokkan menjadi tiga 

jenis, yakni: kandidiasis superfisial, kandidiasis mukokutan, dan kandidiasis 

sistemik. Kanididiasis superfisial merupakan jenis kandidiasis yang dapat 

menyerang mukosa, kulit, dan kuku. Kandidiasis mukokutan merupakan jenis 

kandidiasis yang melibatkan kulit dan mukosa rongga mulut atau mukosa vagina. 

Pada kandidiasis sistemik dapat terjadi pada traktus respirasi bawah dan urinaria 

yang dapat menyebabkan kandidaemia. Beberapa penemuan diklinis yang 

berkaitan denngan infeksi C. albicans antara lain; pseudomembran candidiasis, 

erythematous candidiasis, candida leukoplakia, denture stomatitis, angular 

cheilitis, median rhomboid glositis dan oral candidiasis yang terkait HIV. Daerah 

di rongga mulut yang paling sering terlibat adalah lidah, palatum, dan mukosa 

bukal. Jamur C. albicans dapat menyebabkan penyakit infeksi kandidiasis dan 

membanjiri sistem pertahanan host karena memiliki beberapa faktor virulen yang 

terlibat dalam patogesisnya (Lestari, 2010). 

Jamur Candida albicans termasuk dalam jenis jamur yang termasuk flora 

normal, yang dapat hidup di dalam rongga mulut, saluran pencernaan dan vagina. 

Jamur Candida albicans ini dapat berubah menjadi jamur yang bersifat patogen, 

jika terjadi perubahan dalam diri pejamu atau orang yang berisiko terinfeksi 

penyakit. Perubahan yang terjadi pada pejamu tersebut dapat bersifat lokal 

maupun sistemik. Penyakit kandidiasis ini dapat membentuk lesi yang dapat 

berkembang pada rongga mulut penderita, tetapi lokasi yang paling sering untuk 

ditumbuhi lesi kandidiasis adalah mukosa bukal, lipatan mukosa bukal, orofaring 
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dan lidah. Kandidiasis yang bersifat akut atau kronis yang tidak segera dirawat 

dan diobati, dapat berkembang menjadi kandidiasis leukoplakia yang bersifat pra 

ganas. Kandidiasis jenis ini dapat berkembang dan kemudian mengakibatkan 

karsinoma sel skuamosa. Selain itu, kandidiasis dapat berkembang menjadi infeksi 

sistemik melalui aliran getah bening yang menyerang organ vital seperti ginjal, 

paru-paru, otak dan dinding pembuluh darah yang bersifat fatal (Hakim dan 

Ramadhian, 2015). 

Kandidiasis merupakan suatu infeksi yang disebabkan oleh jenis 

mikroorganisme jamur Candida albicans. Sekitar 85-95% infeksi kandidiasis oral 

disebabkan oleh jamur Candida albicans yang biasanya melekat pada mukosa 

labial, mukosa bukal, dorsum lidah, dan daerah palatum. Candida albicans tidak 

hanya dapat tumbuh pada rongga mulut, tetapi juga dapat tumbuh pada saluran 

pencernaan, pernafasan dan genital Wanita (Sari dkk., 2019). 

Kandidiasis atau kandidosis adalah infeksi yang disebabkan oleh jenis fungi 

dari genus Candida (Sardi dkk., 2013). Terdapat sekitar 600.000 spesies fungi, 

namun hanya 0,1% atau 600 spesies fungi yang dapat menyebabkan patogen di 

manusia. Jenis fungi yang paling umum terdapat pada manusia adalah spesies 

Candida, dan fungi yang paling banyak dijumpai adalah Candida albicans. 

Candida albicans merupakan fungi polimorfik yang berada sebagai komensal 

pada jaringan mukosa, selain itu juga terdapat spesies Candida lain yaitu Candida 

glabrata, Candida parapsiosis, Candida tropicalis, dan Candida krusei (Tania, 

2020). 
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Candida albicans adalah jamur penyebab 50-90% kandidiasis pada 

manusia. Candida albicans merupakan patogen komensal dan dapat menjadi 

oportunis, pada saluran gastrointestinal, orofaring, dan alat kelamin wanita 

(Novilla dkk., 2017). Candida albicans dianggap sebagai spesies jamur yang 

paling patogen dan menjadi penyebab terbanyak penyakit kandidiasis. Kandidiasis 

adalah penyakit jamur yang menyerang kulit, rambut, kuku, selaput lendir dan 

organ dalam yang disebabkan oleh berbagai genus Candida. Spesies yang banyak 

ditemukan pada manusia adalah Candida albicans. Kandidiasis adalah suatu 

penyakit akut atau sub akut yang disebabkan oleh Candida albicans atau kadang-

kadang oleh spesies lain yang dapat menyerang berbagai jaringan tubuh (Nita, 

2013 dalam Indrayati dan Sari, 2018). 

Insiden kandidiasis masih sangat tinggi di dunia dan 70% dari kandidiasis 

disebabkan Candida albicans. Candida albicans merupakan fungi oportunistik 

penyebab sariawan. Kandidiasis menyumbangkan angka morbiditas tinggi dan 

motilitas dalam jumlah jutaan dari individu di dunia. Kandidiasis pada vagina 

terjadi pada 75% wanita di usia reproduktif setara dengan 39 juta terinfeksi tiap 

tahun. Infeksi Candida juga umum bermanifestasi oral pada infeksi Human 

Immunodeficiencty Virus (HIV) dengan 50% pasien HIV positif dan 90% pasien 

AIDS mengalami kandidiasis oral, selain itu genus ini menyebabkan penyakit 

mucosal. Dari 400.000 penyakit kandidiasis yang disebabkan karena Candida 

albicans di seluruh dunia menyebabkan 46-75% kematian (Tania, 2020). 

Kandidiasis adalah infeksi jamur yang disebabkan oleh jamur genus 

Candida. Spesies terbanyak penyebab kandidiasis adalah Candida albicans. 

Candida albicans merupakan flora normal yang hidup di rongga mulut, saluran 
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pencernaan, dan vagina. Flora normal bersifat komensal namun apabila adanya 

perubahan fisiologis pada tubuh pejamu atau pertahanan tubuh menurun, maka 

keseimbangan flora normal akan terganggu dan mengakibatkan sifat komensal 

kandida ini berubah menjadi patogen. Angka prevalensi kandidiasis tergolong 

tinggi di negara berkembang, dan banyak terjadi di daerah tropis dengan 

kelembaban udara yang tinggi. Kasus kandidiasis di Indonesia menempati urutan 

ketiga dalam insidensi dermatomikosis (Itsa dkk., 2018). 

Kandidiasis merupakan suatu jenis penyakit yang dapat menyerang 

manusia. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi jamur berjenis candida. Infeksi 

penyakit ini yang menjangkit penderita dapat berupa infeksi yang tergolong dalam 

kategori berat atau infeksi yang bersifat invasif. Infeksi penyakit ini dapat 

berkembang menjadi penyakit kandidemia, kandidiasis diseminata, endocarditis, 

meningitis, endofalmitis, serta infeksi yang dapat terjadi pada organ tubuh bagian 

dalam lainnya. Penyakit kandidiasis yang berupa infeksi oleh jamur merupakan 

penyakit yang tidak bisa dianggap sepele dan ringan. Pada beberapa jenis Candida 

bahkan dapat menurunkan sistem imun pada manusia atau hewan yang dijangkit. 

Penyakit ini sangat mudah menular, menyebar dan menjangkit manusia dan 

hewan lain, faktor penyebab penyakit ini juga berkaitan erat dengan kehidupan 

manusia seperti faktor iklim dan faktor kebersihan, serta pola hidup yang kurang 

bersih dan sehat. Jenis penyakit kandidiasis juga beragam, namun dapat 

digolongkan secara umum menjadi tiga jenis yaitu yang menyerang mulut 

(Candidiasis Thrush), vagina (Candiasis Vulvoginal), dan kulit (Candidiasis 

Cutaneous) (Panjaitan dkk., 2021).  

Pertumbuhan yang terlalu pesat dari jamur Candida albicans dapat 

menyebabkan infeksi pada vagina yang disebut kandidiasis vaginitis. Infeksi ini 
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sering kali terjadi akibat penggunaan air seperti toilet yang mengandung Candida 

sp. Setelah defekasi, dapat tercemar dari kuku atau air yang digunakan untuk 

membersihkan diri. Candida albicans sering menimbulkan vaginitis pada wanita 

dengan gejala utama fluor albus yang sering disertai rasa gatal (Indrayati dan Sari, 

2018). 

Candida albicans merupakan patogen oportunistik yang merupakan fungi 

pleomorfik, yaitu mikroorganisme yang memiliki kemampuan mengubah bentuk 

dan ukuran akibat respon terhadap lingkungannya, yaitu menjadi bentuk yeast 

atau hifa/filamen. Kemampuan Candida albicans untuk mengubah morfologi 

antara yeast dan bentuk filamen merupakan kondisi penting bagi kemampuan 

patogenitasnya di permukaan mukosa inangnya (Tania, 2020). 

Sebagai organisme komensal, albicans memiliki kemampuan untuk 

menghindari (escape) dari perondaan imun (surveilance) inangnya. Pada awalnya 

Candida akan menempel pada sel inang melalui bentuk yeast yang hidup normal 

di permukaan kulit dan mukosa tanpa menimbulkan respon imun inangnya. 

Pembentukan hifa dapat melakukan invasi dan infiltrasi pada jaringan dan 

berperan terhadap patogenitas penyakit. Formasi hifa ini dapat membentuk 

biofilm yang berfungsi sebagai perlindungan dari terapi antifungi, escape sel-sel 

pathogen dari sistem imun dan sebagai sumber infeksi maupun kekambuhan 

infeksi Candida albicans (Tania, 2020). 

Infeksi yang disebabkan oleh jamur patogen pada rambut, kuku, epidermis 

dan mukosa disebut sebagai infeksi jamur superfisial. Infeksi jamur jarang sekali 

menyebabkan keadaan yang berbahaya, meski demikian penyakit ini tidak dapat 

disepelekan karena distribusi di seluruh dunia, frekuensi, transmisi antar individu, 

dan morbiditasnya. Penyebab infeksi jamur salah satunya yaitu Candida albicans. 
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Candida albicans merupakan mikroflora di tubuh manusia yang dapat ditemukan 

di traktus gastrointestinal, membran mukosa dan kulit. Pertumbuhan organisme 

yang berlebihan menyebabkan timbulnya gejala. Infeksi candida disebut 

kandidiasis, gejala yang muncul bergantung pada area tubuh yang terinfeksi. Saat 

ini penggunaan obat antijamur sintetis sering digunakan untuk mencegah penyakit 

infeksi yang disebabkan oleh jamur terutama oleh jamur C. albicans (Ahmad dan 

Asep, 2018). 

Menurut Maysaroh dan Mariza (2021), keputihan atau yang disebut white 

discharge, vaginal discharge, leukore, atau flour albus, merupakan peristiwa 

keluarnya cairan putih (bukan darah) dari daerah kemaluan. Berdasarkan 

gejalanya, keputihan ini dapat bersifat fisiologi maupun patologis. Keputihan yang 

bersifat fisiologis yakni keputihan yang keluar karena proses alami dalam tubuh 

dan merupakan salah satu tanda dari ovulasi wanita. Gejala dari keputihan jenis 

ini adalah tidak berbau, jernih, tidak gatal, dan tidak perih. Menurut Marhaeni 

(2016), faktor-faktor yang dapat menyebabkan keputihan fisiologis adalah sebagai 

berikut: 

a) Bayi yang baru lahir kira-kira 10 hari, keputihan ini akibat pengaruh 

hormon estrogen dari ibu 

b) Masa menarche atau pertama kalinya haid datang, keadaan iniditunjang 

oleh hormon estrogen 

c) Masa di sekitar ovulasi karena produksi kelenjar-kelenjar rahim dan 

pengaruh dari hormon estrogen dan progesteron 

d) Seorang wanita yang terangsang secara seksual. Cairan yang 

dikeluarkan ini digunakan sebagai pelumas dalam senggama 

e) Kehamilan yang mengakibatkan meningkatnya suplai darah ke vagina 

dan mulut rahim, serta penebalan dan melunaknya selaput lender vagina 



26 
 

  

f) Akseptor kontrasepsi pil yang mengandung hormon estrogen dan 

progesteron yang dapat meningkatkan lender servik menjadi lebih encer 

g) Pengeluaran lendir yang bertambah pada wanita yang sedang menderita 

penyakit kronik 

Sementara itu, keputihan yang bersifat patologis adalah jenis keputihan 

abnormal yang timbul karena infeksi jamur, bakteri, maupun virus. Keputihan 

jenis ini merupakan tanda dari adanya kelainan alat reproduksi sehingga jumlah, 

warna, dan baunya perlu diperhatikan. Keputihan abnormal ini menjadi indikasi 

dari berbagai penyakit, seperti vaginitis, kandidiasis, dan trikomoniasis, yang 

merupakan salah satu dari gejala Penyakit Menular Seksual (PMS). Keputihan 

juga merupakan indikasi dari adanya infeksi di dalam rongga panggul seperti 

infeksi pada saluran telur yang disertai sakit perut yang hebat. Keputihan yang 

tidak normal ditandai dengan jumlah yang banyak, berwarna putih seperti susu 

basi, kuning atau kehijauan (warna berbeda sesuai dengan penyebab dari 

keputihan), terasa gatal, perih, dan disertai bau amis atau busuk. Menurut 

Marhaeni (2016), faktor-faktor yang memicu keputihan abnormal adalah: 

a) Aktivita fisik yang terlalu tinggi mengakibatkan pengeluaran energi karena 

terlalu memaksakan tubuh untuk bekerja berlebih. Peningkatan 

penggunaan energi ini akan menurunkan  ekskresi hormon estrogen yang 

berperan untuk menjaga keasaman vagina. Jumlah asam laktat yang sedikit 

akan menyebabkan bakteri, jamur, maupun parasit mudah berkembang. 

b) Ketegangan fisik yang berakibat pada stress dapat menyebabkan naiknya 

hormon adrenalin yang mengakibatkan penyempitan pembuluh darah 

sehingga aliran hormon estrogen terhambat. Hal ini akan berakibat pada 

sedikitnya asam laktat pada vagina yang menyebabkannya mudah 

terinfeksi. 
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c) Keputihan yang abnormal banyak dipicu oleh cara wanita dalam menjaga 

kebersihan dirinya, terutama alat kelamin. Kegiatan kebersihan diri yang 

dapat memicu keputihan adalah penggunaan pakaian dalam yang ketat dan 

berbahan nilon, cara membersihkan alat kelamin (cebok) yang tidak benar, 

penggunaan sabun vagina dan pewangi vagina, penggunaan pembalut kecil 

yang terus menerus di luar siklus menstruasi. 

Keputihan fisiologis dan patologis mempunyai dampak pada wanita. 

Keputihan fisiologis menyebabkan rasa tidak nyaman pada wanita sehingga dapat 

memengaruhi rasa percaya dirinya. Keputihan patologis yang berlangung terus 

menerus akan menganggu fungsi organ reproduksi wanita khususnya pada bagian 

saluran indung telur yang dapat menyebabkan infertilitas. Pada ibu hamil dapat 

menyebabkan keguguran, Kematian Janin dalam Kandungan (KJDK), kelainan 

kongenital, lahir prematur (Marhaeni, 2016). 

Sementara itu, keputihan yang bersifat patologis adalah jenis keputihan 

abnormal yang timbul karena infeksi jamur, bakteri, maupun virus. Keputihan 

jenis ini merupakan tanda dari adanya kelainan alat reproduksi sehingga jumlah, 

warna, dan baunya perlu diperhatikan. Keputihan abnormal ini menjadi indikasi 

dari berbagai penyakit, seperti vaginitis, kandidiasis, dan trikomoniasis, yang 

merupakan salah satu dari gejala Penyakit Menular Seksual (PMS). Keputihan 

juga merupakan indikasi dari adanya infeksi di dalam rongga panggul seperti 

infeksi pada saluran telur yang disertai sakit perut yang hebat. Keputihan yang 

tidak normal ditandai dengan jumlah yang banyak, berwarna putih seperti susu 

basi, kuning atau kehijauan (warna berbeda sesuai dengan penyebab dari 
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keputihan), terasa gatal, perih, dan disertai bau amis atau busuk. Menurut 

Marhaeni (2016), faktor-faktor yang memicu keputihan abnormal adalah: 

d) Aktivitas fisik yang terlalu tinggi mengakibatkan pengeluaran energi 

karena terlalu memaksakan tubuh untuk bekerja berlebih. Peningkatan 

penggunaan energi ini akan menurunkan  ekskresi hormon estrogen 

yang berperan untuk menjaga keasaman vagina. Jumlah asam laktat 

yang sedikit akan menyebabkan bakteri, jamur, maupun parasit mudah 

berkembang. 

e) Ketegangan fisik yang berakibat pada stress dapat menyebabkan 

naiknya hormon adrenalin yang mengakibatkan penyempitan 

pembuluh darah sehingga aliran hormon estrogen terhambat. Hal ini 

akan berakibat pada sedikitnya asam laktat pada vagina yang 

menyebabkannya mudah terinfeksi. 

f) Keputihan yang abnormal banyak dipicu oleh cara wanita dalam 

menjaga kebersihan dirinya, terutama alat kelamin. Kegiatan 

kebersihan diri yang dapat memicu keputihan adalah penggunaan 

pakaian dalam yang ketat dan berbahan nilon, cara membersihkan alat 

kelamin (cebok) yang tidak benar, penggunaan sabun vagina dan 

pewangi vagina, penggunaan pembalut kecil yang terus menerus di 

luar siklus menstruasi. 

Keputihan fisiologis dan patologis mempunyai dampak pada wanita. 

Keputihan fisiologis menyebabkan rasa tidak nyaman pada wanita sehingga dapat 

memengaruhi rasa percaya dirinya. Keputihan patologis yang berlangung terus 
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menerus akan menganggu fungsi organ reproduksi wanita khususnya pada bagian 

saluran indung telur yang dapat menyebabkan infertilitas. Pada ibu hamil dapat 

menyebabkan keguguran, Kematian Janin dalam Kandungan (KJDK), kelainan 

kongenital, lahir prematur (Marhaeni, 2016). 

Penyebab keputihan salah satunya yaitu jamur Candida albicans. Secara 

alamiah, keputihan normal terjadi ketika menjelang atau sesudah menstruasi. 

Namun jika kurangnya menjaga kebersihan di area kewanitaan atau stress dapat 

memicu timbulnya penyakit ini. Apabila keputihan tidak normal (patologis) 

dibiarkan saja tanpa diobati atau dengan kata lain tidak segera diberikan 

penanganan, akibatnya infeksi bisa menjalar masuk ke dalam rahim sampai 

menginfeksi ovarium. Oleh sebab itu, penderita perlu memeriksakan organ dan 

saluran reproduksi ke pelayanan kesehatan agar diketahui penyebab patologisnya 

untuk dilakukan pencegahan serta penanganan yang tepat (Tivani dan Amananti, 

2020). 

 

3. Ekstraksi Simplisia 

Simplisia adalah bahan alam yang digunakan sebagai obat yang belum 

mengalami pengolahan apapun juga, kecuali dinyatakan lain, berupa bahan yang 

telah dikeringkan. Simplisia nabati adalah simplisia berupa tanaman utuh, bagian 

tanaman dan eksudat tanaman, simplisia hewani adalah simplisia berupa hewan 

utuh bagian hewan atau zat yang dihasilkan hewan yang masih belum berupa zat 

kimia murni, sedangkan simplisia mineral adalah simplisia yang berasal dari 

bumi, baik telah diolah ataupun belum, tidak berupa zat kimia murni Hanani, 

2015: 10). 
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Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa 

aktif dari simplisia nabati atau hewani menggunakan pelarut yang sesuai, 

kemudian hampir semua pelarut diuapkan dari massa atau serbuk yang tersisa 

diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan  (Hanani, 

2015: 10). 

Ekstraksi merupakan proses penyarian senyawa dari matriks atau simplisia 

dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Peran ekstraksi dalam analisis 

fitokimia sangat penting karena sejak tahap awal hingga akhir menggunakan 

proses ekstraksi. Ada beberapa istilah yang biasa digunakan dalam proses 

ekstraksi antara lain ekstraktan adalah pelarut yang digunakan untuk ekstraksi, 

rafinat adalah larutan senyawa yang akan diekstraksi. Metode ekstraksi yang 

digunakan tergantung pada jenis, sifat fisik, dan sifat kimia kandungan senyawa 

yang akan diekstraksi. (Septiningsih, 2008: 24). 

Tujuan ekstraksi adalah untuk menarik dan memisahkan senyawa yang 

mempunyai kelarutan yang berbeda-beda dalam berbagai pelarut komponen kimia 

yang terdapat dalam bahan alam baik dari tumbuhan, hewan dan biota laut dengan 

menggunakan pelarut organik tertentu (Hanani, 2015: 10). 

Ekstraksi dilakukan untuk menyari zat-zat berkhasiat atau zat-zat aktif 

dari bagian tanaman obat, hewan dan beberapa jenis ikan termasuk biota laut. 

Senyawa aktif terdapat di dalam sel, namun sel tanaman dan hewan berbeda 

demikian pula ketebalannya, sehingga diperlukan metode ekstraksi dengan pelarut 

tertentu untuk menarik senyawa aktif tersebut (Harbone, 1987) 

Tujuan ekstraksi adalah memisahkan bahan padat dan bahan cair suatu zat 

dengan bantuan pelarut. Ekstraksi dapat memisahkan campuran senyawa dengan 

berbagai sifat kimia yang berbeda. Ekstraksi bahan alam umumnya dilakukan 
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untuk menarik komponen kimia yang terdapat pada bahan alam. Ekstraksi ini 

didasarkan pada prinsip perpindahan massa komponen zat ke dalam pelarut, 

dimana perpindahan mulai terjadi pada lapisan antar muka kemudian berdifusi 

masuk ke dalam pelarut  (Depkes RI, 1995) 

Metode ekstraksi menggunakan pelarut ada 2 yaitu: 

a. Metode Dingin 

Ekstraksi cara dingin memiliki keuntungan dalam proses ekstraksi total, 

yaitu memperkecil kemungkinan terjadinya kerusakan pada senyawa termolabil 

yang terdapat pada sampel. Sebagian besar senyawa dapat terekstraksi dengan 

ekstraksi cara dingin, walaupun ada beberapa senyawa yang memiliki 

keterbatasan kelarutan pelarut pada suhu ruangan. 

Terdapat sejumlah metode ekstraksi, yang paling sederhana adalah 

ekstraksi dingin. Keuntungan cara ini merupakan metode ekstraksi yang mudah 

karena tidak dipanaskan sehingga kemungkinan kecil bahan alam menjadi terurai. 

Penggunaan pelarut dengan peningkatan kepolaran bahan alam secara 

berurutan memungkinkan pemisahan bahan-bahan alam berdasarkan kelarutannya 

(dan polaritasnya) dalam pelarut ekstraksi. Hal ini sangat mempermudah proses 

isolasi. Ekstraksi dingin memungkinkan banyak senyawa yang terekstraksi. 

(Heinrich et al, 2004). 

Beberapa faktor yang dapat berpengaruh dalam proses ekstraksi yaitu rasio 

bahan terhadap pelarut, waktu ekstraksi, jumlah tahapan kontak (frekuensi 

ekstrak), temperatur saat ekstraksi, ukuran partikel, tipe pelarut, serta teknik 

pengadukan (Febrina dkk., 2015 dalam Anwar dkk., 2021). Jenis pelarut yang 

dipilih adalah salah satu faktor yang memengaruhi ekstraksi. Jenis pelarut dapat 

memengaruhi hasil kadar zat aktif serta pelarut yang digunakan dapat 
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menghasilkan proses ekstraksi yang optimal. Hasil rendemen ekstrak, mutu 

ekstrak dan kadar senyawa aktif yang dihasilkan adalah faktor-faktor yang 

berpengaruh dalam keberhasilan proses ekstraksi (Noviyanty dkk., 2019 dalam 

Elvansi dan Vifta, 2022). 

Ekstrak cair diperoleh dari ekstraksi yang masih mengandung sebagian besar 

cairan penyari. Ekstrak kental didapat apabila sebagian besar cairan penyari 

diuapkan, sedangkan ekstrak kering diperoleh jika sudah tidak mengandung cairan 

penyari  (Septiningsih, 2008: 24).   

Etanol merupakan cairan penyari yang bersifat universal yaitu dapat 

melarutkan senyawa polar maupun non polar. Etanol adalah senyawa yang mudah 

menguap, jernih (tidak berwarna), berbau khas, dan dapat menyebabkan rasa 

terbakar pada lidah. Etanol mudah menguap baik pada suhu rendah maupun pada 

suhu tinggi, mudah terbakar serta larut dalam air dan semua pelarut organik. 

Etanol dipilih sebagi cairan penyari karena lebih selektif dibandingkan dengan air. 

Etanol juga memiliki keuntungan lain yaitu tidak beracun, netral, absorbsi baik, 

dapat bercampur dengan air pada segala perbandingan, dapat memperbaiki 

stabilitas bahan obat terlarut dan tidak memerlukan panas yang tinggi untuk 

pemekatan (Hanani, 2015: 10) 

Adapun jenis-jenis ekstraksi diantaranya sebagai berikut: 

1. Maserasi  

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisa dengan menggunakan 

pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur 

ruangan (kamar). Maserasi bertujuan untuk menarik zat-zat berkhasiat yang tahan 

pemanasan maupun yang tidak tahan pemanasan. Secara teknologi maserasi 
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termasuk ekstraksi dengan prinsip metode pencapaian konsentrasi dan 

keseimbangan (Hanani, 2015: 10). 

Maserasi adalah proses ekstraksi simplisia menggunakan pelarut 

dengan beberapa kali pengadukan pada suhu ruangan. Prosedurnya dilakukan 

dengan merendam simplisia dalam pelarut yang sesuai dalam wadah tertutup. 

Pengadukan dilakukan dapat meningkatkan kecepatan ekstraksi. Kelemahan dari 

maserasi adalah prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Ekstraksi 

secara menyeluruh juga dapat menghabiskan sejumlah besar volume pelarut yang 

dapat berpotensi hilangnya metabolit. Beberapa senyawa juga tidak terekstraksi 

secara efisien jika kurang terlarut pada suhu kamar (27
o
C). Ekstraksi secara 

maserasi dilakukan pada suhu kamar (27
o
C), sehingga tidak menyebabkan 

degradasi metabolit yang tidak tahan panas (Departemen Kesehatan RI, 2006). 

Maserasi merupakan metode sederhana yang paling banyak digunakan. 

Cara ini sesuai untuk skala kecil atau skala industri. Metode ini dilakukan dengan 

memasukkan sampel dan pelarut kedalam wadah yang tertutup rapat pada suhu 

kamar. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara 

konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman. Setelah 

proses ektraksi pelarut dipisahkan dari sampel dengan penyaringan. Kerugian 

utama dari metode maserasi adalah memakai waktu yang cukup lama, dan 

memungkinkan banyak senyawa yang hilang. Selain itu beberapa senyawa 

mungkin saja sulit diekstraksi pada suhu kamar, tetapi disisi lain, metode maserasi 

dapat menghindari rusaknya senyawa yang bersifat termolabil (Hanani, 2015: 10). 

Salah satu metode ekstraksi yang mudah, sederhana dan sering dilakukan 

adalah maserasi. Maserasi merupakan proses penyaringan simplisia dengan cara 

perendaman menggunakan pelarut pada temperatur kamar. Jenis pelarut yang 
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digunakan dalam proses ekstraksi sangat memengaruhi hasil ekstraksi. Pelarut air 

dan etanol merupakan pelarut yang sering digunakan dalam proses ekstraksi 

bahan-bahan alami disebabkan pelarut air bersifat polar dan etanol merupakan 

pelarut semi polar yang dapat mengekstrak zat warna dengan baik. Pelarut 

metanol merupakan pelarut yang bersifat universal yang mampu mengikat semua 

komponen yang terdapat pada tumbuhan bahan alam, baik yang bersifat non polar, 

semi polar dan polar (Leny, 2006 dalam Putri dkk., 2020). Etanol sebagai pelarut 

memiliki kemampuan dalam mengekstrak senyawa aktif yang lebih banyak 

dibandingkan jenis pelarut organik lainnya. Titik didih yang rendah pada pelarut 

etanol yakni 79°C sehingga panas yang dibutuhkan lebih sedikit untuk proses 

pemekatan (Sudarmadji, 2003 dalam Lestiono dkk., 2020). 

Istilah maserasi berasal dari bahasa latin yaitu macerare, yang berarti 

“merendam”. Merupakan proses paling tepat dimana simplisia yang sudah halus 

memungkinkan untuk direndam dalam pelarut sampai meresap dan melunakkan 

susunan sel, sehingga zat-zat menjadi mudah larut (Ansel, 1989). 

Maserasi merupakan metode penyarian sederhana serta digunakan untuk 

sampel yang memilki senyawa aktif yang mudah larut dalam cairan penyari. 

Proses ini dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari 

atau pelarut yang sesuai. 

Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk kedalam rongga sel 

yang mengandung senyawa aktif. Senyawa aktif akan larut dikarenakan perbedaan 

konsentrasi antara intra sel dan ekstra sel, sehingga konsentrasi yang pekat akan 

didesak keluar. Proses ini terjadi secara terus menerus sampai terjadi 

keseimbangan konsentrasi antara diluar dan didalam sel.  

Kelebihan metode ini adalah alat dan cara yang digunakan sangat sederhana, 

dapat digunakan untuk analit baik yang tahan terhadap pemanasan maupun tidak 
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tahan terhadap pemanasan. Kelemahannya adalah menggunakan banyak pelarut 

(Leba, 2017). 

2. Perkolasi  

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru dan sempurna 

yang umumnya dilakukan pada temperatur ruangan. Prinsip perkolasi adalah 

dengan menempatkan serbuk simplisia  pada suatu bejana slinder yang bagian 

bawahnya diberi sekat berpori. Proses terdiri dari tahap pengembangan bahan, 

tahap maserasi antara, tahap perkolasi sebenarnya  (penetasan/penampungan 

ekstrak), terus menerus sampai diperoleh ekstrak (perkolat) (Septiningsih, 2008: 

24).   

Perkolasi merupakan proses mengekstraksi senyawa terlarut dari jaringan 

selular simplisia dengan pelarut yang selalu baru sampai sempurna yang 

umumnya dilakukan pada suhu ruangan. Perkolasi cukup sesuai, baik untuk 

ekstraksi pendahuluan maupun dalam jumlah besar (Departemen Kesehatan RI, 

2006). 

Pada metode perkolasi, serbuk sampel dibasahi secara perlahan dalam 

sebuah percolator (wadah silinder yang dilengkapi dengan kran pada bagian 

bawahnya. Pelarut ditambahkan pada bagian atas serbuk sampel dan dibiarkan 

menetes perlahan pada bagian bawah. Kelebihan dari metode ini adalah sampel 

terus menerus dialiri oleh pelarut yang baru. Sedangkan kerugiannya adalah jika 

sampel  dalam perkolator tidak homogen maka pelarut akan sulit menjangkau 

keseluruh area. Selain itu, metode ini juga membutuhkan banyak pelarut dan 

memakan banyak waktu (Septiningsih, 2008: 24).   

3. Sokletasi 



36 
 

  

Sokletasi merupakan proses ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang 

selalu baru yang umumnya dilakukan dengan alat khusus soxklet sehingga terjadi 

ekstraksi konstan dengan adanya pendinginan balik. Caranya serbuk bahan 

ditempatkan pada tabung klonsong dengan dibungkus oleh jertas saring, kemudian 

ditempatkan alaot soxklet yang telah dipasang labu dibawahnya. Tambahkan 

pelarut sebanyak 2 kali siklus. Pasang pendingin balik, panaskan labu, ekstraksi 

berlangsung minimal 3 jam dengan interval sirkulasi kira-kira 15 menit 

(Septiningsih, 2008: 24). 

Metode ekstraksi soxhlet adalah metode ekstraksi dengan prinsip 

pemanasan dan perendaman sampel. Hal itu menyebabkan terjadinya pemecahan 

dinding dan membran sel akibat perbedaan tekanan antara di dalam dan di luar 

sel. Dengan demikian, metabolit sekunder yang ada di dalam sitoplasma akan 

terlarut ke dalam pelarut organik. Larutan itu kemudian menguap ke atas dan 

melewati pendingin udara yang akan mengembunkan uap tersebut menjadi tetesan 

yang akan terkumpul kembali. Bila larutan melewati batas lubang pipa samping 

soxhlet maka akan terjadi sirkulasi. Sirkulasi yang berulang itulah yang 

menghasilkan ekstrak yang baik (Departemen Kesehatan RI, 2006). 

Sokletasi dilakukan dengan pemanasan pelarut. Uap pelarut yang 

dihasilkan mengalami pendinginan dalam kondensor dan secara kontinyu akan 

membasahi sampel dan secara teratur pelarut tersebut dimasukkan kembali ke 

dalam labu dengan membawa analit. Proses ini berlangsung secara kontinyu. 

Pelarut yang digunakan dapat diuapkan kembali dan dipisahkan dari analit. 

Sokletasi dapat dihentikan dengan cara menghentikan pemanasan (Leba, 2017).   

Metode ini dilakukan dengan menempatkan sampel didalam kertas 

saring, diletakkan pada tabung klonsong yang ditempatkan diatas labu dan 

dibawah kondensor. Pelarut yang sesuai dimasukkan kedalam labu dan suhu 
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penangas diatur dibawah suhu reflux. Keuntungan dari metode ini adalah proses 

ekstraksi yang kontinyu, sampel terekstraksi oleh pelarut murni hasil kondensasi 

sehingga tidak membutuhkan banyak pelarut dan tidak memakan banyak waktu. 

Kerugiaannya adalah senyawa ya ng bersifat termolabil dapat terdegradasi karena 

ekstrak yang diperoleh terus menerus berada pada titik didih (Septiningsih, 2008: 

24).   

4. Destilasi uap  

Destilasi uap  memiliki proses yang sama dan biasanya digunakan untuk 

mengekstraksi minyak esensial (campuran berbagai senyawa menguap). Selama 

pemanasan, uap terkondensasi dan destilat (terpisah sebagai 2 bagian yang tidak 

saling bercampur) ditampung dalam wadah yang terhubung dengan kondensor. 

Kerugian dari metode ini adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat 

terdegradasi (Septiningsih, 2008: 24).   

Proses destilasi lebih banyak digunakan untuk senyawa organik yang 

tahan pada suhu yang cukup tinggi, yang lebih tinggi dari titik didih pelarut yang 

digunakan. 

5. Refluks  

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperature titik didihnya, 

selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas relative konstan dengan adanya 

pendinginan balik. Umumnya dilakukan pengulangan proses pada residu pertama 

sampai 3-5 kali. Sehingga dapat termasuk proses ekstraksi yang sempurna.  

Ekstraksi dengan metode refluks digunakan untuk simplisia dengan 

kandungan zat aktif yang tahan terhadap pemanasan. Alat refluks ini terbuat dari 

bahan gelas dimana bagian tengahnya dilengkapi dengan lingkaran gelas yang 

berbentuk spiral atau bola. Untuk mengekstraksi bahan dimasukkan kedalam labu 

alas bulat bersama cairan penyari kemudian dipanaskan. Cairan penyari ini akan 
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mendidih, menguap dan berkondensasi pada pendingin tegak, lalu turun kembali 

pada labu dan sekaligus mengekstraksi kembali. Proses ini berlangsung secara 

berkesinambungan sampai bahan tersari sempurna. Pengerjaan ini dilakukan 

sebanyak 3-4 kali selama 3-4 jam (Depkes, 2006). 

Pada metode refluks, sampel dimasukkan bersama pelarut kedalam labu 

yang dihubungkan dengan kondensor. Pelarut dipanaskan hingga mencapai titik 

didih. Uap terkondensasi dan kembali ke dalam labu. Kerugian metode ini adalah 

senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi (Hanani, 2015: 10).  

4. Tinjauan Islam 

Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT memiliki fungsi sehingga 

di hamparkan dibumi. Salah satunya sebagainya bahan pengobatan. 

Keanekaragaman tumbuhan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan 

obat, dari berbagai macam tumbuhan tersebut diperlukan ilmu pengetahuan untuk 

mengetahui manfaatnya. 

Manusia dan tumbuh-tumbuhan sangat erat kaitannya dalam kehidupan. 

Banyak sekali nilai manfaat yang didapatkan oleh manusia dari tumbuh-tumbuhan 

namun masih banyak pula tumbuh-tumbuhan yang ada disekitar kita yang belum 

diketahui manfaatnya. Keberadaan tumbuhan tersebut merupakan berkah Allah 

SWT yang diberikan kepada seluruh mahluknya. 

Segala sesuatu yang diciptakan Allah swt memiliki fungsi sehingga 

dihamparkan di bumi. Salah satunya yaitu sebagai bahan pengobatan. 

Keanekaragaman tumbuhan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan 

pengobatan. Dari aneka macam tumbuhan yang telah diciptakan diperlukan ilmu 

pengetahuan untuk mengetahui manfaatnya. 

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS Al-An‟am/6: 99.  
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ُُّْ خَضِزًا َُّخْ  ءٍ فاَخَْزَجُْاَ يِ ًْ ّٖ َبَاَتَ كُمِّ شَ اۤءِ يَاۤءًًۚ فاَخَْزَجُْاَ بِ ًَ ٍَ انسَّ َْزَلَ يِ َٕ انَّذِيْْٓ اَ ُْ ُّ زِجُ َٔ ُْ يِ

انزُّ  َٔ  ٌَ ْٕ ُ ت ٌْ انزَّ َّٔ ٍْ اعَُْاَبٍ  جَُّٰثٍ يِّ َّٔ ٌٌ داٍََِةٌَ  ا َٕ ُْ ا قِ َٓ ٍْ طَهْعِ ٍَ انَُّخْمِ يِ يِ َٔ تزََاكِباًًۚ  ا حَبًّا يُّ ًٓ ٌَ يُشْتبَِ ا يَّ

 ٌٰ ًْ ذٰنِكُىْ لََٰ ٌَّ فِ ّٖ ٍۗاِ عِ ُْ ٌَ َٔ زَ  ًَ ْٓ اذَِْٓا اثَْ ِٖ زِ ًَ ا اِنٰى ثَ ْْٓٔ َْظُزُ ُ ٍٍّۗ ا ٍْزَ يُتشََابِ غَ ٌَّٔ ْٕ وٍ ٌُّؤْيُُِ ْٕ  (99)ثٍ نِّقَ

 

Terjemahannya: 

“Dan Dialah (Allah) yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan 

dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan Maka Kami keluarkan dari 

tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman 

yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma mengurai tangkai-

tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun 

dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. perhatikanlah buahnya di waktu 

pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada 

yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang 

beriman”. 

Menurut tafsir Al-Misbah menyatakan bahwa ayat ini merupakan lanjutan 

bukti-bukti kemahakuasaan Allah Swt yang menguraikan kumpulan hal-hal 

dengan menegaskan bahwa Dialah Allah yang telah menurunkan air, yakni dalam 

bentuk hujan deras yang banyak dari langit, dan menumbuhkan segala macam 

tumbuh-tumbuhan,yaitu tanaman yang menghijau. Untuk lebih menjelaskan 

kekuasaan-Nya ditegaskan lebih jauh bahwa, Allah Swt telah menciptakan segala 

tanaman, butir yang berlimpah padahal sebelumnya hanya satu biji atau benih 

(Shihab, 2009). 

Dalam kitab al-Muntakhab fi at-Tafsir yang ditulis oleh sejumlah pakar 

mengemukakan bahwa: ayat tentang tumbuh-tumbuhan ini menerangkan proses 

penciptaan buah yang tumbuh dan berkembang melalui beberapa fase hingga 

sampai pada fase kematangan. Pada saat mencapai fase kematangan itu, suatu 

jenis buah mengandung komposisi zat gula, minyak, protein, berbagai zat 

karbohidrat, dan zat tepung. Semua itu terbentuk atas bantuan cahaya matahari 

yang masuk melalui klorofil yang pada umumnya terdapat pada bagian pohon 

yang berwarna hijau, terutama pada daun. Lebih dari itu, ayat ini menerangkan 

bahwa air hujan adalah sumber air bersih satu-satunya bagi tanah. Sedangkan 

matahari adalah sumber semua kehidupan (Shihab, 2009). 
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Di bagian akhir ayat ini disebutkan unzhuru ila tsamarihi idza atsmara wa 

yan’ih (perhatikanlah buahnya di waktu (pohonnya) berbuah, dan 

kematangannya). Perintah ini mendorong perkembangan ilmu tumbuh-tumbuhan 

(botani) yang sampai saat ini mengandalkan metode pengamatan bentuk luar 

seluruh organnya dalam semua fase perkembangannya dan ditutup dengan 

liqaumin yu’minun (bagi kaum yang beriman),ia ditutup dengan demikian sebagai 

isyarat bahwa ayat-ayat ini atau tanda -tanda itu hanya bermanfaat untuk yang 

beriman. Memang, bisa saja ada yang mengetahui rahasia di balik fenomena yang 

diuraikan ayat-ayat diatas, tetapi bila pengetahuannya tidak disertai iman kepada 

Allah, pengetahuan tersebut tidak akan bermanfaat (Shihab, 2009). 

Dari beberapa penjelasan diatas, maka dapat menyadarkan kita 

bahwasanya Allah Swt yang Maha Kuasa atas segala sesuatunya, dapat 

menurunkan air hujan yang dibutuhkan makhluk hidup yang ada di bumi sehingga 

dapat menumbuhkan serta mengembangbiakkan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan 

yang dapat bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya, dan pada tumbuhan terdapat 

daun yang memiliki berbagai kandungan senyawa dimanfaatkan oleh manusia 

yang digunakan sebagai obat-obatan. 

Adapun ayat yang lain surah Al-Imran ayat 190-191 

 

ارِ  َٓ انَُّ َٔ ٍْمِ  اخْتلََِفِ انهَّ َٔ الْْرَْضِ  َٔ اتِ  َٔ ا ًَ ٌَّ فًِ خَهْقِ انسَّ ٌاَتٍ لُِْٔنًِ الْْنَْباَبِ  إِ ََ {091 ٍَ {انَّذٌِ

اَ يَ  الْْرَْضِ رَبَُّ َٔ اتِ  َٔ ا ًَ ٌَ فًِ خَهْقِ انسَّ ٌتَفَكََّزُٔ َٔ ىْ  ِٓ عَهىَٰ جُُُٕبِ َٔ قعُُٕداً  َٔ َ قٍِاَيًا  ٌَ اللََّّ ا خَهقَْثَ ٌذَْكُزُٔ

ذاَ باَطِلًَ سُبْحَاَكََ فقَُِاَ عَذاَبَ انَُّارِ  َْٰ {090} 

Terjemahannya: 

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam 

dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. (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, tiadaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci 

Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka”. (Q.S Ali-Imran: 190-191). 
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Sesungguhnya dalam tatanan langit dan bumi serta keindahan perkiraan 

dan keajaiban ciptaanya juga dalam silih bergantinya siang dan malam secara 

teratur sepanjang tahun yang dapat kita rasakan langsung pengaruh panas 

matahari, dinginnya malam, dan pengaruhnya pada flora dan fauna, dan 

sebagainya merupakan tanda dan bukti yang menunjukkan ke-Esaan Allah swt, 

kesempurnaan pengetahuan, dan kekuasaanya.  

Dengan memikirkan pergantian siang dan malam mengikuti terbitnya 

matahari dan tenggelamnya matahari, siang lebih lama dari malam dan 

sebaliknya. Semua itu menunjukkan atas kebesaran dan kekuasaan penciptanya 

bagi orang-orang yang berakal memikirkan terciptanya langit dan bumi, 

pergantian siang dan malam secara teratur dengan menghasilkan waktu-waktu 

tertentu bagi kehidupan manusia merupakan satu tantangan tersendiri bagi kaum 

intelektual secara akademis fenomena alam itu, sehingga dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa Allah tidaklah menciptakan fenomena itu sia-sia (Depkes, 

2009). 

Nabi Muhammad SAW bersabda:  

دٌ  ثنَاَ مٌحَمَّ ًْ حَدَّ ثنَِ ٌْنٍ قاَلَ حَدَّ ٌْدٍ بْنِ أبًَِ حُسَ ثنَاَ عُمَرُ بْنُ سَعِ ٌْرِيُّ حَدَّ ثنَاَ أحَْمَدُ الزُبَ بْنُ المُثنََّى حَدَّ

 ِ ًّ ٌْرَةَ رضً الله عنه عَنِ النب ًْ رَباَحٍ عَنْ أبًَِ هُرَ قالَ:"ما أنَزَلَ الله دَاءً  -صلى الله عليه وسلم  -عَطَاءُ بْنُ أبَِ

لَ لهَُ شِفاَءً".رواه البخاريإلا أنَزَ   

  

Artinya: 

“Muhammad Ibnu Mutsanna berkata kepada kami dari Abu Ahmad Azubairi dari 

Umar Ibnu Sa‟id bin Abi Husain berkata: berkata kepada saya Ata‟ bin Abi Rabah 

dari sahabat Abi Hurairah RA dari Nabi Shalallahu „Alaihi Wa Sallam bersabda: 

Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Allah menurunkan obatnya 

pula” (H.R. Al-Bukhari). 

Berdasarkan hadis ini telah ditegaskan bahwa semua penyakit yang 

diturunkan oleh Allah Swt masing-masing memiliki obat sebagai penyembuh. 

Dengan adanya hadis dan penjelasan dalam Al-Qur‟an maka hendaknya selalu 
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meyakini dan berusaha agar mencari dan mempelajari dalam penemuan obat baru 

untuk setiap penyakit. 

Dari ayat dan hadis diatas maka dapat dipahami adanya perintah kepada 

manusia untuk memperhatikan bumi yang diartikan bahwa diperintahkan untuk 

menemukan dan meneliti kegunaan dari tumbuh-tumbuhan tersebut. Tumbuhan 

yang baik dalam hal ini adalah tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat bagi makhluk 

hidup yang dipergunakan salah satunya sebagai pengobatan yang merupakan 

anugerah dari Allah SWT. Dalam hal ini pemanfaatan tanaman nanas yang 

memiliki kandungan senyawa yang berpotensi sebagai anti jamur.
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BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

A. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini bersifat eksperimental laboratorium berdasarkan model 

penelitian yaitu true experiment masuk dalam post test only control design.  

2.  Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Fitokimia Farmasi Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan Laboratorium 

Mikrobiologi.  

3. Waktu Penelitian  

Waktu penelitian ini dilakukan pada Agustus-September 2022. 

B.  Pendekatan Penelitian  

 Penelitian ini merupakan pendekatan penelitian analisis kualitatif. 

C.  Populasi  dan  Sampel Penelitian  

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian, sampel penelitian yang 

digunakan adalah kulit buah nanas (Ananas comosus),  

D.  Instrumen Penelitian   

1. Alat yang digunakan  

Alat yang digunakan adalah Autoklaf (Hirayama), batang pengaduk, bejana 

maserasi, bunsen, blender, cawan petri, cawan porselin, chamber (Lamag), 

Erlenmeyer, gelas ukur, gelas kimia, Inkubator (Memmert), kamera, Laminar Air 

Flow (LAF) (ESCO), lemari pendingin (Modena), Mangkok kaca, ose bulat,  

Oven (Memmert), sendok besi, sendok tanduk, tabung reaksi, toples kaca, pipet 
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mikro (Socorex), rotary evaporator (Heidolph), timbangan analitik (kern), water 

bath, dan vial.  

2. Bahan yang digunakan   

Bahan-bahan yang akan digunakan yaitu Air suling (Aqua destillata for 

injeksi),  aluminium foil, biakan murni jamur Candida albicans, DMSO (dimethyl 

sulfoxide), ekstrak kulit buah Nanas (Ananas comosus), etanol 70%, kertas 

cakram, kertas saring, kapas, ketokonazol 2%, kertas perkamen,  SDA (Sabouraud 

Dekstro agar), PDA (Potato dekstrose Agar).  

E. Prosedur Kerja  

1. Penyiapan Sampel 

a. Pengambilan Sampel 

Sampel kulit buah nanas (Ananas comosus), diambil dari Makassar, tepatnya 

di pasar Pabaeng-baeng. 

b. Pengolahan Sampel 

Sampel kulit buah nanas (Ananas comosus), dicuci dan dibersihkan dari 

kotoran yang melekat, kemudian dipotong kecil-kecil lalu dikeringkan diudara 

terbuka tanpa terkena cahaya matahari langsung atau diangin-anginkan hingga 

kering. 

c. Pembuatan Ekstrak  

Simplisia Kulit Buah Nanas (Ananas comosus), disiapkan sebanyak 500 g 

lalu dimasukkan ke dalam wadah maserasi, direndam dengan cairan penyari  

etanol 70% hingga simplisia terbasahi seluruhnya bagian pelarut. Wadah maserasi 

ditutup dan disimpan. Selanjutnya didiamkan selama 3x24 jam. Hasil maserasi 

kemudian disaring dengan kertas saring. Filtrat dan ampas dipisahkan dalam 

wadah yang berbeda, ampas yang didapatkan dimaserasi kembali dengan 

menggunakan pelarut yang sama sebanyak 3 kali, proses ini dilakukan hingga 
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cairan penyari tidak dapat menarik senyawa yang terdapat dalam sampel atau 

telah jenuh. Seluruh filtrat yang telah didapatkan dikumpulkan dan dipekatkan 

dengan menggunakan rotary evaporator, kemudian diangin-anginkan hingga 

kering dalam deskikator. Ekstrak yang telah yang telah diperoleh kemudian 

ditimbang dan dicampurkan dengan DMSO 10%, kemudian dibuat dalam 

konsentrasi 5%, 10%, dan 15%. 

d. Sterilisasi alat  

Semua alat yang akan digunakan dalam penelitian ini harus disterilisasi 

terlebih dahulu sebelum digunakan.  

2. Pembuatan Media Uji Mikroba 

a).  Pembuatan Medium Agar Miring  

 Ditimbang medium potato dextrose agar (PDA) sebanyak 0,78 g kemudian 

dilarutkan dengan aquadest sebanyak 20 ml menggunakan Erlenmeyer (39 g/ 

1000 ml). setelah itu dihomogenkan dengan batang pengaduk diatas penangas air 

hingga mendidih dan diperoleh larutan jernih. Diambil medium sebanyak 5 ml 

dan dituang pada masing-masing tabung reaksi steril kemudian ditutup 

menggunakan aluminium foil. Media tersebut disterilkan dalam autoklaf pada 

suhu 121°C selama 15 menit. Kemudian dibiarkan pada suhu ruang selama ± 30 

menit hingga media memadat pada kemiringan 30°. Media agar miring digunakan 

untuk inokulasi jamur.  

b). Peremajaan dan inokulasi jamur uji 

     Isolat Candida albicans diambil dengan jarum ose steril kemudian ditanamkan 

pada media potato dextrose agar (PDA) dengan cara menggores secara zig-zag 

diatas permukaan medium agar miring, mulai dari ujung bagian bawah sampai 

ujung bagian atas. Lalu diinkubasi pada temperatur 37°C selama 18-24 jam, dan 

didapatkan koloni jamur.  
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c). Pembuatan kontrol positif Ketokonazol 2% 

Pembuatan kontrol positif Ketokonazol 2% dengan cara ditimbang 

ketokonazol sebanyak 2 gram kemudian dilarutkan dengan aquadest steril 

sebanyak 8 ml lalu dihomogenkan.  

d). Pembuatan kontrol negatif DMSO 10%  

 Pembuatan kontrol negatif DMSO 10% dengan cara dipipet DMSO 

sebanyak 10 ml dan dilarutkan dengan aquadest steril sebanyak 90 ml kemudian 

dihomogenkan. 

e).  Pembuatan media sabouraud dextrose agar (SDA) 

Pembuatan media sabouraud dextrose agar (SDA) dilakukan dengan cara 

ditimbang sabouraud dextrose agar (SDA) sebanyak 3,25 gram kemudian 

dilarutkan dengan aquadest sampai 50 ml, suspensi yang dihasilkan kemudian 

dipanaskan hingga jernih. Campuran tersebut disterilisasi dalam autoklaf pada 

temperature 121°C selama ±15 menit. Media dituang kedalam cawan petri steril 

masing-masing 10 ml secara aseptik, lalu diamkan hingga memadat.  

f).  Pembuatan media Potato dextrose agar (PDA) 

Pembuatan media Potato dextrose agar (PDA) dilakukan  dengan cara 

ditimbang Potato dextrose agar (PDA) sebanyak 1,95 gram, kemudian dilarutkan 

dengan aquadest sampai 50 ml suspensi yang dihasilkan kemudian dipanaskan 

hingga jernih. Campuran tersebut disterilisasi dalam autoklaf pada temperature 

121°C selama ±15 menit. Media dituang kedalam cawan petri steril masing-

masing 10 ml secara aseptik, lalu diamkan hingga memadat. 

3.  Penentuan Aktivitas Sampel 

Diambil tabung reaksi dari autoklaf yang berisi media sabouraud dextrose 

agar (SDA) dan media Potato dextrose agar (PDA)  Sebanyak 10 ml kemudian 

dituang media pada masing-masing cawan petri steril, lalu didiamkan selama 
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beberapa menit hingga media memadat, setelah itu jamur uji diambil dengan 

menggunakan cotton swab lalu digoreskan diatas permukaan medium yang telah 

memadat secara merata, kemudian dicelupkan kertas cakram (paper disc)  pada 

masing-masing konsentrasi (5%, 10% dan 15%), kontrol positif ketokonazol 2% 

dan kontrol negatif DMSO 10%, setelah itu diletakkan pada permukaan medium, 

lalu diinkubasi selama 3 kali 24 jam pada temperature 37°C, setelah itu hasil 

dibaca dengan cara mengukur diameter zona hambat pada media uji menggunakan 

jangka sorong. Diameter zona hambat yang terbentuk dibaca menurut tabel The 

Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Hasil ekstraksi kulit Nanas (Ananas comosus) 

Simplisia Kulit Buah Nanas (Ananas comosus), disiapkan sebanyak 500 g 

lalu dimasukkan ke dalam wadah maserasi, direndam dengan cairan penyari  

etanol 70% hingga simplisia terbasahi seluruhnya bagian pelarut, kemudian 

disaring dan diuapkan dievaporator, kemudian diperoleh ekstrak kental dilihat 

pada (tabel 1).  

Tabel 1. Hasil maserasi ekstrak kulit Nanas (Ananas comosus). 

Sampel  Pelarut  Berat Ekstrak  

Kulit Nanas (Ananas 

comosus) 

Etanol 70% 15 gram  

2. Uji Aktivitas anti fungi ekstrak kulit nanas  

Tabel 2. Kriteria Interpretasi Pengaruh dan Resistensi Aktivitas Antijamur 

menurut CLSI 

Diameter zona hambat (mm) 

Lemah Sedang Kuat Sangat Kuat 

≤ 5 mm 5-10 mm 11-20 mm ≥ 20 mm 

Parameter zona hambat menurut tabel CLSI pada kategori lemah ≤ 5 mm, 

kategori sedang 5-10 mm, kategori kuat 11-20 mm, dan kategori sangat kuat ≥ 20 

mm.  

Pengujian aktivitas antibakteri ekstrak etanol 70% kulit nanas terhadap 

jamur candida albicans sebagaimana yang tercantum pada tabel 3 berikut ini.  
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Tabel 3. Hasil pengujian aktivitas antijamur ekstrak etanol 70% kulit 

nanas (Ananas comosus) terhadap jamur Candida albicans pada medium 

PDA. 

NO.  

 

Nama Sampel Hasil/Diameter Kategori 

1 2 3 

1. Ekstrak Kulit 

Nanas 5% 

- - - Tidak 

Menghambat 

2. Ekstrak Kulit 

Nanas 10% 

- - - Tidak 

Menghambat 

3. Ekstrak Kulit 

Nanas 15% 

- - - Tidak 

Menghambat 

4. Kontrol Positif 

Ketokonazol 

- - - Tidak 

Menghambat 

5. Kontrol Negatif 

DMSO 

- - - Tidak 

Menghambat 

  

B. Pembahasan 

Buah  nanas  mengandung  sumber  antioksidan  seperti senyawa  fenolik  

serta  flavonoid, dimana  memiliki  potensi  sebagai  antikanker. Senyawa fenolik 

merupakan fitokimia dimana seluruh zat terbuat dari derivat senyawa fenol. 

Kandungan senyawa fenolik pada buah nanas berfungsi sebagai antioksidatif  

karena  mengandung  antioksidan,  serta  sebagai  antikanker  dan  antiinflamasi 

(Widyanto dkk., 2020). 

Nanas adalah tanaman yang memiliki buah yang banyak mengandung 

vitamin C, mineral, protein, karbohidrat, fosfor, kalori, zat besi, vitamin (A, B), 

kandungan magnesium, kalsium, natrium. Nanas mempunyai bagian yang bersifat 
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buangan yaitu kulit yang memiliki tekstur kasar/tidak rata dan terdapat duri kecil 

di permukaanya. Kulit buah nanas dibuang begitu saja sebagai limbah, padahal 

sebenarnya kulit nanas mengandung zat aktif diantaranya adalah antosianin, 

vitamin C, flavonoid, dan enzim bromelin (Putri dkk., 2021). 

Untuk   mengurangi   limbah   kulit nanas tersebut, pengolahan ke produk 

yang berharga menggunakan teknik yang ramah lingkungan sangat diperlukan. 

Kulit nanas banyak mengandung flavonoid dan bromelin. Selain itu kulit nanas 

mengandung senyawa tanin, oxalat, dan pitat. Flavonoid dapat   menyebabkan 

penghambatan terhadap sintesis asam nukleat. Selain itu flavonoid juga 

menghambat metabolisme energi dari bakteri. Oleh karena itu flavonoid 

merupakan komponen antibakteri yang potensial. 

Penelitian tentang aktivitas antifungi dari ekstrak etanol kulit nanas 

(Ananas comosus) terhadap pertumbuhan Candida albicans dilakukan dengan 

menggunakan metode difusi agar dengan teknik kertas cakram (paper disc) 

dengan tujuan untuk menentukan potensi aktivitas antifungi ekstrak etanol kulit 

nanas (Ananas comosus) terhadap pertumbuhan Candida albicans penyebab 

keputihan. Pada penelitian ini, menggunakan Sabouraud Dextrose Agar (SDA) 

dan medium Potato Dextrose Agar (PDA) yang merupakan media pertumbuhan 

atau sumber nutrisi bagi pertumbuhan jamur uji (Malonda dkk., 2017; Onggo, 

2015). 

Kontrol positif yang digunakan pada  penelitian ini yaitu ketokonazol 2%. 

Hal ini berdasarkan karena ketokonazol merupakan antijamur turunan imidazol 

yang berspektrum luas dan bersifat fungistatik, obat ini menghasilkan kadar 

plasma yang cukup untuk menekan aktivitas berbagai jenis jamur (Ganiswarna, 

2016). Dari hasil yang didapatkan bahwa kontrol positif memiliki kategori zona 
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hambat sangat kuat pada pertumbuhan jamur Candida albicans dibandingkan 

dengan ekstrak etanol kulit nanas (Ananas comosus). Juariah dkk., (2018) 

menyatakan bahwa ketokonazol sering digunakan sebagai antijamur. Mekanisme 

kerja ketokonazol dalam penghambatan pertumbuhan jamur dengan 

menghasilkan kadar plasma yang cukup untuk menekan aktivitas berbagai jenis 

jamur, melalui biosintesis ergosterol dalam sel jamur dengan menghambat enzim 

sitokrom P450 sehingga menyebabkan terganggunya sintesis ergosterol yang 

merupakan komponen penting dari membrane sel jamur. 

DMSO 10% digunakan sebagai kontrol negatif karena untuk mengetahui 

pengaruh pelarut terhadap pertumbuhan jamur uji, sehingga dapat diketahui 

bahwa aktivitas yang ditunjukkan oleh ekstrak etanol kulit nanas (Ananas 

comosus) adalah zat yang terkandung dalam sampel, bukan berasal dari pelarut 

yang digunakan, selain itu DMSO merupakan pelarut organik dan tidak bersifat 

bakterisidal, selain itu pelarut ini dapat melarutkan hampir semua senyawa polar 

maupun nonpolar (Rianto, 2018). Dari hasil pengujian DMSO 10% pada 

penelitian ini tidak menunjukkan adanya zona hambat yang dihasilkan pada 

pertumbuhan jamur Candida albicans dibandingkan dengan ekstrak etanol kulit 

nanas (Ananas comosus) dan kontrol positif Ketokonazol 2%. 

 

Hasil pengujian zona hambat pada Candida albicans menunjukkan bahwa 

ekstrak etanol kulit nanas (Ananas comosus) pada konsentrasi 5% memiliki 

kategori tidak menghambat, konsentrasi 10% kategori zona tidak menghambat, 

pada konsentrasi 15% kategori tidak menghambat, kontrol positif ketokonazol 

tidak menghambat dan kontrol negarif DMSO 10%  tidak menunjukkan adanya 

daya hambat terhadap pertumbuhan jamur dikarenakan jamur Candida albicans 
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terkontaminasi.    

Pada penelitian Yusuf dkk. (2022) menyatakan bahwa ekstrak etanol kulit 

nanas dengan konsentrasi 15% memiliki aktivitas antijamur Candida albicans. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ekene dkk., (2021) bahwa ekstrak methanol dari 

kulit nanas pada jamur uji Candida albicans membentuk zona hambat sebesar 

9±0,99mm. Aktivitas antifungi dari ekstrak etanol kulit nanas disebabkan adanya 

senyawa aktif yang terkandung dalam ekstrak etanol kulit nanas (Ananas 

comosus) salah satunya yaitu Bromelin. Bromelin berpotensi dalam menunjukkan 

aktivitas anti jamur (Wiyati & Tjitraresmi, 2018). Flavanoid pada kulit nanas 

berperan sebagai antioksidan yang berpotensi dalam memberikan perlindungan 

pada kulit nanas dari ancaman berbagai pertumbuhan jamur (Damogalad dkk., 

2013). 

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini menunjukkan aktivitas antijamur 

yang tidak menghambat pertumbuhan jamur Candida albicans. Hal ini diduga 

disebabkan karena adanya kontaminasi pada jamur uji Candida albicans yang 

digunakan. Kontaminasi diduga dapat disebabkan karena penyimpanan dan 

penggunaan alat sebelumnya yang kurang steril, serta kurangnya kualitas jamur 

uji yang menyebabkan tercampurnya kontaminasi (Aini dkk., 2018). Kontaminasi 

inilah yang menyebabkan tidak adanya zona bening (zona hambat) yang 

terbentuk pada sampel. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa ekstrak etanol kulit nanas (Ananas comosus) tidak memiliki 

aktivitas sebagai antifungi pada pertumbuhan jamur Candida albicans 

dikarenakan jamur yang digunakan terkontaminasi. 

B. Saran  

Diharapkan kepada penelitian selanjutnya untuk mengidentifikasi mikroba 

uji sebelum digunakan dan mengembangkan penelitian ini dengan pengujian 

ekstrak etanol kulit nanas (Ananas comosus) terhadap mikroorganisme jenis lain 

dan dengan konsentrasi yang berbeda maupun dengan metode yang lainnya. 

Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan kepada masyarakat agar dapat 

lebih memanfaatkan kulit nanas sebagai pengobatan tradisional dibandingkan 

penggunaan obat-obat sintesis yang dapat mengakibatkan efek samping. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Alur penelitian  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 gram Kulit nanas (Ananas 

comosus) 

Ekstraksi dengan metode maserasi 

menggunakan pelarut etanol 70% 

Diperoleh ekstrak etanol 70% 

Uji Aktivitas antifungi 

Ekstrak Aktif  
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Lampiran 2. Skema Proses Ekstraksi Sampel Kulit Nanas (Ananas comosus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sampel Kulit Nanas (Ananas 

comosus) 

 

Sortasi Basah  

Pengeringan Pada Suhu Kamar 

dan Oven  

Perajangan 

Sortasi Kering 

Maserasi Dengan Etanol 70% 

Selama 3 kali 24 jam  

Disaring dengan Menggunakan 

Kertas Saring  

Dipekatkan dengan menggunakan Rotary 

Evaporator  

Diangin-anginkan dan 

Diperoleh Ekstrak Kental  
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Lampiran 3. Pembuatan Media Uji 

a. Pembuatan Medium Agar miring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ditimbang medium potato dextrose  agar 

(PDA) sebanyak 0,78 g 

Dilarutkan Dengan Aquadest Sebanyak 

20 ml 

Dihomogenkan diatas penangas 

air hingga mendidih 

Dituang Sebanyak 5 ml ke masing-masing  tabung 

reaksi ditutup menggunakan aluminium foil 

Disterilkan Dalam Autoklaf Pada Suhu 

121°C Selama 15 menit 

Dibiarkan pada suhu ruang selama ± 30 menit hingga 

media memadat pada kemiringan 30° 
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b. Peremajaan dan inokulasi jamur uji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Pembuatan kontrol positif Ketokonazol 2% 

  

 

 

 

 

 

d. Pembuatan kontrol negatif DMSO 10% 

 

 

 

 

 

 

 

Diambil  Isolat Candida albicans dengan jarum ose 

steril 

Diambil DMSO sebanyak 10 ml 

Diinkubasi pada temperature 37°C selama 18-24 jam 

dan didapatkan koloni jamur 

Ditimbang ketokonazol sebanyak 2 gram 

Dilarutkan dengan aquadest steril sebanyak 8 ml lalu 

dihomogenkan. 

Dilarutkan dengan aquadest steril sebanyak 90 ml 

Ditanamkan pada media potato dextrose agar (PDA) dengan cara 

menggores secara zig-zag diatas permukaan medium agar miring 
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e. Pembuatan media sabouraud dextrose agar (SDA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Pembuatan media Potato dextrose agar (PDA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditimbang sabouraud dextrose agar (SDA) sebanyak 

3,25 gram 

Dilarutkan dengan aquadest sampai 50 ml 

Dipanaskan hingga jernih, Kemudian Disterilisasi dalam autoklaf pada 

temperature 121°C selama ±15 menit 

Media dituang kedalam cawan petri steril masing-

masing 10 ml secara aseptik 

Dilarutkan dengan aquadest sampai 50 ml 

Dipanaskan hingga jernih 

Disterilisasi dalam autoklaf pada temperature 121°C 

selama ±15 menit 

Ditimbang Potato dextrose agar (PDA) sebanyak 1,95 

gram 

Didiamkan hingga memadat 
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Lampiran 4. Penentuan Aktivitas Sampel 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Media dituang kedalam cawan petri steril masing-masing 10 

ml secara aseptik, didiamkan hingga memadat 

Diambil tabung reaksi dari autoklaf yang berisi media 

sabouraud dextrose agar (SDA) dan Potato dextrose agar 

(PDA)  Sebanyak 10 ml 

Dituang media pada masing-masing 

cawan petri steril 

Didiamkan selama beberapa menit 

hingga media memadat 

Diambil jamur uji dengan menggunakan cotton swab lalu 

digoreskan diatas permukaan medium yang telah 

memadat secara merata 

Kemudian dicelupkan kertas cakram (paper disc)  pada 

masing-masing konsentrasi (5%, 10% dan 15%), kontrol 

positif ketokonazol 2% dan kontrol negatif DMSO 10% 

Diletakkan pada permukaan medium 
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Diinkubasi selama 2 kali 24 jam pada 

temperatur 37°C 

Setelah itu hasil dibaca dengan cara mengukur diameter zona 

hambat pada media uji menggunakan jangka sorong. 
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PERHITUNGAN DOSIS 

 

A. Perhitungan Dosis Ekstrak Kulit Buah nanas  

Konsentrasi 5% = 
    
             = 0,5 mg/ml 

Konsentrasi 10% = 
     
             = 1 mg/ml 

Konsentrasi 15% = 
     
             = 1,5 mg/ml 

Ketokonazol 2% = 
    
             = 0,2 mg/ml 

DMSO 10% = 
    
              = 5 ml
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Lampiran 5. Gambar Penelitian  

a. Preparasi Sampel dan Pembuatan Ekstrak 

 

 

 

 

 

 

  

 

   (a)              (b) 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

(c)      (d) 
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   (e)     (f) 

Keterangan : 

a. Sampel kulit Nanas (Ananas comosus) 

b. Sortasi kering atau pemotongan kecil-kecil sampel kulit Nanas (Ananas 

comosus) 

c. Proses Maserasi atau perendaman dengan cairan penyari etanol 70% 

selama 3x24 jam.  

d. Proses penyaringan dengan menggunakan kertas saring.  

e. Proses penguapan menggunakan alat Rotary Evaporator  

f. Diperoleh ekstrak kental  

B.Pembuatan Medium  

 

 

 

 

 

 

 

  (a)      (b) 
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(c)      (d) 

Keterangan  

a. Penimbangan medium PDA dan  

b. Medium PDA  dilarutkan dengan aquadest steril 

c. Medium PDA  dipanaskan hingga jernih 

d. Medium PDA  dituang kedalam cawan petri 

B. Pengujian aktivitas Ekstrak kulit nanas terhadap Jamur candida albicans  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

(a)       (b) 
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(c)      (d) 

 

 

Keterangan: 

a. Medium PDA  diberikan jamur Candida albicans  

b. Paper Disk Blank direndam dengan ekstrak kulit nanas (Ananas comosus) 

dengan konsentrasi  10% 

c. Paper Disk Blank direndam dengan  Kontrol Positif  

d. Paper Disk Blank  diberikan ke Medium PDA yang bersisi  jamur candida 

albicans.  
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C. Hasil Pengujian aktivitas Ekstrak kulit nanas terhadap Jamur Candida albicans  

  

(c)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                    (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                (c) 

 

Keterangan:  

a. Medium PDA 1 yang berisi Jamur Candida albicans dan diletakkan 

Paper disk yang berisi Ekstrak kulit nanas konsentrasi 5 %, 10%, 15%,  

Kontrol positif Ketokonazol, dan DMSO  

b. Medium PDA 2 yang berisi Jamur Candida albicans dan diletakkan 

Paper disk yang berisi Ekstrak kulit nanas konsentrasi 5 %, 10%, 15%, 

Kontrol positif Ketokonazol dan DMSO 

c. Medium PDA 3 yang berisi Jamur Candida albicans dan diletakkan 

Paper disk yang berisi Ekstrak kulit nanas konsentrasi 5 %, 10%, 15%, 

Kontrol positif Ketokonazol dan DMSO 



72 
 

 
 

BIOGRAFI PENULIS 

 

 

 

 Asriani Hasil, akrab disapa RIA  dilahirkan di Apoleang, 15 oktober 

1997. Anak terakhir dari lima bersaudara dari pasangan bapak H.HASIL dan ibu 

Hj. SURIANI. Pendidikan dasar ditempuh di SDN 1 MOSSO pada tahun 2004 

dan menyelesaikan pada tahun 2010, kemudian Pendidikan tingkat lanjut 

ditempuh di SMPN 1 Sendana  pada tahun 2010 dan menyelesaikan pada tahun 

2013. Pendidikan tingkat menengah (sederajat) ditempuhnya di SMAN 1 Sendana 

pada tahun 2013 dan menyelesaikan pada tahun 2016. Sekarang penulis 

merupakan salah seorang  Mahasiswi Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan 

Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Itu merupakan suatu kesyukuran yang 

diberikan Allah SWT kepada penulis, semoga kesuksesan akan diraihnya kelak. 

Amin.  

 

 


	UJI AKTIVITAS ANTI JAMUR EKSTRAK ETANOL KULIT BUAH NANAS (Ananas comosus) TERHADAP Candida albicans
	PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
	KATA PENGANTAR
	Segala puji dan syukur penulis haturkan atas kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW.
	BAB II

	BAB IV

