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ABSTRAK 

 

Nama : Nurwahidah 

NIM : 70100115056 

Judul : Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Partisi Larut n-Heksan, Tidak 

Larut n-Heksan dan Ekstrak Metanol Daun Seledri (Apium 

graveolens L.) Terhadap Bakteri Propionibakterium acnes 

 

 Tanaman seledri merupakan tanaman yang sering dikonsumsi sebagai 

lalapan ataupun penghias hidangan, dan juga dimanfaatkan sebagai obat. Daun 

seledri memiliki kandungan senyawa flavonoid, saponin dan tanin yang 

merupakan senyawa yang bersifat antibakteri. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah ekstrak partisi larut n-heksan, tidak larut n-heksan dan ekstrak 

metanol daun seledri (Apium graveolens L.) memiliki aktivitas terhadap bakteri 

Propionibacterium acnes. Jenis penelitian ini adalah eksperimental kuantitatif 

dengan metode yang digunakan yaitu Ekstraksi dengan metode maserasi 

menggunakan pelarut metanol, partisi dengan menggunakan metode cair-padat, 

pengujian bakteri menggunakan metode difusi agar pada medium GNA. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak metanol daun seledri (Apium 

graveolens L.) mengandung senyawa flavonoid, saponin dan tanin. Pada uji 

aktivitas antibakteri pada masing-masing ekstrak dengan konsentrasi 25,5%; 

22,5%; 17,5%; dan 12,5% diperoleh bahwa ekstrak metanol, ekstrak larut N-

Heksan dan ekstrak tidak larut N-Heksan pada konsentrasi 25,5% memberikan 

efektivitas antibakteri paling besar terhadap pertumbuhan bakteri 

Propionibacterium acne, dengan nilai diameter rata-rata: ekstrak metanol 21,93 

mm kategori sangat kuat, ekstrak larut N-Heksan 11,76 mm kategori kuat, ekstrak 

tidak larut N-Heksan 10,16 mm kategori kuat. 

 Dalam Islam, Allah SWT memberikan petunjuk tentang berbagai macam 

tanaman yang dapat dijadikan sebagai obat-obatan, salah satanya daun seledri 

yang dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri. 

 

Kata kunci: Daun seledri (Apium graveolens L.), Propionibacterium acnes, 

antibakteri, partisi cair-padat 
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ABSTRACT 

 

Name : Nurwahidah 

Student Number : 70100115056 

Title : Antibacterial Activity Test Partition of Soluble n-Hexane 

Extract, Insoluble n-Hexane and Celery Leaf (Apium 

graveolens L.) Methanol Extract Against Propionibacterium 

acnes Bacteria 

 

  Celery is a plant that is often consumed as fresh vegetables or to decorate 

dishes, and is also used as medicine. Celery leaf contain flavonoids, saponins and 

tannins which are compounds that are antibacterial. This study aims to determine 

whether n-hexane soluble partition extract, n-hexane insoluble and methanol 

extract of celery leaf (Apium graveolens L.) have activity against 

Propionibacterium acnes bacteria. This type of research is a quantitative 

experimental method used namely extraction by maceration method using 

methanol solvent, partitioning using the liquid-solid method, testing bacteria using 

the agar diffusion method on GNA medium. 

 The results showed that the methanol extract of celery leaf (Apium 

graveolens L.) contained flavonoids, saponins and tannins. In the antibacterial 

activity test on each extract with a concentration of 25.5%; 22.5%; 17.5%; and 

12.5% it was found that methanol extract, N-Hexane soluble extract and N-

Hexane insoluble extract at a concentration of 25.5% provided the greatest 

antibacterial effectiveness against the growth of Propionibacterium acne bacteria, 

with an average diameter value: methanol extract 21, 93 mm category is very 

strong, 11.76 mm N-Hexane soluble extract is strong category, 10.16 mm N-

Hexane insoluble extract is strong category. 

 In Islam, Allah SWT gives instructions about various kinds of plants that 

can be used as medicines, one of which is celery leaf which can be used as an 

antibacterial. 

Keywords : Celery leaf (Apium graveolens L.), Propionibacterium acnes, 

antibacterial, liquid-solid partition. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kulit merupakan organ terluas penyusun tubuh manusia yang terletak 

paling luar dan menutupi seluruh permukaan tubuh. Letak paling luar 

menyebabkan kulit yang pertama kali menerima rangsangan seperti rangsangan 

sentuhan, rasa sakit, maupun pengaruh buruk dari luar. Hal-hal tersebut 

menyebabkan kulit rentan terkena penyakit. Salah satu penyakit kulit yang paling 

sering diderita yaitu penyakit infeksi dan jerawat (Syamsul, 2015). 

Jerawat atau acne vulgaris adalah reaksi dari penyumbatan pori-pori kulit 

disertai peradangan yang bermuara pada saluran kelenjar minyak kulit. Sekresi 

minyak kulit menjadi tersumbat, membesar dan akhirnya mengering menjadi acne 

vulgaris (Zahrah dkk. 2018). Jerawat yang muncul di bagian muka dapat 

mengakibatkan perubahan wajah, berupa bengkak, kemerahan, bernanah dan 

menimbulkan rasa sakit (Fitria, 2015). Munculnya jerawat tersebut akan 

menimbulkan kesan yang kurang menarik dalam penampilan dan mempengaruhi 

kecantikan seseorang. Prevalensi tertinggi penderita jerawat pada wanita yaitu 

umur 14 – 17 tahun mencapai 83 – 85 % dan pada pria umur 16 – 19 tahun 

mencapai 95 – 100 % (Rizqun, 2015). 

Acne vulgaris (jerawat) di kawasan Asia Tenggara, terdapat 40-80%, kasus 

sedangkan di Indonesia menurut catatan studi dermatologi kosmetika Indonesia 

menunjukkan yaitu 60% penderita acne vulgaris pada tahun 2014, 80% pada 

tahun 2015 dan 90% pada tahun 2016. Prevelansi tertinggi yaitu pada umur 14-17 

tahun, dimana pada wanita berkisar 83-85% dan pada pria yaitu pada umur 16-19 

tahun berkisar 95- 100% (Afriyanti, 2015). Propionibacterium acnes dan 

staphylococcus epidermis adalah mikroba pembentuk nanah yang bertanggung 
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jawab untuk pengembangan berbagai bentuk, acne vulgaris. Meskipun acne 

vulgaris tidak mengancam kehidupan, namun dapat menyebabkan masalah serius 

dalam kondisi sosial dan psikologis penderita. Hasil penelitian Vilar (2015) yang 

menunjukkan bahwa dari 317 responden yang memiliki masalah jerawat, 48,6% 

diantaranya merasa stres, 19,4% takut untuk berfoto, 22% takut bertemu 

seseorang untuk pertama kali dan 8,5% takut untuk bertemu dengan teman. 

Propionibacterium acnes merupakan salah satu bakteri penyebab jerawat 

yang memiliki peranan penting dalam patogenis jerawat (Fitria, 2015). Bakteri 

Propionibacterium acnes ini menyebabkan terjadinya inflamasi pada minyak yang 

terkumpul di kulit. 

Pengobatan jerawat biasanya dilakukan dengan pemberian antibiotik dan 

bahan-bahan kimia seperti sulfur, resorsinol, asam salisilat, benzoil peroksida, 

asam azelat, tetrasiklin, eritromisin dan klindamisin. Namun obat-obatan tersebut 

juga memiliki efek samping seperti resistensi terhadap antibiotik dan iritasi kulit. 

Oleh karena itu perlu dilakukan pencarian antibakteri dari bahan alam yang 

diketahui aman dibandingkan dengan obat-obat berbahan kimia (Hidayah, 2016). 

Kondisi ini yang mendorong untuk dilakukan pengembangan penelitian 

antibakteri alami terhadap tumbuhan yang ada di Indonesia (back to nature), 

diantaranya adalah tanaman seledri. 

Tanaman seledri (Apium graveolens L.) banyak tumbuh di Indonesia dan 

banyak digunakan sebagai penyedap makanan serta dapat digunakan sebagai obat 

peluruh keringat, penyembuh demam, rematik, sukar tidur dan pertumbuhan 

rambut (Rukmana, 1995), Tanaman ini juga telah digunakan sebagai 

antihipertensi. Di Indonesia, daun seledri dimanfaatkan sebagai pelengkap 

sayuran. Kandungan senyawa seledri adalah flavonoid, saponin, tanin, apiin, 

minyak atsiri, apigenin, kolin, vitamin A, B, C, zat pahit asparagin, diantara 
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kandungan yang dimiliki seledri, flavonoid, saponin, dan tanin merupakan 

senyawa yang bersifat antibakteri (Majidah dkk, 2014). 

Sehubungan dengan adanya senyawa-senyawa tersebut dari daun seledri 

(Apium graveolens L.) yang mempunyai daya antibakteri dan dapat digunakan 

untuk mengobati penyakit kulit, maka hal inilah yang menarik perhatian peneliti 

untuk melakukan uji aktivitas ekstrak daun seledri (Apium graveolens L.) terhadap 

bakteri Propionibacterium acne. 

B. Rumusan Masalah  

1. Apakah ekstrak partisi larut n-heksan, tidak larut n-heksan dan ekstrak 

metanol daun seledri (Apium graveolens L.) memiliki aktivitas terhadap 

bakteri Propionibacterium acnes ? 

2. Berapa konsentrasi optimum ekstrak partisi larut n-heksan, tidak larut n-

heksan dan ekstrak metanol daun seledri (Apium graveolens L.)  yang 

dapat memberikan aktivitas terhadap bakteri Propionibacterium acnes ? 

3. Apa saja golongan senyawa yang terkandung dalam ekstrak partisi larut n-

heksan, tidak larut n-heksan dan ekstrak metanol daun seledri (Apium 

graveolens L.)? 

4. Bagaimana tinjauan Islam tentang pemanfaatan daun seledri sebagai obat? 

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

a. Antibakteri adalah zat berupa ekstrak daun seledri yang dapat menghambat 

atau bahkan mematikan bakteri (Propionibacterium acnes). 

b. Bakteri Propionibacterium acnes adalah bakteri gram positif yang bersifat 

patogen dimana menjadi pemicu tumbuhnya jerawat pada kulit wajah manusia 

dan digunakan sebagai bakteri uji pada penelitian ini.  



4 
 

 

c. Daun merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh dari batang memiliki bentuk 

yang lebar, tipis majemuk, lancip dan berwarna hijau tua. 

d. Ekstraksi adalah proses penarikan senyawa kimia/zat aktif yang ada pada daun 

seledri (Apium graveolens L.) dengan menggunakan pelarut yang metanol. 

e. Ekstrak daun seledri (Apium graveolens L.) adalah sediaan kental dan pekat 

yang didapatkan dari proses menarik senyawa kimia/zat aktif yang ada pada 

simplisia daun seledri dengan menggunakan pelarut methanol.  

f. Metanol adalah pelarut yang yang bersifat polar dan digunakan  untuk menarik 

zat aktif yang terkandung dalam daun seledri (Apium graveolens L.) 

g. Senyawa kimia/ zat aktif adalah senyawa tertentu yang terdapat dalam 

tumbuhan dan hewan yang terbukti memberikan efek farmakologis pada tubuh 

manusia atau hewan dalam dosis tertentu. 

h. Uji aktivitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui dan menelusuri 

aktivitas dari ekstrak daun seledri sebagai antibakteri terhadap salah satu 

bakteri penyebab jerawat (Propionibacterium acnes). 

i. Partisi adalah proses pemisahan untuk memperoleh komponen zat terlarut dari 

campurannya dalam ekstrak dengan menggunakan pelarut yang sesuai. 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini mengkaji bagaimana ekstrak partisi larut n-

heksan, tidak larut n-heksan dan ekstrak metanol daun seledri (Apium graveolens 

L.) sebagai antibakteri terhadap jerawat yang disebabkan oleh bakteri 

Propionibacterium acnes. 

D. Kajian Pustaka 

1. Dalam penelitian Azizah et al., 2020 tentang Uji aktivitas antibakteri 

kombinasi ekstrak etanol daun seledri (Apium graviolens L.) dan madu 

hutan terhadap beberapa bakteri penyebab penyakit kulit. Hasil penelitian 
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menunjukkan daya hambat ekstrak pada konsentrasi 70%:30% pada 

masing-masing bakteri uji yaitu Staphylococcus aureus ATCC 25923 

sebesar 17 mm, Streptococcus pyogenes ATCC 19615 sebesar 18,6 mm, 

Propionibacterium acnes ATCC 11827 sebesar 17,9 mm, Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 27853 sebesar 18,6 mm, Sreptococcus β hemoliticus 

ATCC 19615 sebesar 16,15 mm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ekstrak etanol daun seledri dan madu hutan memiliki aktivitas antibakteri 

terhadap bakteri infeksi kulit dalam kategori kuat. 

2. Dalam penelitian Fitri et al., 2018 tentang Uji aktivitas antibakteri ekstrak 

etanol herba seledri (apium graveolens L.) terhadap bakteri 

Propionibacterium acnes secara in-vitro hasil penelitian menunjukkan 

bahwa ekstrak etanol herba seledri (Apium graveolens L.) memiliki 

aktivitas antibakteri terhadap bakteri penyebab jerawat yaitu 

Propionibacterium acnes dengan nilai Konsentarsi Hambat Minimum 

(KHM) 22,5%. Penentuan kesetaraan aktivitas antibakteri ekstrak etanol 

herba seledri terhadap klindamisin menunjukkan bahwa 1 gram ekstrak 

etanol herba seledri setara dengan 0,07 mg klindamisin. 

3. Menurut hasil penelitian dari Clements et al., 2020 tentang Formulasi dan 

uji aktivitas antibakteri krim ekstrak etanol herba seledri (Apium 

graveolens L.) terhadap bakteri Staphylococcus aureus yang 

menyimpulkan bahwa ekstrak etanol herba seledri dapat diformulasikan 

menjadi sediaan krim, memenuhi uji mutu sediaan organoleptik, daya, 

sebar, daya hambat dan stabilitas namun tidak memenuhi persyaratan 

untuk uji homogenitas dan uji pH serta mempunyai aktivitas antibakteri 

terhadap Staphylococcus aureus pada sediaan berkonsentrasi 5% dan 15%. 
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4. Selain itu dalam penelitian Rosaini et al., 2019 tentang Formulasi, 

pengujian aktivitas antioksidan dan antibakteri sediaan masker gel peel off 

ekstrak etanol herba seledri (Apium graveolens L.) Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa : Ekstrak etanol herba 

seledri (Apium graveolens L.) dapat diformulasi dalam sediaan masker gel 

peel off, Hasil evaluasi sifat fisik masker gel peel off ekstrak etanol herba 

seledri (Apium graveolens L.) meliputi uji organoleptis, uji pH, uji 

homogenitas, uji daya sebar, uji cyling test, uji waktu sediaan mengering 

dan uji iritasi memberikan hasil yang baik dan dapat digunakan sebagai 

bahan aktif masker anti jerawat dan juga Masker gel peel off ekstrak etanol 

etanol herba seledri (Apium graveolens L.) tidak ada menunjukkan 

aktivitas antioksidan (sangat lemah), sedangkan pada aktivitas antibakteri 

menunjukkan respon hambatan pertumbuhan yang sedang. 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui apakah ekstrak partisi larut N-Heksan, tidak larut N-

Heksan dan ekstrak metanol daun seledri (Apium graveolens L.) memiliki 

aktivitas terhadap bakteri Propionibacterium acnes. 

b. Untuk mengetahui berapa konsentrasi optimum ekstrak partisi larut N-Heksan, 

tidak larut N-Heksan dan ekstrak metanol daun seledri (Apium graveolens L.) 

yang dapat memberikan aktivitas terhadap bakteri Propionibacterium acnes. 

c. Untuk mengetahui apa saja golongan senyawa yang terkandung dalam ekstrak 

partisi larut N-Heksan, tidak larut N-Heksan dan ekstrak metanol daun seledri 

(Apium graveolens L.) 

d. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Islam tentang pemanfaatan daun 

seledri sebagai obat? 
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2. Manfaat Penelitian  

a. Secara teoritis  

Secara teoritis penelitian ini akan menambah pemahaman ilmu pengetahun 

tentang aktivitas antimikroba dari ekstrak partisi larut N-Heksan, tidak larut N-

Heksan dan ekstrak metanol daun seledri (Apium graveolens L.) terhadap bakteri 

penyebab jerawat yang nantinya akan memberikan manfaat terhadap pembuatan 

obat baru. 

b. Secara aplikatif  

Secara aplikatif hasil penelitian ini diharapkan dapat diterapkan dalam 

usaha mendapatkan sumber obat baru yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan 

sebagai wujud pemanfaatan sumber daya alam. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Uraian Tanaman 

 

 

  

 

 

Gambar 1. Seledri (Dwinanda, 2018) 

1. Klasifikasi tanaman 

Menurut Fizal, 2018 klasifikasi seledri sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub Divisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Sub kelas : Dialipetalae 

Famili  : Umbelliferae (Apiaceae) 

Genus  : Apium 

Spesies : Apium graveolens L. 

2. Nama Lokal 

Nama lokal  : Celery (Inggris), Celeri (Perancis), Seleri (Italia), Selinon, 

Parsley (Jerman), Han chin, qincai (Cina), celery (Inggris), Phak chee (Turki), 

Seledri (Indonesia), Sledri (Jawa), Saledri (Sunda), (Savitri, 2008). 

3. Deskripsi Tanaman 

Seledri (Apium graveeolens L.) adalah sayuran daun dan tumbuhan obat 

yang biasa digunakan sebagai bumbu masakan. Beberapa Negara termasuk 
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Jepang, Cina dan Korea mempergunakan bagian tangkai daun sebagai bahan 

makanan. Di Indonesia tumbuhan ini diperkenalkan oleh Penjajah Belanda dan 

digunakan daunnya untuk menyedapkan sup atau sebagai lalap. Penggunaan 

seledri paling lengkap adalah di Eropa: dauun, tangkai daun, buah, dan umbinya 

semua dimanfaatkan ( Savitri, 2008). 

Seledri (Apium graveeolens L.) dapat tumbuh baik di dataran rendah 

maupun tinggi. Tumbuhan seledri dikategorikan sebagai sayuran, perkebunan 

seledri di Indonesia terdapat di Brastagi, Sumatera  Utara dan di Jawa Barat 

tersebar di Pacet, Pengalengan dan Cipanas yang berhawa sejuk. Tumbuhan 

berbonggol  dan memiliki batang basah bersusun ini, pada dasarnya dapat 

dibedakan menjadi beberapa jenis dan diantaranya seledri yang umbinya dapat 

dimakan. Di Indonesia daun seledri dimanfaatkan untuk pelengkap sayuran 

(misalnya untuk sup). Bagi bangsa Romawi Kuno tumbuhan seledri digunakan 

sebagai karangan Bunga. Menurut ahli sejarah botani, daun seledri telah 

dimanfaatkan sebagai sayuran sejak abad XXII atau tahun 1640, dan diakui 

sebagai tumbuhan berkhasiat obat secara ilmiah baru pada tahun 1942. 

Pengambangbiakan tanaman seledri dapat digunakan 2 cara, yaitu melalui bijinya 

atau pemindahan anak rumpunnya (Savitri, 2008). 

Seledri dipanen setelah berumur 6 minggu sejak ditanam. Tangkai daun 

yang agak tua dipotong 1 cm di atas pangkal daun. Daun muda dibiarkan tumbuh 

untuk dipanen kemudian. Tangkai daunnya yang berdaging dan berair dapat 

dimakan mentah sebagai lalap, sedangkan daunnya digunakan untuk penydap sup. 

Jika seledri ditanam di daerah tropik, ukuran batangnya kurang besar sehingga 

seluruh bagian tanaman digunakan sebagai sayur. Seledri dapat diperbanyak 

dengan biji (Savitri, 2008). 

4. Morfologi Tanaman Seledri 
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Tanaman seledri termasuk tanaman dikotil (berkeping dua) dan merupakan 

tanaman setahun atau dua tahun yang berbentuk rumput atau semak. Tanaman 

seledri tidak bercabang. Sistem perakaran seledri adalah serabut yang bewarna 

putih dengan banyak akar yang menyebar kesamping dan dangkal dengan radius 

sekitar 5 - 9 cm dari pangkal batang sehingga akar dapat menembus tanah sampai 

kedalaman 30 cm.Batang tanaman seledri sangat pendek sekitar 3 - 5 cm, 

sehingga seolah olah tidak kelihatan (Haryoto, 2009). 

Daun tanaman seledri (Apium graveolensL.) merupakan daun majemuk 

yang berbentuk menjari, melekuk - lekuk dan tidak teratur dengan anak daun 3 – 7 

helai, anak daun bertangkai yang panjangnya 1 - 2,7 cm, tangkai daun berwarna 

hijau keputih - putihan, helaian daun tipis, ujung daun runcing, tepi daun 

beringgit, panjang kira - kira 2 - 7,5 cm, lebar kira - kira 2 - 5 cm, pertulangan 

daun menyirip dan daun berwarna hijau muda sampai hijau tua. Seledri juga 

mempunyai daun yang beraroma harum spesifik (Juarni, 2017).  

Batang seledri tidak berkayu, bersegi, beralur, beruas dan bercabang tegak 

dengan warna hijau pucat. Berbunga majemuk, berbentuk payung dengan tangkai 

2 cm berjumlah 8-12, benang sari berjumlah 5, berlepasan, berseling dengan 

mahkota, ujung runcing, mahkota berbagi 5 dan bagian pangkal berlekatan 

berwarna putih. Buah kotak berbentuk kerucut dengan panjang 1-1,5 mm, 

berwarna hijau kekuningan. Berakar tunggang dengan warna putih kotor 

(Majidah, 2014). 

Bunga seledri adalah bunnga majemuk berbentuk payung berjumlah 8-12 

buah kecil-kecil, yang terkumpul dalam bongkol bertangkai panjang berwarna 

putih kekuning-kuningan yang tumbuh di pucuk tanaman yang telah tua. Pada 

setiap ketiak daun dapat tumbuh sekitar 3-8 tangkai bunga, pada ujung tangkai 

bunga ini membentuk bulatan. Bunga berwarna hijau keputihan, memiliki tangkai 
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kelopak yang panjangnya 2,5 cm, mahkota berbagi lima. Bagian pangkal 

berdekatan berwarna putih. Bungan seledri kecil, berwarna putih kehijauan. 

Walaupun dapat membuahi sendiri, menyerbukkan bunga sebagian besar dibantu 

oleh serangga penyerbuk (Hidayat, 2019). 

Buah seledri berbentuk bulatan kecil hijau sebagai buah muda, setelah tua 

buah berubah warna menjadi coklat muda yang panjang  berusuk dank eras. 

Seledri memiliki buah yang sangat kecil dengan ukuran 1 mm, berdaun buah 

ganda (skizokarp) yang membelah ketika matang menjadi dua merikarp, berbiji 

tunggal. Biji berbentuk oval dan sangat kecil, sekitar 2500 biji per gramnya. 

Tanaman seledri merupakan tanaman penghasil biji terbanyak (Hidayat, 2019).     

Morfologi tanaman seledri dapat dilihat pada Gambar 2 : 

 

 

 

 

 

 

(a)     (b)        (c) 

   

           

       

 

 

 

 

 

      (d)      (e) 

 

Gambar 2. Morfologi Tanaman Seledri: (a) Akar Seledri: (b) Batang Seledri: (c) 

Daun Seledri: (d) Bunga Seledri: (e) Biji Seledri (Andrayani, 2020) 
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Berdasarkan habitus pohonnya seledri dapat dibagi menjadi 3 golongan 

(Rukmana, 1995) : 

a. Seledri daun (Apium graveolens L. var secalinum Alef) 

Ciri khas seledri ini ialah terletak pada cara panennya, yaitu dicabut 

batangnya/ dipetik tangkai daunnya. 

b. Seledri potongan (Apium graveolens L. var sylvestre Alef) 

Jenis seledri ini biasa dipanen dengan cara memotong tanaman pada 

pangkal batangnya. 

c. Seledri berumbi (Apium graveolens L. var rapaceum Alef) 

Seledri ini biasa dipanen hanya daun daunnya saja. Ciri khas seledri 

berumbi ialah pada bagian pangkal batangnya membengkak merupakan umbi. 

5. Syarat Tumbuh Tanaman Seledri 

Tanaman seledri merupakan tanaman yang sangat tergantung pada 

lingkungan. Syarat tumbuh tanaman seledri sebagai berikut ; 

a. Iklim 

Seledri adalah tanaman setahun atau dua tahun yang berasal dari daerah 

subtropis. Untuk berkecambah, seledri memerlukan temperatur antara 9 – 20 ºC, 

sedangkan untuk pertumbuhan selanjutnya diperlukan suhu udara 15 - 24 ºC. 

Kelembaban optimum berkisar antara 80 - 90%. Lahan dengan penyinaran cahaya 

matahari yang cukup. Curah hujan optimum berkisar 60 - 100 mm/bulan karena 

seledri kurang tahan air hujan. 

b. Media tanam 

Tanah yang ideal adalah tanah yang subur, gembur, mengandung bahan 

organik, tata udara dan air baik. Andosol adalah jenis tanah yang sangat 

direkomendasikan untuk menanam seledri. Kemasaman tanah dengan pH antara 

5,5 - 6,5, tidak kekurangan natrium, kalsium dan boron. Kekurangan natrium 
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menyebabkan tanaman kerdil, kekurangan kalsium menyebabkan kuncup dan 

pucuk mengering dan kekurangan boron menyebabkan batang dan tangkai daun 

belah-belah dan retak. Ketinggian tempat tanaman ini sangat baik jika 

dibudidayakan di dataran tinggi berudara sejuk dengan ketinggian 1.000 - 1.200 m 

dpl (Andrayani, 2020). 

6. Kandungan Kimia dan Khasiat 

Herba seledri mengandung flavonoid, saponin, tanin 1%, minyak atsiri 

0,033 %, flavo- glukosida (apiin), apigenin, kolin, lipase, asparagine, zat pahit, 

vitamin (A,B dan C). setiap 100 gr herba seledri mengandung air sebanyak 93 ml, 

protein 0,9 gr, lemak 0,1 gr, karbohidrat 4 gr, serat 0,9 gr, kalsium 50 mg, besi 1 

mg, fosfor 40 mg, yodium 150 mg, kalium 400 mg, magnesium 85 mg, vitamin A 

130 IU, vitamin C 15 mg, riboflavin 0,05 mg, tiamin 0,03 dan nikotinamid 0,4 

mg. Akar mengandung asparagine, manit, zat pati, lendir, minyak asiri, pentosan, 

glutamin dan tirosin. Biji mengandung apiin, minyak menguap, apigenin dan 

alkaloid. Apigenin berkhasiat hipotensif (Savitri, 2008). 

Tanaman seledri mengandung flavonoid yang berkhasiat sebagai anti 

oksidan, apigenin yang berkhasiat sebagai hipotensif, lipase untuk mencerna 

lemak, dan kandungan mineralnya yang cukup tinggi seperti kalsium, magnesium 

dan fosfor dapat memperkuat masa tulang.22 Selain itu seledri juga mengandung 

saponin, tannin 1%, minyak atsiri 0.033%, vitamin (A, B, dan C), kolin, dan zat 

pahit. Akarnya mengandung asparagin, zat pati, minyak astiri dan tirosin. 

Sedangkan pada buah seledri mengandung apiin, atsiri, apigenin, dan alcohol 

(Dwinanda, 2018). 

Secara tradisional tanaman seledri digunakan sebagai pemacu enzim 

pencernaan atau sebagai penambah nafsu makan, peluruhan air kencing, dan 

penurunan hipertensi. Selain itu juga digunakan untuk mengurangi rasa sakit pada 
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reumatik dan gout, dan bisa digunakan sebagai anti kejang. Daun dan batang 

seledri juga diganakan sebagai sayur dan lalap untuk penyedap makanan 

(Dwinanda, 2018). 

Seledri mengandung gizi cukup tinggi dan lengkap yaitu: setiap 100 gram 

daun seledri mengandung protein 0,9 gram, lemak 0,1 gram, karbohidrat 4 gram, 

serat 0,9 gram, kalsium 50 mg, besi 1 mg, fosfor 40 mg, iodium 150 mg, kalium 

400 mg, magnesium 85 mg, vitamin A 130 IU, vitamin C 15 mg, riboflavin 0,05 

mg, tiamin 0,03 mg, nikotinamid 0,4 mg, senyawa fenol, minyak atsiri, dan 

saponin. Selain kandungan gizinya cukup tinggi, seledri (Apium graveolens L.) 

juga mengandung zat glukosida, apiol, flafonoid, dan apiin. Zat-zat tersebut 

bermanfaat sebagai obat peluruh keringat, demam, darah tinggi, rematik dan sukar 

tidur (Kristiana, 2016) 

B. Uraian Mikroba Uji 

1. Klasifikasi 

Propionibacterium acnes 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Bakteri Propionibacterium acnes (Syafitri, 2020) 

Domain  : Bacteria 

Filum   : Actinobacteria 

Kelas  : Actinobacteridae 

Ordo   : Actinomycetales 

Familia  : Propionibacteriaceae 
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Genus  : Propionibacterium 

Spesies  : Propionibacterium acnes (Syamsul, 2015) 

2. Sifat dan Morfologi 

Propionibacterium acnes adalah termasuk gram-positif berbentuk batang, 

tidak berspora, tangkai anaerob ditemukan dalam spesimen-spesimen klinis. 

Propionibacterium acne pada umumnya tumbuh sebagai anaerob obligat, 

bagaimanapun, beberapa strain/jenis adalah aerotoleran, tetapi tetap menunjukkan 

pertumbuhan lebih baik sebagai anaerob. Bakteri ini mempunyai kemampuan 

untuk menghasilkan asam propionat, sebagaimana ia mendapatkan namanya 

(Hidayah, 2016). 

Bakteri ini berbentuk batang dengan panjang bervariasi antara 1-1,5 µm, 

sel tunggal, berpasangan atau rantai pendek dengan konfigurasi yang berbeda-

beda, nonmotil, tidak membentuk spora, anaerob tetapi toleran terhadap O2, 

katalase positif, dan dapat menfermentasi glukosa menghasilkan asam propionate 

dan asetat dalam jumlah yang banyak (Tatang. 2014).  

Propionibacterium juga dapat memfermentasi laktosa, sukrosa, fruktosa, 

galaktosa, dan beberapa pentose, tetapi kemampuan tersebut bergantung dari 

spesies. Suhu pertumbuhan bakteri ini pada 30-370C dan beberapa spesies 

membentuk pigmen. Salah satu spesies dari Propionibacterium ini adalah 

Propionibacterim acnes (Tatang. 2014). 

Tumbuh pada kondisi anaerob, terdapat pada wajah normal dan mikroflora 

hidung. Bakteri ini ditemukan pada hampir semua manusia normal. Bakteri yang 

dapat diisolasi dari permukaan kulit manusia ini tumbuh di kelenjar folikel 

pilosebacea, namun hanya 17% dari folikel kulit normal manusia yang ditempati 

oleh propionibakteria (Syamsul. 2015). 
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Biasanya bakteri Propionibacterium acnes ini terdapat pada folikel 

sebasea. Tidak hanya itu, Propionibacterium acnes juga dapat ditemukan pada 

jaringan manusia, paru-paru, dan jaringan prostat. Kulit merupakan habitat utama 

dari Propionibacterium acnes, namun dapat juga diisolasi dari rongga mulut, 

saluran pernafasan bagian atas, saluran telinga eksternal, konjungtiva, usus besar, 

uretra, dan vagina (Tatang. 2014). 

Spesies Propionibacterium acnes adalah anggota flora normal yang 

terdapat pada kulit dan menyebabkan penyakit kulit ketika mereka menginfeksi 

kulit. Hasil metabolitnya termasuk asam propionat, di mana genusnya diturunkan. 

Pada metode pewarnaan gram, mereka sangat pleomorfik, berbentuk kurva batang 

atau titik dan terkadang berbentuk bulat. Propionibacterium acnes turut berperan 

dalam terbentuknya jerawat. Karena bagian dari flora normal pada kulit, 

terkadang Propionibacterium acnes mengkontaminasi darah ataupun kultur cairan 

cerebrospinal yang didapat dengan menembus kulit. Oleh karena itu, penting 

untuk membedakan kultur yang terkontaminasi dari yang positif dan 

mengindikasikan adanya infeksi (Armansyah, 2017). 

Propionibacterium acnes termasuk bakteri gram positif, pleomorfik, dan 

bersifat anaerob aerotoleran. Propionibacterium acnes memiliki lebar 0,5-0,8 µm 

dan panjang 3-4 µm, bakteri ini berbentuk batang dengan ujung meruncing atau 

kokoid (bulat) (Tatang. 2014). 

C. Kulit 

Kulit merupakan selimut yang menutupi permukaan tubuh dan memiliki 

fungsi utama sebagai pelindung dari berbagai macam gangguan dan rangsangan 

luar. Fungsi perlindungan ini terjadi melalui sejumlah mekanisme biologis, seperti 

pembentukan lapisan tanduk secara terus menerus (keratinisasi dan pelepasan sel 

sel yang sudah mati), respirasi dan pengaturan suhu tubuh, produksi sebum dan 
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keringat serta pembentukan pigmen melanin untuk melindungi kulit dari bahaya 

sinar ultraviolet matahari, selain peraba dan perasa, serta pertahanan terhadap 

tekanan infeksi dari luar. Kulit merupakan kelenjar holokrin yang besar (Arianti J, 

2017). 

Kulit merupakan salah satu zat organik terbesar dari tubuh dimana kulit 

membentuk 15% dari berat badan keseluruhan. Luas permukaan kulit manusia 

dewasa sebesar 1,5–2 m2 , dengan berat sekitar 3 kg dan berperan sebagai lapisan 

pelindung tubuh terhadap pengaruh dari luar, baik pengaruh fisik maupun kimia 

(Setiadi, 2007 : 24-25) 

1. Anatomi Kulit 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Struktur Kulit (Setiadi, 2007 : 24-25) 

Kulit manusia tersusun atas 3 lapisan utama, dari luar ke dalam yakni 

epidermis (non-viable dan viable epidermis), dermis, dan endodermis. Ketiga 

lapisan tersebut berbeda dari segi anatomi, morfologi, senyawa penyusun, sifat 

dan fungsinya  (Isriany, 2013). 
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a. Epidermis 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Struktur Kulit epidermis (Setiadi, 2007) 

Epidermis merupakan lapisan terluar kulit yang mempunyai ketebalan 

bervariasi antara 50 µm - 1,5 mm, tersusun dari 15-25 sel. Epidermis terbentuk 

dari lima lapisan sel epitelial squamosa, diantaranya yang paling umum adalah 

keratinosit. Keratinosit adalah sel-sel yang bertanggung jawab untuk pembentukan 

keratin, protein struktural dari kulit, rambut dan kuku. Sel-sel ini diyakini terlibat 

dalam proses imun dengan pertama kali melepaskan immunoglobulin A dan 

kemudian interleukin-1, yang memicu pengaktifan sel-sel T (Isriani, 2013). 

Epidermis tersusun atas beberapa lapis sel dengan ketebalan lebih kurang 

0,1–0,3 mm. epidermis luar terbagi menjadi 2 lapisan utama: lapisan sel-sel tidak 

berinti yang bertanduk (stratum korneum atau lapisan tanduk) dan lapisan dalam 

atau malfighi. Lapisan malfighi terbagi menjadi 1) stratum granulosum, 2) lapisan 

sel basal, dan 3) stratum spinosum. Lapisan basal adalah bagian yang tidak 

berdiferensiasi, memperbaharui epidermis. 

Lapisan paling luar yang terdiri atas lapisan epitel gepeng. Unsur 

utamanya adalah sel-sel tanduk (keratinosit) dan sel melanosit. Lapisan epidermis 

tumbuh terus karena lapisan sel induk yang berada dilapisan bawah bermitosis 

terus-menerus, sedangkan lapisan paling luar epidermis akan mengelupas dan 
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gugur. Epidermis dibina oleh sel-sel epidermis terutama serat-serat kalogen dan 

sedikit serat elastis  (Harun, 2014). 

Epidermis berfungsi sebagai penghalang terpenting dari hilangnya air, 

elektrolit, dana atau nutrien tubuh, serta menahan masuknya senyawa asing dari 

luar. Lapisan epidermis terdiri dari non-viablee epidermis dan viable epidermis. 

Secara anatomi lapisan epidermis terdiri dari 5 lapisan utama yang susunannya 

lebih dikenal dengan istilah ‘strata’. Tersusun dari luar ke dalam berturut-turut; 

non-viable epidermis yaitu stratum korneum dan viable epidermis yaitu stratum 

lusidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basal 

(germinativum). Kurang lebih setengah dari keratinosit bergerak dari lapisan sel 

basal ke atas memulai semua lapisan-lapisan epidermis yang lain. Sambil bergerak 

melalui lapisan-lapisan, strukturnya berubah dan sel-sel mulai memipih, 

kehilangan inti, dan akhirnya kering (Isriani, 2013). 

b. Dermis 

Gambar 6. Struktur Kulit dermis (Setiadi, 2007) 

Lapisan ini disebut juga korium, merupakan lapisan kulit yang terletak 

antara epidermis dan jaringan lemak subkutan. Tebal lapisan sekitar 1-4 mm, 

tergantung bagian tubuh. Dermis tersusun dari bahan mukopolisakarida. Pada 

dermis terdapat sel mast dan fibroblast. Sel mast memiliki situs reseptor untuk 

immunoglobulin E dan mengandung sejumlah senyawa penting, seperti zat yang 
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bereaksi lambat pada proses anafilaksis, prostaglandin E dan histamin. Fibroblast 

mensintesis komponen penunjang struktural dari kulit (yaitu: serat-serat elastik, 

kolagen, dan serat retikulum) (Isriani, 2013). 

Dermis mengandung jaringan padat dari serabut protein, seperti kolagen, 

retikulum, dan elastin yang disimpan dalam kelenjar dasar amorf dari 

mukopolisakarida. Serat elastik diberi nama demikian karena serat inilah yang 

memberi sifat elastisitas pada kulit. Komponen utama dari serat ini adalah elastin, 

seuatu protein amorf (Isriani, 2013). 

Fungsi dermis ini terutama melindungi tubuh dari luka, menjadikan 

epideris lebih fleksibel, penghalang terhadap infeksi dan sebagai organ penyimpan 

air. Dalam dermis terdapat kapiler darah, ujung-ujung saraf, pembuluh limfa, 

kelenjar keringat, folikel rambut, dan kelenjar sebasea (Isriani, 2013). 

c. Endodermis (Hipodermis; Subkutan) 

Gambar 7. Struktur Kulit endodermis (Setiadi, 2007) 

Lapisan subkutis terdapat dibawah lapisan dermis yang terdiri dari 

jaringan ikat yang berisi banyak sel-sel adipose, sel lemak merupakan sel bulat, 

besar, dengan inti terdesak ke pinggir karena sitoplasma lemak yang bertambah. 

Sel-sel ini membentuk kelompok yang dipisahkan satu dengan yang lainnya oleh 

trabekula yang fibrosa. Fungsi utama lemak subkutis adalah untuk mengatur suhu. 
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Pada wanita umumnya lemak subkutis lebih besar dari pada pria dan pada anak-

anak lebih besar dari pada dewasa (Setiadi, 2007). 

Hipodermis adalah lapisan bawah kulit (fasia superfisialis) yang terdiri 

atas jaringan pengikat longgar, komponennya serat longgar, elastic, dan sel lemak. 

Sel-sel lemak membentuk jaringan lemak pada lapisan adipose yang terdapat 

susunan lapisan subkutan untuk menentukan mobilitas kulit diatasnya, bila 

terdapat lobules lemak yang merata, hypodermis membentuk bantal lemak yang 

disebut pannikulus adipose. Pada daerah perut, lapisan ini dapat mencapai 

ketebalan 3 cm. sedangkan pada kelopak mata, penis, dan skortum, lapisan 

subkutan tidak mengandung lemak. Dalam lapisan hypodermis terdapat anyaman 

pembuluh arteri, pembuluh vena, dan anyaman saraf yang berjalan sejajar dengan 

permukaan kulit bawah dermis. Lapisan ini mempunyai ketebalan bervariasi dan 

mengikat kulit secara longgar terhadap jaringan di bawahnya (Harun, 2014). 

2. Fungsi Biologik Kulit  

Fungsi biologik kulit ada 5 fungsi yaitu (Hidayah, 2016):  

a. Proteksi 

Serabut elastis yang terdapat pada dermis serta jaringan lemak subkutan 

berfungsi mencegah trauma mekanik langsung terhadap interior tubuh. Lapisan 

tanduk dan mantel lemak kulit menjaga kadar air tubuh dengan cara mencegah 

masuknya air dari luar tubuh dan mencegah penguapan air, selain itu juga 

berfungsi sebagai barrier terhadap racun dari luar. Mantel asam kulit dapat 

mencegah pertumbuhan bakteri di kulit. 

b. Termoregulasi  

Kulit mengatur temperatur tubuh melalui mekanisme dilatasi dan 

konstriksi pembuluh kapiler dan melalui perspirasi, yang keduanya dipengaruhi 

saraf otonom. Pusat pengatur temperatur tubuh di hipotalamus. Pada saat 
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temperatur badan menurun terjadi vasokonstriksi, sedangkan pada saat temperatur 

badan meningkat terjadi vasodilatasi untuk meningkatkan pembuangan panas.  

c. Persepsi sensoris  

Kulit sangat sensitif terhadap rangsangan dari luar berupa tekanan, raba, 

suhu dan nyeri. Beberapa reseptor pada kulit untuk mendeteksi rangsangan dari 

luar diantaranya adalah Benda Meissner, Diskus Merkell dan Korpuskulum Golgi 

sebagai reseptor raba, Korpuskulum Panici sebagai reseptor tekanan, 

Korpuskulum Ruffini dan Benda Krauss sebagai reseptor suhu dan Nervus End 

Plate sebagai reseptor nyeri.  

d. Absorbsi  

Beberapa bahan dapat diabsorbsi kulit masuk ke dalam tubuh melalui dua 

jalur yaitu melalui epidermis dan melalui kelenjer sebasea dari folikel rambut. 

Bahan yang mudah larut dalam lemak lebih mudah diabsorbsi dibandingkan 

bahan yang larut air.  

e. Fungsi lain  

Kulit dapat menggambarkan status emosional seseorang dengan memerah 

ataupun memucat. Kulit dapat juga mensintesa vitamin D dengan bantuan sinar 

ultraviolet. 

3. Penyakit dan Kelainan Pada Kulit  

Penyakit dan kelainan pada kulit di antaranya adalah (Hidayah, 2016): 

a. Jerawat  

Jerawat merupakan penyakit kulit yang sudah dikenal secara luas dan 

sering timbul pada wajah, baik wajah para remaja maupun dewasa. Jerawat terjadi 

karena adanya peradangan yang disertai penyumbatan pada saluran kelenjar 

minyak dalam kulit. 

b. Infeksi pada kulit  
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Infeksi yang disebabkan oleh bakteri, jamur atau virus ini dapat berupa 

bisul, cacar air, kusta atau jamuran. Umumnya infeksi di sela paha dan telapak 

kaki.  

c. Penuaan dini pada kulit  

Penyebabnya demam yang tinggi dan berkepanjangan atau terkena sinar 

matahari yang terlalu lama. 

d. Noda-noda hitam  

Kelainan kulit ini disebabkan oleh sinar ultra violet matahari yang 

memacu pembentukan pigmen warna kulit secara berlebihan. Akibatnya, timbul 

bercak atau noda hitam pada bagian-bagian kulit yang sering terkena sinar 

matahari. 

D. Jerawat 

1. Definisi Jerawat 

Jerawat adalah suatu proses peradangan kronik kelenjar-kelanjar 

polisebasea yang ditandai dengan adanya komedo, papul, pustul dan nodul. 

Penyebaran jerawat terdapat pada muka, dada, punggung yang mengandung 

kelenjar sebasues (Erni, 2018). 

Jerawat merupakan peradangan yang disertai dengan penyumbatan saluran 

kelenjar minyak kulit dan rambut (saluran (pilosebasea). Apabila saluran 

pilosebasea tersumbat, maka minyak kulit (sebum) tidak dapat keluar dan 

mengumpul di dalam saluran, saluran menjadi membengkak sehingga terjadi 

komedo. Komedo merupakan permulaan terbentuknya jerawat, baik komedo 

terbuka (blackhead) atau komedo tertutup (whitehead) (Erni, 2018). 

Acne vulgaris atau jerawat, selanjutnya disebut acne, adalah penyakit kulit 

obstruktif dan infl amatif kronik pada unit pilosebasea yang sering terjadi pada 

masa remaja. Acne sering menjadi tanda pertama pubertas dan dapat terjadi satu 
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tahun sebelum menarche atau haid pertama. Onset acne pada perempuan lebih 

awal daripada laki-laki karena masa pubertas perempuan umumnya lebih dulu 

daripada laki-laki. Prevalensi acne pada masa remaja cukup tinggi, yaitu berkisar 

antara 47- 90% selama masa remaja. Perempuan ras Afrika Amerika dan Hispanik 

memiliki prevalensi acne tinggi, yaitu 37% dan 32%, sedangkan perempuan ras 

Asia 30%, Kaukasia 24%, dan India 23%.4 Pada ras Asia, lesi inflamasi lebih 

sering dibandingkan lesi komedonal, yaitu 20% lesi inflamasi dan 10% lesi 

komedonal. Tetapi pada ras Kaukasia, acne komedonal lebih sering dibandingkan 

acne inflamasi, yaitu 14% acne komedonal, 10% acne inflamasi (Erni, 2018). 

2. Etiologi 

Penyebab utama acne belum diketahui dengan pasti, tetapi diduga 

pertumbuhan acne vulgaris disebabkan oleh berbagai faktor seperti herediter, 

endokrin (androgen, pituitary sebotropic), faktor makanan (diet), keaktifan dari 

kelenjar sebasea, faktor psikis / stres, iklim, infeksi bakteri (Propionibacterium 

acnes), kosmetika, dan bahan kimia yang lain (Alexander, 2015). Walaupun 

banyak literatur yang menyebutkan bahwa terjadinya acne vulgaris karena 

multifaktorial, namun faktor kebersihan tidak dapat dipisahkan pada kejadian 

acne vulgaris (Yeti, 2016). 

3. Patogenesis  

Patogenesis acne meliputi empat faktor, yaitu hiperproliferasi epidermis 

folikular sehingga terjadi sumbatan folikel, produksi sebum berlebihan, inflamasi, 

dan aktivitas Propionibacterium acnes (P. acnes). Androgen berperan penting 

pada patogenesis acne tersebut. Acne mulai terjadi saat adrenarke, yaitu saat 

kelenjar adrenal aktif menghasilkan dehidroepiandrosteron sulfat, prekursor 

testosterone (Yeti, 2016). 
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Penderita acne memiliki kadar androgen serum dan kadar sebum lebih 

tinggi dibandingkan dengan orang normal, meskipun kadar androgen serum 

penderita acne masih dalam batas normal. Androgen akan meningkatkan ukuran 

kelenjar sebasea dan merangsang produksi sebum, selain itu juga merangsang 

proliferasi keratinosit pada duktus seboglandularis dan akroinfundibulum. 

Hiperproliferasi epidermis folikular juga diduga akibat penurunan asam linoleat 

kulit dan peningkatan aktivitas interleukin 1 alfa. Epitel folikel rambut bagian 

atas, yaitu infundibulum, menjadi hiperkeratotik dan kohesi keratinosit bertambah, 

sehingga terjadi sumbatan pada muara folikel rambut, selanjutnya di dalam folikel 

rambut tersebut terjadi akumulasi keratin, sebum, dan bakteri, dan menyebabkan 

dilatasi folikel rambut bagian atas, membentuk mikrokomedo. Mikrokomedo yang 

berisi keratin, sebum, dan bakteri, akan membesar dan ruptur. Selanjutnya, isi 

mikrokomedo yang keluar akan menimbulkan respon inflamasi. Akan tetapi, 

terdapat bukti bahwa inflamasi dermis telah terjadi mendahului pembentukan 

komedo (Yeti, 2016). 

4. Penyebab Terjadinya Jerawat 

Faktor risiko dan penyebab acne, antara lain: 

a. Sebum 

Merupakan faktor utama penyebab timbulnya acne. Produksi sebum 

dipengaruhi oleh diet atau makanan tinggi lemak, karbohidrat, yodium, alkohol 

dan makanan pedas. Pemakaian kosmetik seperti krim muka, pelembab, 

sunscreen, minyak rambut juga berperan dalam meningkatkan produksi sebum. 

b. Genetik 

Faktor herediter yang sangat berpengaruh pada besar dan aktivitas kelenjar 

glandula sebasea. Apabila kedua orang tua mempunyai parut bekas acne, 

kemungkinan besar anaknya akan menderita acne. 
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c. Usia  

Umumnya insiden terjadi pada sekitar umur 14 –17 tahun pada wanita, 

16–19 tahun pada pria dan pada masa itu lesi yang predominan adalah komedo 

dan papul dan jarang terlihat lesi berat pada penderita. 

d. Kebersihan wajah 

Meningkatkan perilaku kebersihan diri dapat mengurangi kejadian acne 

vulgaris pada remaja (Purnamei, 2017). 

e. Psikis 

Pada beberapa penderita, stres dan gangguan emosi dapat menyebabkan 

eksaserbasi acne. Stres akan mengakibatkan teraktivasinya HPA (Hipotalamus 

Pituitari Axis). Stresor fisiologis seperti rasa lapar, haus, aktivitas fisik ataupun 

trauma bersifat umum, mengancam homeostasis dan respon fisiologis yang akant 

erjadi (termasuk aktivasi HPA) merupakan suatu tindakan untuk mempertahankan 

atau mengembalikan homeostasis.Stresor psikologis tidak secara langsung 

mengacaukan homeostasis, ataupun individunya dan respon stresyang terjadi 

dapat dipelajari. Stresor psikologis menghasilkan perasaan emo sional seperti 

gelisah, takut, marah, frustasi, depresi, dan sebagainya, dimana timbulnya dan 

besarnya perasaan tersebut bergantung pada penilaian seseorang terhadap suatu 

keadaan. Kondisi stres tersebut selain dapat memicu timbulnya acne vulgaris juga 

dapat memperberat kondisi acne vulgaris yang sudah ada (Latifah dan 

Kurniawati, 2015). 

5. Jenis-jenis jerawat 

Jenis-jenis jerawat terbagi menjadi lima jenis, di antaranya: 

a. Komedo tertutup (white-head) 

Disebut juga komedo putih, kondisi ini terjadi karena pori-pori tersumbat 

oleh sel-sel kulit mati, keratin, minyak berlebih, dan bakteri. Namaun, berbeda 
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dengan komedo terbuka, komedo putih timbul di bawah permukaan kulit. Inilah 

yang menyebabkannya disebut komedo tertutup dan warnanya tak berubah 

menjadi hitam seperti komedo terbuka. 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Komedo Tertutup (Fitratul, 2018) 

b. Komedo terbuka (black-head) 

Blackhead terjadi dikarenakan adanya sumbatan muara kelenjar sebum 

dan keringat (apocrine). Komedo jenis ini tumbuh dipermukaan kulit, dapat 

terkena udara sehingga warnanya menghitam dan terlihat jelas di kulit. Biasanya 

muncul di area hidung,dagu, dan pipi. 

 

  

 

 

 

Gambar 9. Komedo Terbuka (Fitratul, 2018) 

c. Papula 

Jerawat jenis ini merupakan pori-pori yang mengalami iritasi cukup pariah 

sehingga menyababkan munculnya tonjolan kulit pink kemerahan dan tampak 

gatal. Biasanya pada papula tidak terdapat cairan di dalamnya. 
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Gambar 10. Papula (Fitratul, 2018) 

d. Pustule 

Merupakan kelanjutan dari papula namun dengan cairan nanah kekuningan 

di tengahnya. Pustula dapat terjadi ketika papula yang muncul di kulit tidak segera 

ditangani dan terlanjut terinfeksi kotoran serta debu, sehingga kondisinya makin 

parah. Nanah pada pustula awalnya berwarna kemerahan, kemudian berubah 

menjadi kekuningan dan menonjol di permukaan kulit.  

 

 

 

 

 

Gambar 11. Pustule (Fitratul, 2018) 

e. Nodula/Kista 

Merupakan jerawat yang sudah meradang terlalu parah hingga 

menyebabkan munculnya tonjolan yang besar serta sangat terlihat di permukaan 

kulit dan menyebabkan rasa sakit apabila tersentuh. Hal ini terjadi karena 

peradangan pada pustula terus berlanjut sehingga beberapa unit pilo-sebaseus 

akan berubah menjadi kantong-kantong nanah. Dikenal sebagai bentuk jerawat 

yang paling parah, ia juga dikenal sebagai nodular acne. Bintik nodula adalah 

benjolan besar, keras dan nyeri yang terbentuk di bawah permukaan kulit. Rasa 

sakit yang terkait dengan jerawat nodula parah dan hanya perawatan dermatologis 

yang disarankan. Seiring peradangan menyebar, hal ini menyebabkan kerusakan 
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pada jaringan kulit yang mengganggu struktur dan produksi kolagen. Kehilangan 

kolagen dan fibrin menyebabkan kulit meresap, menciptakan bekas pada 

permukaan luar kulit (Fitratul M, 2018). 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Nodula (Fitratul, 2018) 

E. Antimikroba 

Mikroba adalah organisme yang berukuran mikroskopis yang diantara lain 

terdiri dari bakteri, fungi dan virus. Bakteri merupakan mikroba yang prokariotik 

yang rata-rata selnya berukuran 0,5-1 x 2-5 nm, berbentuk elips, bola, batang dan 

spiral. Senyawa antimikroba tersebut yang dapat digolongkan sebagai antibakteri 

atau antifungi (Hidayah, 2016). 

1. Pengertian Antimikroba 

Antimikroba adalah bahan-bahan atau obat-obatan yang digunakan untuk 

membunuh infeksi mikroba pada manusia termasuk diantaranya antibiotik, 

antiseptik, desinfektan, dan preservatif. Antimikroba juga dikatakan sebagai obat 

pembasmi mikroba, khususnya mikroba yang merugikan manusia. Yang 

dimaksudkan dengan mikroba terbatas pada jasad renik yang tidak termasuk 

kelompok parasit. Antimikroba sendiri dapat bersifat sebagai baktetiostatika dan 

bakteriosida (Syamsul, 2015). 

2. Sifat Antimikroba  

a. Bakteriostatik, yaitu menghambat atau menghentikan pertumbuhan 

mikroorganisme seperti menghentikan pertumbuhan fungi, sitostatika terhadap 
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kanker. Dalam keadaan seperti ini jumlah mikroorganisme menjadi stasioner, 

contoh sulfonamida, tetrasiklin, kloramfenikol, dan eritromisin. 

b. Bakteriosid, bersifat membunuh mikroorganisme. Dalam hal ini jumlah 

mikroorganisme akan berkurang bahkan habis, tidak dapat melakukan 

multifikasi atau berkembang biak, contohnya penisilin, sefalosporin, dan 

neomisin (Hidayah, 2016). 

3. Prinsip Kerja Antimikroba  

Suatu antimikroba memperlihatkan toksisitas yang selektif, dimana 

obatnya lebih toksik terhadap mikroorganismenya dibandingkan pada sel hospes. 

Hal ini dapat terjadi karena pengaruh obat yang selektif terhadap mikroorganisme 

atau karena obat pada reaksi-reaksi biokimia yang penting dalam sel parasit lebih 

unggul dari pada pengaruhnya terhadap hospes. Disamping itu struktur sel 

mikroorganisme berbeda dengan struktur sel manusia (hospes, inang) (Irwan, 

2017). 

F. Uji Antimikroba 

Terdapat bermacam-macam metode uji antimikroba yaitu :  

1. Metode difusi 

a. Metode disc diffusion (tes Kirby dan Bauer)  

Metode ini digunakan untuk menentukan aktivitas agen antimikroba. 

Piringan yang berisi agen antimikroba diletakkan pada media agar tersebut. Area 

jernih mengindikasikan adanya hambatan pertumbuhan media agar. Cara ini 

menggunakan kertas saring dengan bentuk dan ukuran tertentu, biasanya 

berbentuk bulat dengan diameter 0,7–1,0 cm, yang akan dicelup pada larutan 

sampel dan larutan pendamping. Kertas saring tersebut dikeringkan dan 

diletakkan diatas media agar yang telah ditanam mikroba uji. Setelah diinkubasi 

akan terlihat daerah hambatan yang terbentuk. 
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b. E-test 

Digunakan untuk mengestimasi MIC (minimum inhibitory concentration) 

atau KHM (kadar hambat minimum), yaitu konsentrasi minimal suatu agen 

antimikroba untuk dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. 

c. Ditch-plate technique  

Pada metode ini sampel uji berupa agen antimikroba yang diletakkan pada 

parit yang dibuat dengan cara memotong media Agar dalam cawan petri pada 

bagian tengah secara membujur dan mikroba uji digoreskan kearah parit yang 

berisi agen antimikroba. 

d. Cup-plate technique  

Di mana dibuat sumur pada media Agar yang telah ditanami dengan 

mikroorganisme dan pada sumur tersebut diberi antimikroba yang akan diuji. 

e. Gradient-ptate technique  

Pada metode ini konsentrasi agen antimikroba pada media Agar secara 

teoritis bervariasi dari 0 hingga maksimal. Media Agar dicairkan dan larutan uji 

ditambahkan. Campuran medium dituang ke dalam cawan petri dan diletakkan 

dalam posisi miring. Nutrisi kedua selanjutnya dituang di atasnya.  

Plate diinkubasi selama 24 jam untuk memungkinkan agen antimikroba 

berdifusi dan permukaan media mongering. Mikroba uji digoreskan pada arah 

mulai dari konsentrasi tinggi ke rendah. Hasil diperhitungkan sebagai panjang 

total pertumbuhan mikroorganisme maksimum yang mungkin dibandingkan 

dengan panjang pertumbuhan hasil goresan. Yang perlu diperhatikan adalah hasil 

perbandingan yang didapat dari lingkungan padat dan cair, faktor difusi agen 

antimikroba dapat mempengaruhi keseluruhan hasil pada media padat. 

2. Metode Dilusi 

a. Metode Dilusi Cair  
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Metode ini mengukur MIC (minimum inhibitory concentration) atau kadar 

hambat minimum (KHM) dan MBC (minimum bactericidal concentration) atau 

kadar bunuh minimum (KBM). Cara yang dilakukan adalah dengan membuat seri 

pengenceran agen antimikroba pada medium cair yang ditambahkan dengan 

mikroba uji. Larutan uji agen antimikroba pada kadar terkecil yang terlihat jernih 

tanpa adanya pertumbuhan mikroba uji ditetapkan sebagai KHM. Larutan yang 

ditetapkan sebagai KHM tersebut selanjutnya dikultur ulang pada media cair 

tanpa penambahan mikroba uji ataupun agen antimikroba, dan inkubasi selama 

18-24 jam. Media cair yang tetap terlihat jernih setelah inkubasi ditetapkan 

sebagai KBM (Hidayah, 2016). 

b. Metode Dilusi Padat  

Metode ini serupa dengan metode dilusi cair namun menggunakan media 

padat (solid). Keuntungan metode ini adalah satu konsentrasi agen antimikroba 

yang diuji dapat digunakan untuk menguji beberapa mikroba uji (Hidayah, 2016). 

Diameter zona hambat yang terbentuk dapat digolongkan sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Kategori daya hambat bakteri menurut Davie Stout ( Fiana dkk, 2020) 

 

G. Ekstraksi  

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 

Kategori Daya Hambat Diameter Zona Hambat 

Lemah < 5 mm  

Sedang 5-10 mm 

Kuat 10-20 mm 

Sangat Kuat >20 mm 
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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  (POM, 

1979). 

Ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan 

menggunakan pelarut yang sesuai. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai 

kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi 

dalam sel tanaman. Setelah proses ekstraksi, pelarut dipisahkan dari sampel 

dengan penyaringan. Ekstrak awal sulit dipisahkan melalui teknik pemisahan 

tunggal untuk mengisolasi senyawa tunggal. Oleh karena itu, ekstrak awal perlu 

dipisahkan ke dalam fraksi yang memiliki polaritas dan ukuran molekul yang 

sama (Mukhriani, 2014). 

Ekstraksi yaitu salah satu teknik pemisahan kimia untuk memisahkan atau 

menarik satu atau lebih komponen atau senyawa-senyawa dari suatu sampel 

dengan menggunakan pelarut tertentu yang sesuai. Pada ekstraksi ini prinsip 

pemisahan didasarkan pada kemampuan atau daya larut analit dalam pelarut 

tertentu. Dengan demikian pelarut yang digunakan harus mampu menarik 

komponen analit dari sampel secara maksimal ( Erni, 2018). 

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat 

aktif dari simplisia menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau 

hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan 

sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Ditjen POM, 2020). 

Tujuan ekstraksi adalah untuk menarik dan memisahkan senyawa yang 

mempunyai kelarutan berbeda–beda dalam berbagai pelarut komponen kimia 
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yang terdapat dalam bahan alam baik dari tumbuhan, hewan, dan biota laut 

dengan menggunakan pelarut organik tertentu (Ditjen POM, 2000). 

Pemilihan metode ekstraksi tergantung pada sifat bahan dan senyawa yang 

akan diisolasi. Sebelum memilih suatu metode, target ekstraksi perlu ditentukan 

terlebih dahulu. Ada beberapa target ekstraksi, diantaranya (Mukhriani, 2014): 

1. Senyawa bioaktif yang tidak diketahui 

2. Senyawa yang diketahui ada pada suatu organisme 

3. Sekelompok senyawa dalam suatu organisme yang berhubungan secara 

struktural.  

Menurut Ditjen POM (2000), beberapa metode ekstraksi: 

1. Cara Dingin 

a. Maserasi 

Maserasi berasal dari kata “macerare” artinya melunakkan. Maserasi 

merupakan proses penyarian yang sederhana dan banyak digunakan untuk 

menyari bahan obat yang berupa serbuk simplisia yang halus. Simplisia ini 

direndam dalam penyari sampai meresap dan melemahkan susunan sel sehingga 

zat-zatnya akan terlarut, serbuk simplisia yang akan disari ditempatkan pada 

wadah bejana bermulut besar, ditutup rapat kemudian diaduk berulang-ulang, 

sehingga memungkinkan pelarut masuk ke seluruh permukaan serbuk simplisia. 

Maserat adalah hasil penarikan simplisia dengan cara maserasi. Remaserasi 

merupakan pengulangan penambahan pelarut setelah dilakukan penyaringan 

maserat pertama, dan seterusnya (Ditjen POM, 2000). Cara ini sesuai, baik untuk 

skala kecil maupun skala industri. Keuntungan dari metode maserasi yaitu 

prosedur dan peralatannya sederhana (Insani, 2019).  

b. Perkolasi 
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Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru dan sempurna 

(Exhaustiva extraction) yang umumnya dilakukan pada temperatur ruangan. 

Prinsip perkolasi adalah dengan menempatkan serbuk simplisia pada suatu bejana 

silinder, yang bagian bawahnya diberi sekat seperti berpori. Proses terdiri dari 

tahap pengembangan bahan, tahap maserasi antara, tahap perkolasi sebenarnya 

(penetasan/penampungan ekstrak), terus menerus sampai diperoleh ekstrak 

(perkolat) yang jumlahnya 1-5 kali bahan (Ditjen POM, 2000). 

Pada metode perkolasi, serbuk sampel dibasahi secara perlahan dalam 

sebuah perkolator (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 

senantiasa dialiri oleh pelarut baru. Sedangkan kerugiannya adalah jika sampel 

dalam perkolator tidak homogen maka pelarut akan sulit menjangkau seluruh area. 

Selain itu, metode ini juga membutuhkan banyak pelarut dan memakan banyak 

waktu (Insani, 2019).  

2. Cara Panas 

a. Refluks 

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya, 

selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan 

adanya pendingin balik. Umumnya dilakukan pengulangan proses pada residu 

pertama sampai 3-5 kali sehingga dapat termasuk proses ekstraksi sempurna 

(Ditjen POM, 2000). 

b. Soxhlet 

Soxletasi adalah proses pengekstrasian menggunakan pelarut yang selalu 

baru yang umumnya dilakukan dengan alat yang disebut soxhlet sehingga terjadi 
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ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin 

balik (Depkes RI, 2000). 

Soxhlet adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru yang 

umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan 

jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik (Ditjen POM, 

2000). Caranya, serbuk bahan ditempatkan pada selongsong dengan pembungkus 

kertas saring, lalu ditempatkan pada alat soxklet yang telah dipasang labu 

dibawahnya. Tambahkan pelarut sebanyak 2 kali sirkulasi. Pasang pendingin 

balik, panaskan labu, ekstraksi berlangsung minimal 3 jam dengan interval 

sirkulasi kira-kira 15 menit (Insani, 2019).  

c. Destillasi 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 (Mukhriani, 2014). 

d. Dekoksi 

Dekoksi merupakan proses ekstraksi yang mirip dengan infusdasi, hanya 

saja infus yang dibuat membutuhkan waktu lebih lama (≥30 menit) dan suhu 

pelarut sama dengan titik didih air. Caranya, serbuk bahan ditambah air dengan 

rasio 1:10, panaskan dalam panci enamel atau panci stainless steel selama 30 

menit. Bahan sesekali diaduk. Saring pada kondisi panas melalui kain flanel, 

tambahkan air panas secukupnya melalui ampas sehingga diperoleh volume yang 

diinginkan (Rahmiani, 2019). 

e. Infusdasi 
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Infusdasi merupakan metode ekstraksi dengan pelarut air. Pada waktu 

proses infusdasi berlangsung, temperatur pelarut air harus mencapai suhu 90ºC 

selama 15 menit. Rasio berat bahan dan air adalah 1 : 10, artinya jika berat bahan 

100 gr maka volume air sebagai pelarut adalah 1000 ml. Cara yang biasa 

dilakukan adalah serbuk bahan dipanaskan dalam panci dengan air secukupnya 

selama 15 menit terhitung mulai suhu mencapai 90ºC sambil sekali-sekali diaduk. 

Saring selagi panas melalui kain flanel, tambahkan air panas secukupnya melalui 

ampas hingga diperoleh volume yang diinginkan. Apabila bahan mengandung 

minyak atsiri, penyaringan dilakukan setelah dingin (Rahmiani, 2019). 

H. Partisi  

1. Definisi Partisi  

Partisi adalah proses pemisahan untuk memperoleh komponen zat terlarut 

dari campurannya dalam padatan dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Dapat 

juga didefinisikan sebagai dispersi komponen kimia dari ekstrak yang telah 

dikeringkan dalam suatu pelarut yang sesuai berdasarkan kelarutan dari komponen 

kimia dan zat-zat yang tidak diinginkan seperti garam-garam tidak dapat larut. 

Operasi ekstraksi ini dapat dilakukan dengan mengaduk suspensi padatan didalam 

wadah dengan atau tanpa pemanasan (Insani, 2019). 

Partisi merupakan tahap awal pemurnian ekstrak. Partisi menggunakan dua 

pelarut yang tidak bercampur yang ditambahkan ke dalam ekstrak. Partisi 

menggunakan dua pelarut tidak bercampur yang kepolarannya meningkat. Partisi 

biasanya melalui dua tahap yaitu n-heksan untuk menghasilkan senyawa non polar 

di lapisan organik, air untuk membuat fraksi agak polar dilapisan organik. Partisi 

dapat memberikan pemisahan yang sangat baik terutama untuk senyawa-senyawa 

yang memiliki kelarutan yang sangat berbeda (Insani, 2019). 

2. Metode Partisi 
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a. Partisi cair padat 

Partisi padat-cair (lactithing) adalah proses pemisahan untuk memperoleh 

komponen zat terlarut dari campurannya dalam padatan dengan menggunakan 

pelarut yang sesuai. Jika suatu cairan ditambahkan ke dalam ekstrak yang telah 

dilarutkan dalam cairan lain yang tidak tercampur maka akan terbentuk 2 lapisan 

tersebut (biasanya disebut fase) dan setelah beberapa saat mencapai 

kesetimbangan konsentarsi dalam dua lapisan (Basir, 2014).  

Beberapa fase organik mudah membentuk emulsi dengan fase air, 

khususnya jika terdapat partikel kecil atau terbentuk oleh pengendapan. Kelarutan 

senyawa tidak bermuatan dalam satu fase pada suhu tertentu tergantung pada 

kemiripan kepolarannya dengan fase cair, menggunakan prinsip "like dissolve 

like". Molekul bermuatan yang memiliki afinitas tinggi terhadap cairan dengan 

sejumlah besar ion bermuatan berlawanan dan juga dalam kasus ini menarik yang 

berlawanan misalnya senyawa asam akan lebih larut dalam fase air yang basa 

daripada yang netral atau asam. Ratio konsentrasi senyawa dalam kedua fase 

disebut koefesien partisi (K). Senyawa yang berbeda akan mempunyai koefesien 

partisi yang berbeda, sehingga jika satu senyawa sangat polar, koefesien partisi 

relatifnya ke fase polar lebih tinggi daripada senyawa nonpolar (Dirjen POM, 

1986). 

Kebanyakan prosedur ini dilakukan dengan terlebih dahulu menggerus 

matriks padat hingga diperoleh serbuk yang halus lalu dilanjutkan dengan 

ekstraksi pelarut, penyaringan, atau sentrifugasi untuk menghilangkan partikulat 

(Basir, 2014). 

b. Partisi cair-cair 

Ekstraksi cair-cair adalah proses pemisahan zat terlarut di dalam 2 macam 

zat pelarut yang tidak saling bercampur atau dengan kata lain perbandingan 
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konsentasai zat terlarut dalam pelarut organik dan pelarut air. Ekstaraksi cair-cair 

biasa juga disebut sebagai metode corong pisah. Jika suatu cairan ditambahkan ke 

dalam ekstark yang telah dilarutkan dalam cairan lain yang tidak dapat bercampur 

dengan yang pertama, akan terbentuk dua lapisan. Satu komponen dari campuran 

akan memiliki kelarutan dalam kedua lapisan. Satu komponen dari campuran akan 

memiliki kelarutan dalam kedua lapisan tersebut (biasanya disebut fase) dan 

setelah beberapa waktu dicapai kesetimbangan konsentarsi dalam kedua lapisan. 

Waktu yang diperlukan untuk tercapainya kesetimbangan biasanya dipersingkat 

oleh pencampuran keduanya dalam corong pisah (Dirjen POM, 1986). 

3. Tujuan Partisi 

Partisi cair cair bertujuan untuk memisahkan analit yang dituju dari 

pengganggu dengan cara melakukan partisi sampel antar 2 pelarut yang tidak 

saling campur. Salah satu fasenya seringkali berupa air dan fase yang lain adalah 

pelarut organik. Senyawa-senyawa yang bersifat polar akan ditemukan didalam 

fase air, sementara senyawa-senyawa yang bersifat hidrofobik akan masuk pada 

pelarut organik, begitupula dengan ekstraksi padat cair akan tetapi sampel yang 

digunakan tidak larut air (Insani, 2019). 

I. Tinjauan Islam Tentang Manfaat Tanaman Daun Seledri 

Ajaran Islam diturunkan ke muka bumi untuk mengatur kehidupan 

manusia di dunia dan di akhirat, mengatur hubungan hamba dengan penciptanya, 

Allah Swt. dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Oleh karena itu, dapat 

ditegaskan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang paling sempurna 

syariatnya. 

Kesehatan merupakan salah satu hak bagi tubuh manusia, demikian sabda 

Nabi Muhammad saw. Beragam cara yang digunakan masyarakat untuk berobat, 

dan salah satunya adalah dengan memanfaatkan tumbuh-tumbuhan, karena selain 
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murah efek samping yang ditimbulkan juga sangat jarang. Oleh karena itu, para 

peneliti mulai bermunculan untuk melakukan penelitian pada tumbuh-tumbuhan 

yang berkhasiat obat. Apalagi mengingat negara Indonesia kaya akan tumbuh 

tumbuhan yang berkhasiat obat. 

Tumbuhan sebagai bahan obat tradisional telah banyak digunakan untuk 

pemeliharaan kesehatan, pengobatan maupun kecantikan. Dunia kedokteran juga 

banyak mengkaji obat tradisional dan hasil-hasilnya yang mendukung bahwa 

tumbuhan obat memiliki kandungan zat-zat yang secara klinis yang bermanfaat 

bagi kesehatan. Tumbuhan atau tanaman adalah makhluk Allah yang tersebar luas 

di bumi yang sangat bermanfaat bagi kepentingan manusia. Sesuai dengan firman 

Allah swt. dalam Q.S. Asy-Syu’arā/26: 7 sebagai berikut. 

وََ
َ
رۡضَِٱلمََۡيرََوۡاَْإلَِىََأ

َ
َزَوۡجَٖكَرِيمٍََلۡأ ِ

نۢبَتۡنَاَفيِهَاَمِنَكُل 
َ
٧ََكَمَۡأ

Terjemahnya: 

 “Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami 

tumbuhkan di bumi itu berbagai macam pasangan (tumbuh-tumbuhan) yang 

baik?” (Kementerian Agama RI, 2018). 

Menurut Quraisy Shihab dalam Tafsir Al-Misbah volume 10, ayat ini 

membuktikan melalui uraiannya-uraiannya keniscayaan keesaan Allah swt. 

Karena aneka tumbuhan yang terhampar dipersada bumi sedemikian banyak dan 

bermanfaat lagi berbeda-beda jenis rasa dan warna, namun keadaanya konstan. Itu 

semua tidak mungkin tercipta dengan sendirinya, pasti ada penciptanya yang 

Maha Esa lagi Maha kuasa. Di sisi lain tanah yang gersang melalui hujan yang 

diturunkan-Nya menghidupkan yang mati. Demikian juga manusia yang mati dan 

telah terkubur di bumi. Allah kuasa menghidupkan mereka kembali. Serupa 

dengan menghidupkan pepohonan yang tumbuh di tanah yang gersang itu. 
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“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami 

tumbuhkan di bumi itu berbagai macam (tumbuh-tumbuhan) yang baik.” Melihat 

ayat ini Allah swt, sudah menjelaskan begitu banyak nikmat yang Allah berikan 

kepada kita umat manusia salah satunya dengan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan 

yang ada di atas muka bumi untuk di gunakan sebagai mana mestinya, Al-Quran 

menjelaskan bahwa tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas muka bumi ini 

mempunyai kegunaan dan fungsi masing-masing agar manusia bisa 

mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. 

Firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nahl/16: 10-11 adalah sebagai berikut. 

نزَلََمِنَََل َذِيَ ٱَهُوََ
َ
مَا ءَِٱأ ِنۡهَُشَرَابَٞوَمِنۡهَُشَجَرَٞفيِهَِتسُِيمُونَََلس َ ل كَُمَم  َٗۖ ٠١َمَا ء 

ََينُۢبتَُِ رۡعََٱلكَُمَبهِِ يۡتُونََٱوَََلز َ عۡنََٰبََٱوَََلن خَِيلََٱوَََلز َ
َ
ََلۡأ ِ

ََلث َمَرََٰتَِ ٱوَمِنَكُل  إنِ َ
رُونََ َل قَِوۡمَٖيَتَفَك َ َٰلكََِلَأٓيةَ  ٠٠ََفىَِذَ

Terjemahnya:  

“Dialah, yang telah menurunkan air (hujan) dari langit untuk kamu, 

sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuhan, 

padanya kamu menggembalakan ternakmu. Dengan (air hujan) itu Dia 

menumbuhkan untuk kamu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan 

segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berfikir.” (Kementerian 

Agama RI, 2018). 

Menurut Quraisy Shihab dalam Tafsir Al-Misbah volume 6 ayat ke 10, 

ayat di atas mengingatkan manusia dengan tujuan agar mereka mensyukuri 

kenikmatan Allah dan memanfaatkan dengan baik anugerah-Nya bahwa Dia Yang 

Mahakuasa itulah, yang telah menurunkan dari arah langit, yakni awan air hujan 

untuk kamu manfaatkan. Sebagiannya menjadi minuman yang segar dan sebagian 

lainnya menyuburkan tumbuh-tumbuhan, yang padanya, yakni di tempat 

tumbuhnya, kamu mengembalakan ternak kamu sehingga binatang itu dapat 

makan dan pada gilirannya dapat menghasilkan untuk kamu susu, daging dan 

bulu. 



42 
 

 

Pada ayat ke 11, ayat ini menyebut beberapa yang paling bermanfaat atau 

populer dalam masyarakat Arab tempat dimana turunnya al-Qur’an dengan 

menyatakan bahwa Dia, yakni Allah swt, menumbuhkan bagi kamu dengannya, 

yakni dengan air hujan itu, tanaman-tanaman; dari yang paling cepat layu sampai 

dengan yang paling panjang usianya dan paling banyak manfaatnya. Dia 

menumbuhkan zaitun, salah satu pohon yang paling panjang usianya, demikian 

juga kurma, yang dapat dimakan mentah atau matang, mudah dipetik, dan sangat 

bergizi lagi berkalori tinggi, juga anggur yang dapat kamu jadikan makanan yang 

halal atau minuman yang haram. Dan dari segala macam atau sebagian buah-

buahan, selain yang disebut itu. Sesungguhnya pada yang demikian, yakni pada 

curahan hujan dan akibat-akibatnya itu. Benar-benar ada tanda yang sangat jelas 

bahwa yang mengaturnya seperti itu adalah Maha Esa lagi Mahakuasa. Tanda itu 

berguna bagi kaum yang memikirkan. Betapa tidak, sumber airnya sama, tanah 

tempat tumbuhnya berdempet, tetapi ragam dan rasanya berbeda-beda.      

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah Swt. senantiasa 

mengisyaratkan kepada manusia untuk mengembangkan dan memperluas ilmu 

pengetahuan khususnya ilmu yang membahas tentang obat yang berasal dari alam, 

baik dari tumbuh-tumbuhan, hewan, dan mineral. Di mana ketiganya telah 

dijelaskan di dalam Al-Qur’an, mengandung suatu zat atau obat yang dapat 

digunakan untuk menyembuhkan manusia dari penyakit. Meskipun, tidak semua 

tumbuhan yang diciptakan oleh Allah Swt. di bumi dapat menyembuhkan 

penyakit tertentu.  

Dari Jabir bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam. bersabda: 
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Artinya : 

“Telah menceritakan kepada kami [Harun bin Ma’ruf] dan [Abu Ath Thahir] 

serta [Ahmad bin ‘Isa] mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami 

[Ibnu Wahb]; Telah mengabarkan kepadaku [‘Amru] yaitu Ibnu Al Harits 

dari [‘Abdu Rabbih bin Sa’id] dari [Abu Az Zubair] dari [Jabir] dari 

Rasulullsh shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Setiap penyakit 

ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka 

akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah ‘azza wajalla” (HR. Muslim, 

Hadits no. 4084). 

Hadits diatas telah diriwayatkkan oleh beberapa orang rawi, yakni: 

1. [Jabir] sebagai :  Rawi pertama 

2. [Abu Az Zubair] sebagai : Rawi kedua 

3. [‘Abdu Rabbih bin Sa’id] sebagai  : Rawi ketiga 

4. [‘Amru] Ibnu Al Harits sebagai  : Rawi keempat 

5. [Ibnu Wahb] sebagai : Rawi kelima 

6. [Harun bin Ma’ruf] dan [Abu Ath Thahir] serta 

[Ahmad bin ‘Isa] sebagai 

: Rawi keenam 

7. Imam muslim sebagai : Rawi ketujuh/ Rawi 

terakhir 

 

Dengan demikian, maka urutan-urutan sanad dari Hadits di atas sebagai berikut: 

1. [Harun bin Ma’ruf] dan [Abu Ath Thahir] serta 

[Ahmad bin ‘Isa] sebagai 

: Sanad pertama/Awal 

Sanad 

2. [Ibnu Wahb] sebagai : Sanad kedua 
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3. [‘Amru] Ibnu Al Harits sebagai  : Sanad ketiga 

4. [‘Abdu Rabbih bin Sa’id] sebagai  : Sanad keempat 

5. [Abu Az Zubair] sebagai : Sanad kelima 

6. [Jabir] sebagai : Sanad keenam/ Akhir 

Sanad 

Jadi setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah subhānahu wata’āla ada 

obatnya, dan setiap pengobatan itu harus sesuai dengan penyakitnya. Kesembuhan 

seseorang dari penyakit yang diderita memang Allah subhānahu wata’āla yang 

menyembuhkanya, akan tetapi Allah subhānahu wata’āla menghendaki agar 

pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan 

diobati sehingga akan mempermudah penyembuhannya, kecuali bila seseorang itu 

sudah tiba ajalnya. 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, jenis, dan klasifikasi 

penyakit akan semakin banyak ditemukan dan penemuan obat baru juga akan 

semakin bertambah. Allh Swt. yang menurunkan penyakit dan Allah pula yang 

yang menurunkan obatnya. Oleh karena itu, banyaknya tumbuhan yang dapat 

dimanfaatkan terutama digunakan sebagai obat maka Rasulullah memerintahkan 

kita untuk berobat bila mengidap suatu penyakit. 

Hadis di atas memberikan pengertian kepada kita bahwa semua penyakit 

yang menimpa manusia maka Allah turunkan obatnya. Terkadang ada orang yang 

menemukan obatnya, ada juga yang belum menemukan obatnya. Oleh karena itu, 

seseorang harus bersabar untuk selalu berobat dan terus berusaha untuk mencari 

obat ketika sakit sedang menimpanya. 

Islam sangat menghargai bentuk-bentuk pengobatan yang didasari oleh 

ilmu pengetahuan melalui penelitian dan eksperimen ilmiah. Oleh karena itu, 

setiap pengobatan hendaklah ditangani oleh para ahlinya (Qardhawi, 2002). 
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Dengan demikian, khususnya bagi orang – orang yang berkecimpung di 

bidang kesehatan hendaknya senantiasa terus menggali dan berbagi ilmu, salah 

satunya yaitu dengan cara melakukan penelitian agar diperoleh penemuan-

penemuan obat baru, baik itu berasal dari tumbuhan, hewan dan lain sebagainya. 

Sehingga dapat dimanfaatkan untuk kesembuahan dari berbagai macam penyakit.  
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BAB III 

METODE KERJA 

A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat kuantitatif. 

2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Fitokimia dan Laboratorium 

Mikrobiologi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar, dan dilaksanaka pada Juli 2022 sampai selesai 

B. Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis kearah  penelitian kuantitatif 

dengan metode ekperimental laboratorium. 

C. Alat dan Bahan  

1. Alat  

Alat setrifuge, autoklaf, cawan petri, enkas, inkubator, Laminar Air Flow 

(LAF), lemari pengering, oven, rotary evaporator, shaker, tabung sentrifuge dan 

timbangan analitik. 

2. Bahan  

  Air suling, biakan murni bakteri Propionibacterium acne, DMSO, ekstrak 

kental daun seledri, FeCl3, Glukosa PA, HCl, kertas cakram kosong, klindamisin, 

metanol,  medium Glukosa Nutrien Agar (GNA), medium Nutrient Agar (NA), n-

heksan. 

D. Prosedur Kerja  

1. Preparasi Sampel  

a. Pengambilan sampel  
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Sampel berupa daun seledri yang diambil pada masa panennya yaitu 6 

minggu sejak ditanam dan diambil di Kabupaten Polman, Sulawesi-Barat. 

b. Pengolahan sampel 

Sampel seledri yang telah diambil, dipisahkan antara batang dan daunnya, 

daunnya diambil dan dicuci dengan air kemudian daun diangin-anginkan di dalam 

ruangan yang terlindung dari cahaya matahari langsung, lalu diserbukkan. 

2. Ekstraksi sampel 

Metode ekstraksi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu maserasi. 

Daun  seledri yang telah kering ditimbang kemudian dimasukkan ke dalam wadah 

maserasi, kemudian ditambahkan pelarut metanol hingga terendam seluruhnya. 

Wadah maserasi ditutup dan disimpan selama 3 x 24 jam di tempat yang 

terlindung dari sinar matahari langsung sambil sesekali diaduk. Selanjutnya 

disaring, dipisahkan antara ampas dan filtrat. Filtrat metanol yang diperoleh 

kemudian dikumpulkan dan diuapkan cairan penyarinya dengan rotary evaporator 

pada suhu 50°C, kemudian ekstrak cair yang diperoleh dari rotavapor diuapkan 

sehingga dihasilkan ekstrak kental (ektrak metanol) kemudian ditimbang ekstrak 

yang diperoleh. 

3. Partisi 

Partisi dilakukan dengan metode cair padat dengan cara ditimbang ekstrak 

metanol sebanyak 50 gram, dimasukkan ke dalam lumpang, dilarutkan dengan n-

heksan 1000 mL dan digerus lalu disentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm 

selama 5 menit. Dipisahkan antara ekstrak larut n-heksan dengan ekstrak tidak 

larut n-heksan. Kemudian ekstrak yang tidak larut n-heksan dipartisi kembali 

sampai larutan berwarna bening. Setelah itu ekstrak larut n-heksan diuapkan 

menggunakan rotary evaporator pada suhu 50°C dan kemudian ekstrak diuapkan 

dengan cara diangin-anginkan hingga diperoleh ekstrak kental. 
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4. Skrining Fitokimia  

a. Uji flavonoid 

  Ekstrak ditimbang sebanyak 0,5 gram ditambahkan dengan 2-3  mL air 

panas dan sedikit serbuk Mg ditambahkan kedalam ekstrak. Kemudian 

ditambahkan 4-5 tetes HCL pekat. Jika menunjukkan warna merah, kuning atau 

jingga maka ekstrak positif mengandung plavonoid. 

b. Uji saponin 

  Ditimbang 0,5 gram ekstrak, lalu ditambahkan dengan air panas sebanyak 

3 mL kemudian dikocok kuat-kuat. Jika terdapat busa busa didiamkan selama 10 

menit. Kemudian ditambahkan 1-3 tetes HCl 1% jika busa tetap bertahan maka 

positif mengandung saponin. 

c. Uji tanin 

  Ekstrak sebanyak 0,5 gram ditambahkan 3 ml air hangat. Diteteskan 

dengan FeCl3 1%, jika terjadi perubahan warna kehijauan menjadi kehitaman 

maka positif mengandung tanin. 

5. Sterilisasi  

Dicuci alat-alat kaca (tabung reaksi, pipet tetes, pipet skala, gelas kimia, 

gelas ukur, erlenmeyer dan cawan petri) dengan detergen, dibersihkan dengan 

direndam air panas selama 15-30 menit, dicuci dengan pembilasan pertama HCl 

0,1 %, dan terakhir dengan air suling. Alat-alat dikeringkan dengan posisi terbalik 

di udara terbuka, setelah kering dibungkus dengan kertas. Tabung reaksi, gelas 

ukur gelas erlenmeyer terlebih dahulu disumbat dengan kapas bersih. Alat-alat 

dari kaca disterilkan di oven pada suhu 1800C selama 3 jam. Alat-alat suntik dan 

alat-alat plastik lainnya (tidak tahan pemanasan tinggi) disterilkan dalam autoklaf 

pada suhu 1210C selama 15 menit. Jarum ose disterilkan dengan pemanasan 

langsung hingga memijar. 
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6. Pembuatan Medium  

a. Nutrient Agar (NA) 

Cara pembuatan: 

  Menimbang 0,28 gram medium NA dimasukkan ke erlenmeyer  yang 

kemudian dilarutkan dengan aquadest sebanyak 10 ml, Kemudian dipanaskan 

hingga larut di atas penangas air. Setelah itu disterilkan dalam autoklaf pada suhu 

121 °C selama 15 menit. Lalu medium siap untuk digunakan. 

b. Glukosa Nutrient Agar (GNA) 

Cara pembuatan: 

  Menimbang 2,8 gram medium NA, dan glukosa PA sebanyak 0,5 gram 

dimasukkan ke Erlenmeyer yang kemudian dilarutkan dengan aquadest sebanyak 

100 ml, Kemudian dipanaskan hingga larut di atas penangas air. Setelah itu 

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

untuk digunakan. 

7. Pengujian Aktivitas Antimikroba 

a. Peremajaan bakteri uji 

Diambil Propionibacterium acnes yaitu bakteri penyebab jerawat satu ose 

dari biakan murni kemudian diinokulasi pada medium Nutrient agar miring, lalu 

diinkubasi pada suhu 370C selama 24 jam. 

b. Pembuatan konsentrasi larutan uji  

Dibuat larutan uji konsentrasi 12,5% , 17,5%, 22,5% dan 25,5%. Dibuat 

larutan stok 25,5% dengan cara menimbang ekstrak 12,75 gram dilarutkan dengan 

5 mL DMSO, lalu ditambahkan aquadest 45 mL hingga volume 50 mL. 

Kemudian diambil 4,411 mL dari larutan stok untuk konsentrasi 22,5%, diambil 

3,431 mL untuk konsentrasi 17,5%, dan diambil 2,450 mL untuk konsentrasi 
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12,5%. Kemudian masing-masing konsentrasi dicukupkan volumenya hingga 5 

mL. 

c. Pembuatan suspensi bakteri 

Diambil bakteri Propionibacterium acnes menggunakan jarum ose steril 

setelah diinokulasi. Kemudian disuspensikan kedalam tabung reaksi yang berisi 

10 mL Nacl 0,9% hingga diperoleh kekeruhan sama dengan standar kekeruhan 

larutan Mc. Farland. 

d. Pengujian aktivitas daya hambat 

Uji ini dilakukan dengan metode difusi agar menggunakan medium GNA, 

10 mL medium GNA dituang kedalam cawan petri dibiarkan memadat, kemudian 

diambil 20 µL suspensi bakteri lalu dituang diatas medium GNA, lalu diratakan 

dengan spreader. Kemudian, paper disk yang telah dijenuhkan dengan sampel 

pada konsentrasi 12,5%, 17,5%, 22,5%, dan 25,5% dengan kontrol positif 

Clindamycin 0,1%, kontrol negative DMSO 0,1 %, diletakkan dalam cawan petri 

yang telah berisi medium dan suspensi mikroba. Diinkubasi selama 24 jam pada 

suhu 370 C, lalu diamati zona hambat yang terbentuk. 

e. Pengukuran zona hambat 

Pengukuran ini dilakukan menggunakan menggunakan jangka sorong dan 

diukur jarak zona hambat dari kertas cakram ke zona hambat terluar. Penentuan 

zona hambat dilakukan dengan cara mengamati zona terang yang berada di zona 

terluar kertas cakram pada media agar. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Hasil Ekstraksi Daun Seledri (Apium graveolens L.) 

 Setelah dilakukan ekstraksi daun seledri (Apium graveolens L.) sebanyak 

650 gram dengan metode maserasi menggunakan cairan penyari metanol 

diperoleh ekstrak metanol kental. Maka diperoleh berat ekstrak seperti pada tabel : 

Tabel 2. Hasil ekstraksi daun seledri (Apium graveolens L.) 

Jenis 

Ekstrak 

Berat 

Sampel 

Berat Simplisia 

yang diekstraksi 

Bobot 

Ekstrak 

% Rendamen 

Ekstrak 

kental 

7,2 Kg 650 gram 125,758 

gram 

19,347 % 

2. Hasil Partisi Ekstrak Daun Seledri (Apium graveolens L.) 

Ekstrak metanol daun seledri yang diperoleh kemudian di pisahkan 

kembali dengan metode partisi cair padat, dengan menggunakan pelarut N-hexan.  

Tabel 3. Hasil partisi ekstrak daun seledri (Apium graveolens L.) 

No 

Berat Ekstrak 

yang di 

Partisi 

Jenis Pelarut Jenis Ekstrak Berat Ekstrak 

 50 gram N-heksan 

Ekstrak Larut N-

heksan 
17,429 gram 

Ekstrak Tidak 

Larut N-heksan 
32,526 gram 

3. Hasil Uji Identifikasi Golongan Senyawa  

Hasil ekstrak metanol daun seledri kemudian diuji golongan senyawa 

kimianya untuk mengetahui kandungan – kandungan senyawa yang ada didalam 

daun seledri. 
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Tabel 4. Hasil identifikasi golongan senyawa ekstrak larut N-Heksan, ekstra tidak 

larut N-Heksan dan ekstrak metanol daun seledri (Apium graveolens L.) 

No. Jenis Ekstrak Flavonoid Saponin Tanin 

1. Metanol Kuning (+) Berbusa (+) Kehitaman (+) 

2. 
Larut N-

Heksan 
- - - 

3. 
Tidak larut 

N-Heksan 
Jingga (+) Berbusa (+) Kehitaman (+) 

 Keterangan: (+) Terdapat golongan senyawa tertentu 

 (-) Tidak terdapat golongan senyawa tertentu 

4. Hasil Uji Aktivitas Antibakteri 

Pengujian aktivitas antibakteri dilakukan dengan menggunakan sampel 

ekstrak metanol daun seledri, ekstrak larut N-Heksan dan ekstrak tidak larut N-

Heksan. 

Hasil uji aktivitas antibakteri dengan ekstrak metanol daun seledri, ekstrak  

larut N-Heksan dan ekstrak tidak larut N-Heksan dapat dilihat pada table berikut :  

a. Ekstrak metanol daun seledri (Apium graveolens L.) 

Tabel 5.  Hasil uji aktivitas antibakteri dengan ekstrak metanol daun seledri 

(Apium graveolens L.) 

No Konsentrasi 

Diameter zona hambat (MM) 

Rata-rata Keterangan Cawan 

petri 1 

Cawan 

petri 2 

Cawan 

petri 3 

1 25,5% 22,5 21,8 21,5  21,93       
Sangat 

kuat 

2 22,5% 19,2 20,1 13,7 17,66 Kuat 



53 
 

 

3 17,5% 17,7 11,5 13,2 14,13 Kuat 

4 12,5% 15,2 8,3 10,4 11,3 Kuat 

5 
Kontrol 

positif 
20,76 20,76 

Sangat 

kuat 

6 
Kontrol 

negative 

_ 

 
_ _ 

Keterangan : Sangat kuat : >20 mm 

Kuat : 10-20 mm 

(-) Tidak ada zona hambat 

b. Ekstrak larut N-Heksan daun seledri (Apium graveolens L.) 

Tabel 6. Hasil uji aktivitas antibakteri dengan ekstrak larut N-Heksan (Apium 

graveolens L.) 

No Konsentrasi 

Diameter zona hambat (MM) 

Rata-rata Keterangan Cawan 

petri 1 

Cawan 

petri 2 

Cawan 

petri 3 

1 25,5% 10,8 10,3 14,2 11,76 Kuat 

2 22,5% 10,2 10,7 12,5 11,13 Kuat 

3 17,5% 8,5 12,1 10,7 10,43 Kuat 

4 12,5% 8 8,4 10,2 8,86 Sedang 

5 
Kontrol 

poitif 
20,76 20,76 

Sangat 

kuat 

6 
Kontrol 

negative 

_ 

 
_ _ 

Keterangan : Sangat kuat : >20 mm 

Kuat : 10-20 mm 

Sedang : 5-10 

(-) Tidak ada zona hambat 

c. Ekstrak tidak larut N-Heksan daun seledri (Apium graveolens L.) 
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Tabel 7.  Hasil uji aktivitas antibakteri dengan ekstrak tidak larut N-Heksan 

(Apium graveolens L.) 

No Konsentrasi 

Diameter zona hambat (MM) 

Rata-rata Keterangan Cawan 

petri 1 

Cawan 

petri 2 

Cawan 

petri 3 

1 25,5% 9,2 10,1 11,2 10,16 Kuat 

2 22,5% 7,4 8,5 9,4 8,43 Sedang 

3 17,5% 6,6 7 8,5 7,36 Sedang 

4 12,5% - - 6,5 2,16 Lemah 

5 
Kontrol 

poitif 
20,76 20,76 

Sangat 

kuat 

6 
Kontrol 

negative 

_ 

 
_ _ 

Keterangan : Sangat kuat : >20 mm 

Kuat : 10-20 mm 

Sedang : 5-10 

Lemah : < 5 mm 

(-) Tidak ada zona hambat 

B. Pembahasan 

Obat tradisional yang biasa digunakan masyarakat sebagai bahan obat 

adalah daun seledri (Apium graveolens L.) yang digunakan sebagai peluruh 

keringat, penyembuh demam, rematik, sukar tidur dan pertumbuhan rambut, 

antihipertensi dan sebagainya. 

Beberapa penelitian ilmiah menunjukkan adanya daya hambat antibakteri 

ekstrak daun seledri (Apium graveolens L.) terhadap beberapa bakteri dan juga 

penggunaan daun seledri secara tradisional sebagai obat, maka dilakukan 

penelitian ini untuk membuktikan khasiat daun seledri (Apium graveolens L.) 

terhadap bakteri Propionibacterium acne. 
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Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan ekstrak metanol daun, 

ekstrak larut N-Heksan dan ekstrak tidak larut N-Heksan daun seledri untuk 

menghambat pertumbuhan bakteri Propionibacterium acne penyebab jerawat. 

Tanaman seledri ini diperoleh dari Sulawesi barat. Tanaman seledri telah diambil 

kemudian di sortasi basah. Sortasi basah dilakukan untuk memisahkan kotoran-

kotoran dan memisahkan bagian-bagian yang tidak diperlukan yakni memisahkan 

daun dari batang seledri karena pada penelitian ini hanya menggunakan daun 

seledri. Kemudian dicuci bersih dengan air mengalir, pencucian dilakukan untuk 

menghilangkan tanah ataupun kotoran lainnya yang melekat pada daun seledri. 

Setelah proses pencucian daun seledri kemudian dilakukan perajangan 

untuk mempermudah proses pengeringan dan dikeringkan dengan cara diangin-

anginkan di dalam ruangan yang terlindung dari paparan sinar matahari langsung 

hingga kadar air yang terkandung dalam sampel berkurang agar proses enzimatik 

dapat dihentikan karena dapat merusak zat aktif. Selain itu, dapat juga mencegah 

pertumbuhan mikroorganisme. Daun seledri yang telah kering kemudian disortasi 

kering untuk memisahkan kotoran yang masih terdapat pada sampel daun seledri. 

Kemudian dibuat serbuk kasar utuk memperluas permukaan dengan cara di 

blender, sehingga pada saat proses ekstraksi kontak antara pelarut dengan sampel 

lebih efektif dan senyawa dapat terekstraksi dengan optimal. 

Dilakukan proses ekstraksi dengan metode yang digunakan adalah 

maserasi karena maserasi merupakan metode ekstraksi dengan proses perendaman 

bahan dengan pelarut yang sesuai dengan senyawa aktif yang akan diambil 

dengan pemanasan rendah atau tanpa adanya proses pemanasan.. Maserasi 

dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Cairan 

penyari akan menembus dinding sel dan akan masuk ke dalam rongga sel yang 

mengandung zat aktif, zat aktif akan larut dan karena adanya perbedaan 
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konsentrasi antara larutan zat aktif dengan yang diluar sel, maka larutan yang 

terpekat didesak keluar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi 

keseimbangan konsentrasi antara larutan diluar sel dan di dalam sel (Depkes RI, 

1986).  

Pelarut yang digunakan yaitu metanol karena metanol ialah pelarut 

semipolar yang dapat melarutkan senyawa yang bersifat polar ataupun nonpolar 

seperti fenolik, flavonoid, saponin dan lain-lain dan dapat menarik lebih banyak 

senyawa dari suatu tanaman (Khairunnisa, 2021). Sebanyak 650 gram simplisia 

daun seledri dimaserasi dengan metanol selama 3 X 24 jam. Proses maserasi 

hanya dilakukan sebanyak 1 kali dan kemudian dipekatkan dengan menggunakan 

Vaccum Rotary Evaporator dan diuapkan sehingga diperoleh ekstrak kental. Pada 

tabel 2. menunjukkan hasil ekstraksi pada daun seledri (Apium graveolens L.) 

dengan persen rendamen sebesar 19,347 %. 

Setelah didapatkan ekstrak metanol daun seledri, selanjutnya dilakukan 

proses partisi dengan menggunakan pelarut N-Heksan. Senyawa dengan tingkat 

kepolaran yang rendah akan larut dalam N-Heksan (ekstrak N-Heksan) sedangkan 

yang memiliki tingkat kepolaran yang tinggi tidak larut dalam N-Heksan (ekstrak 

metanol). Partisi ini bertujuan untuk memisahkan komponen kimia berdasarkan 

kelarutan dan tingkat kepolarannya. Proses partisi dilakukan hingga larutan 

bening atau tidak berwarna, sehingga diperoleh hasil partisi yang larut N-Heksan 

dan tidak larut N-Heksan. Kemudian hasil partisi dipekatkan dengan 

menggunakan Vaccum Rotary Evaporator dan diuapkan sehingga diperoleh 

ekstrak larut N-Heksan sebanyak 17,429 gram  dan ekstrak tidak larut N-Heksan 

sebanyak 32,526 gram yang bisa dilihat pada tabel 3. Hal ini menunjukkan bahwa 

daun seledri lebih banyak mengandung senyawa yang bersifat polar dibandingkan 

senyawa yang bersifat non polar. 
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Selanjutnya dilakukan uji identifikasi golongan senyawa kimia yang 

terkandung dalam ekstrak larut N-Heksan, tidak larut N-Heksan dan ekstrak 

metanol daun seledri. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabel 4, ekstrak 

metanol dan ekstrak tidak larut N-Heksan daun seledri terbukti mengandung 

senyawa flavonoid, saponin dan tanin. Hasil yang diperoleh sama seperti pada 

penelitian sebelumnya yang menggunakan pelarut etanol yang dilakukan oleh 

Angga & Nofita (2020). Sedangkan pada ekstrak larut N-Heksan semua hasil 

yang didapatkan negatif yang berarti tidak terdapat golongan senyawa flavonoid, 

saponin ataupun tanin pada ekstrak larut N-Heksan. 

Identifikasi golongan senyawa dilakukan untuk mengetahui kandungan 

metabolit sekunder yang terkandung dalam ekstrak larut N-Heksan, tidak larut N-

Heksan dan ekstrak metanol daun seledri sehingga dapat diketahui senyawa apa 

yang dapat berpotensi sebagai antibakteri, dan pada identifikasi ini dilakukan uji 

golongan flavonoid, saponin dan tanin. Dan pengujian golongan senyawa positif 

hanya terkandung pada ekstrak metanol dan ekstrak tidak larut N-Heksan daun 

seledri. 

Prasetyo (2008) menyatakan bahwa saponin merupakan senyawa metabolit 

sekunder yang berfungsi sebagai antiseptik sehingga memiliki kemampuan 

antibakteri. Adanya zat antibakteri tersebut akan menghalangi pembentukan atau 

pengangkutan masing-masing komponen ke dinding sel yang mengakibatkan 

lemahnya struktur disertai dengan penghilanagn dinding sel dan pelepasan isi sel 

yang akhirnya akan mematikan maupun menghambat pertumbuhan sel bakteri 

tersebut. 

Pada uji aktivitas antibakteri metode yang digunakan adalah difusi cakram. 

Hasil daya uji antibakteri didasarkan pada pengukuran Diameter Daerah Hambat 

(DDH) atau zona bening yang terbentuk disekitarnya bakteri yang digunakan, 
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sebelumnya dilakukan peremajaan terlebih dahulu umtuk meregenerasi bakteri 

agar yang diperoleh bakteri yang muda dan tidak terkontaminasi. Media agar yang 

digunakan untuk peremajaan bakteri adalah Nutrient Agar (NA) dan media 

pengujian adalah Glukosa Nutrient Agar (GNA). 

Peremajaan bakteri dilakukan dengan menanam bakteri pada media agar 

miring yang kemudian diinkubasi selama 24 jam dalam incubator pada suhu 37°C. 

inkubasi dilakukan dengan tujuan untuk mengkondisikan lingkungan pada suhu 

optimum perkembangan bakteri sehingga  bakteri dapat tumbuh dan berkembang 

dengan baik. 

Pembuatan konsentrasi larutan uji dengan 4 konsentrasi yaitu 12,5%, 

17,5%, 22,5%, dan 25,5%. Perbedaan konsentrasi dibuat untuk mengetahui 

tingkat efektivitas ekstrak menghambat pertumbuhan bakteri. Dimana dibuat 

terlebih dahulu larutan stok 25,5% dan kemudian diencerkan menjadi 12,5%, 

17,5% dan 22,5% . Pembuatan larutan stok dengan menimbang 6,375 mg ekstrak 

kemudian dilarutkan dengan air steril 25 ml.  

Pengujian aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode difusi cakram 

yang dimana menggunakan paper disk dengan medium Glukosa Nutrient Agar 

(GNA), Metode ini dilakukan untuk mengetahui besarnya diameter hambatan 

yang terbentuk pada bakteri Propionibacterium acne, setelah masa inkubasi 24 

jam, larutan ekstrak metanol daun seledri akan berdifusi ke medium agar untuk 

menghambat pertumbuhan mikroba yang ditandai adanya zona hambat bening 

yang terdapat di sekeliling paper disk. Zona hambat yang terbentuk inilah yang 

kemudian akan diukur diameternya. 

Diambil 10 mL medium GNA dituang kedalam cawan petri dibiarkan 

memadat. Dibuat suspensi bakteri dengan cara satu ose bakteri yang telah 

diremajakan dimasukkan kedalam tabung reaksi yang telah berisi 10 mL Nacl 
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0,9% hingga diperoleh kekeruhan sama dengan standar kekeruhan larutan Mc. 

Farland, yang kemudian dituang kedalam cawan petri sebanyak 20 µL, dan paper 

disk yang telah dijenuhkan dengan sampel pada konsentrasi 12,5; 17,5; 22,5; dan 

25,5 % dengan control positif antibiotik clindamycin 0.1% dan kontrol negatif 

DMSO kemudian diletakkan dalam medium. Diinkubasi selama 24 jam pada suhu 

37°C, lalu diamati luas zona hambat/bening yang terbentuk.  

Alasan penggunaan DMSO dalam melarutkan ekstrak dan sebagai kontrol 

negatif karena DMSO merupakan salah satu pelarut sampel yang dapat 

melarutkan hampir semua senyawa baik polar maupun non-polar. Selain itu, 

DMSO tidak memberikan daya hambat terhadap pertumbuhan bakteri sehingga 

tidak mengganggu hasil pengamatan. 

Alasan pemilihan bakteri Propionibacterium acne dalam penelitian ini 

karena bakteri Propionibacterium acne merupakan salah satu bakteri penyebab 

terjadinya jerawat, dimana Propionibacterium acne merupakan flora normal kulit 

terutama di bagian wajah, berperan pada patogenesis jerawat dengan 

menghasilkan lipase yang memecah asam lemak bebas dari lipid kulit. Asam 

lemak ini yang akan mengakibatkan inflamasi jaringan dan mendukung terjadinya 

jerawat (Antikan dkk, 2020). 

Medium Glukosa Nutrient Agar (GNA) merupakan medium yang baik 

sebagai tempat tumbuhnya beberapa bakteri gram positif dan gram negatif yang 

dimanfaatkan sebagai sumber nutrisi bagi pertumbuhan bakteri. 

Hasil pengamatan menunjukkan adanya zona hambat terhadap 

Propionibacterium acne, dimana potensi aktivitas daya hambat itu terlihat pada 

semua konsentrasi dimana pada ekstrak metanol diperoleh rata-rata diameter zona 

hambat pada konsentrasi 25,5% sebesar 21,93 mm, pada 22,5% diperoleh 17,66 

mm, pada 17,5% sebesar 14,3 mm dan 12,5% sebesar 11,3 mm. 
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Pada ekstrak partisi larut N-Heksan diperoleh rata-rata diameter zona 

hambat terhadap Propionibacterium acne pada konsentrasi 25,5% sebesar 11,76 

mm, konsentrasi 22,5% diperoleh diameter 11,13 mm, 17,5% sebesar 10,43 mm, 

dan pada konsentrasi 12,5% diameter zona hambat 8,86 mm. 

Selain itu pada ekstrak partisi tidak larut N-Heksan diperoleh rata-rata 

diameter zona hambat terhadap Propionibacterium acne yaitu pada konsentrasi 

25,5% diameter zona hambat yang diperoleh 10,16 mm, pada konsentrasi 22,5% 

diperoleh diameter 8,43 mm, pada konsentrasi 17,5% diperoleh 7,36 mm, dan 

pada 12,5% diperoleh 2,16 mm. 

Sedangkan untuk kontrol positif yaitu antibiotik klindamisin dengan 

diameter zona hambat terhadap bakteri Propionibacterium acne sebesar 20,76 mm 

yang menunjukkan zona hambat yang maksimal. Dan untuk kontrol negatif 

DMSO tidak menunjukan adanya zona hambat disekitar paper disk.  

Berdasarkan hasil akhir yang didapatkan, dimana ekstrak metanol daun 

seledri memiliki aktivitas antibakteri terhadap Propionibacterium acne sebagai 

bakteri penyebab jerawat, aktivitas antibakteri terlihat pada konsentrasi 25,5% 

ekstrak metanol yang memiliki rata-rata diameter 21,93 mm yang berada pada 

range >20 mm yang artinya menunjukan aktivitas antibakteri terhadap 

Propionibacterium acne dengan kategori Sangat Kuat sedangkan konsentrasi 

22,5%; konsentrasi 17,5% dan konsentrasi 12,5% yang memiliki rata-rata 

diameter yang berada pada range 10-20 mm yang artinya menunjukkkan aktivitas 

antibakteri terhadap Propionibacterium acne dengan kategori Kuat . 

Pada ekstrak partisi larut N-Heksan pada konsentrasi 25,5%; 22,5%; 

17,5% yang memiliki rata-rata diameter yang berada pada range 10-20 mm yang 

artinya menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap Propionibacterium acne 
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dengan kategori kuat, dan untuk konsentrasi 12,5% memiliki rata-rata diameter 

yang berada pada range 5-10 mm yang berarti termasuk dalam kategori sedang.  

Sedangkan pada ekstrak partisi tidak larut N-Heksan dengan konsentrasi 

25,5% yang memiliki nilai rata-rata diameter yang berada pada range 10-20 mm 

yang artinya menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap Propionibacterium acne 

dengan kategori kategori Kuat. Dan untuk konsentrasi 22,5% dan 17,5% yang 

berada pada range 5-10 mm yang berarti termasuk dalam kategori Sedang, 

sedangkan pada konsentrasi 12,5% memiliki nilai rata-rata diameter yang berada 

pada range < 5 termasuk dalam kategori lemah. 

Hal ini menunjukkan bahwa dari 3 ekstrak yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu ekstrak metanol, ekstrak larut N-Heksan dan tidak larut N-

Heksan daun seledri, ekstrak yang memiliki aktivitas antibakteri yang paling 

tinggi terdapat pada ektrak metanol dengan konsentrasi 25,5%. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Ekstrak Metanol, ekstrak larut n-heksan dan ekstrak tidak larut n-heksan 

daun seledri (Apium graveolens L.) memiliki aktivitas sebagai agen 

antibakteri terhadap bakteri penyebab jerawat Propionibacterium acne 

yaitu dengan adanya zona bening yang terbentuk. 

2. Ekstrak metanol, ekstrak larut N-Heksan dan ekstrak tidak larut N-

Heksan daun seledri (Apium graveolens L.) pada konsentrasi 25,5% yang 

memberikan efektivitas antibakteri paling besar terhadap pertumbuhan 

bakteri Propionibacterium acne dengan nilai diameter rata-rata: ekstrak 

metanol 21,93 mm kategori sangat kuat, ekstrak larut N-Heksan 11,76 

mm kategori kuat, ekstrak tidak larut N-Heksan 10,16 mm kategori kuat.  

3. Golongan senyawa yang terkandung dalam ekstrak metanol dan ekstrak 

tidak larut N-Heksan daun seledri (Apium graveolens L.) adalah 

flavonoid, saponin dan tanin. Sedangkan ekstrak larut N-Heksan 

diperoleh hasil negative tidak mengandung senyawa flavonoid, saponin 

ataupun tanin. 

4. Dalam tinjauan Islam, Allah SWT memberikan petunjuk tentang 

berbagai macam tanaman yang dapat dijadikan sebagai obat, salah 

saatunya daun seledri yang dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri 

B. Saran  

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap simplisia daun seledri 

dengan menggunakan jenis pelarut yang berbeda 

 

 



 

63 
 
 

KEPUSTAKAAN 

Andrayani, Resti. Pengaruh Konsentrasi Larutan AB Mix Dan Macam Media 

Tanam Organik Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Seledri 

(Apium graveolens L.) SECARA HIDROPONIK. Skiripsi. Pekanbaru: 

Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 2020 

Antika, Rindi Novitri, dkk. Peningkatan Pemahaman Remaja Tentang Bakteri 

Ropionibacterium Acnes Bagi Kesehatan Kulit. Dinamisia: Jurnal 

Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 3. 2020 

Arianti J, Rezti. Formulasi Dan Uji Stabilitas Fisik Gel Anti Jerawat Dari Ekstrak 

Etanol Kulit Buah Pisang Ambon Muda (Musa paradisiaca var. 

Sapientum) Dengan Berbagai Varian Basis. Skiripsi. Makassar: Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin. 2017 

Armansyah. Uji Aktivitas Antibakteri Hasil Fraksinasi Ekstrak Etanol 96% Daun 

Nangka (Artocarpus heterophyllus Lamk.) Terhadap Bakteri Penyebab 

Jerawat. Skiripsi. Makassar: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

UIN Alauddin. 2017 

Atun, Sri. Metode Isolasi dan Identifikasi Struktur Senyawa Organik Bahan Alam. 

Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur. Volume 8 No.2, 2014 

Azizah, dkk. Uji aktivitas antibakteri kombinasi ekstrak etanol daun seledri 

(Apium graviolens L.) dan madu hutan terhadap beberapa bakteri 

penyebab penyakit kulit. Jurnal Penelitian Sains 22 (1), 37-44. 2020 

Basir, Nasrawati. Uji Antimitosis Ekstrak Etanol Larut Dan Tidak Larut N-

Heksan Daun Katuk (Sauropus androgynus L. Merr) Berdasarkan 

Penghambatan Pembelahan Sel Telur Bulubabi (Tripneustus gratilla 

Linn.). Skripsi. Makassar: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN 

Alauddin. 2014 

Clements, Dkk. Formulasi Dan Uji Aktivitas Antibakteri Krim Ekstrak Etanol 

Herba Seledri (Apium Graveolens L.) Terhadap Bakteri Staphylococcus 

Aureus. Pharmacon– Program Studi Farmasi, FMIPA, Universitas Sam 

Ratulangi. Volume 9 no. 2. 2020 

Kementerian Agama RI. Al-qur'an dan Terjemahnya. Solo : PT Tiga Serangkai 

Pustaka Mandiri. 2018 

Ditjen POM. Farmakope Indonesia Edisi IV. Jakarta: Deprtemen Kesehatan RI. 

1979 



64 
 

 

Ditjen POM. Farmakope Indonesia Edisi VI. Jakarta: Deprtemen Kesehatan RI. 

2020 

Ditjen POM. Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat. Jakarta: 

Departemen Kesehatan RI, 2000 

Dwinanda, Andina. Pengaruh Jus Seledri (Apium graveolens L.) Terhadap 

Gambaran Mikroskopis Hepar Tikus (Rattus norvegicus) Yang Diinduksi 

Diet Hiperkolesterol. Skripsi. Padang: Fakultas Kedokteran Universitas 

Andalas Padang. 2018 

Endarini, Lully Hanni. Farmakognosi dan Fitokimia. Kementrian Kesehatan 

Republik Indonesia. 2016 

Erni. Uji Aktivitas Ekstrak Etanol Rimpang Lengkuas Merah (Alpinia purpurata 

K. Schum) Terhadap Bakteri Propionibacterium acnes. Skripsi. 

Makassar: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin. 2018 

Faizal, Nur Farah Aina Binti, Y. I. Artikel Tinjauan: Studi Kimia Dan Aktivitas 

Farmakologi tanaman Seledri (Apium Graviolens L.). Farmaka, 16(2), 

28–32. 2018 

Fitratul M, Syifa. Performa Identifikasi Jenis Jerawat Menggunakan Gray Level 

CO-Occurrence Matrix (GLCM) Dan Support Vector Machine (SVM). 

Skripsi. Jakarta: Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah. 2018 

Fitri, dkk. Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Herba Seledri (Apium 

Graveolens L.) terhadap Bakteri Propionibacterium Acnes Secara In-

Vitro. Prodi Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 

Universitas Islam Bandung. Volume 4 no 2. 2018 

Fitria. Aktivitas Antibaktrei Ektrak Etanol Daun Pepaya (Carica papaya) 

Terhadap Bakteri Propionibacterium acnes [Karya Tulis Ilmiah], 

Kemetrian Kesehatan Republik Indonesi Politeknik Kesehatan Bandung : 

Bandung. 2015 

Harun, Desi Syifa Nurmillah. Formulasi Uji Aktivitas Antibiotik Krim Anti-Aging 

Ekstrak 50% Kulit Buah Manggis (Garcinia magostana L.) dengan 

Metode DPPH (1,1-Diphenyl-2- Picril Hydrazil). Skripsi. Jakarta: 

Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Program Studi Farmasi. 2014 

Haryoto. Bertanam Seledri Secara Hidroponik. Kanisius. Yogyakarta. 48 hal. 

2009 

Hidayah. D, Ninin. Uji Aktivitas Akstrak Metanol Klika Anak Dara (Croton 

oblongus burm F.) Terhadap Bakteri Penyebab Jerawat. Skripsi. 

Makassar: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin. 2016 



65 
 

 

Hidayat, Rahmad. Pengaruh Pemberian Pupul Organik Cair Urin Sapi Dan ZPT 

Hormonik Terhadap Pertumbuhan Serta Hasil Tanaman Seledri (Apium 

graveolens L.) Secara Hidroponik NFT. Skripsi. Pekanbaru: Fakultas 

Pertanian Universitas Islam Riau Pekanbaru. 2019 

Insani, Fitra. Karakterisasi Komponen Kimia Hasil Fraksi Ekstrak Etanol Daun 

Sembukan (Paederia Foetida L.) Dengan Menggunakan Spektroskopi 

Infra Red. Skripsi. Makassar: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

UIN Alauddin. 2019 

Irwan, Ayu Setiawati. Uji Aktivitas Antimikroba Hasil Fraksinasi Ekstrak 

Rimpang Jeringau (Acorus Calamus L.) Terhadap Bakteri Patogen. 

Skripsi. Makassar: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN 

Alauddin. 2017 

Isriany. Formulasi Kosmetik : produk perawatan kulit dan rambut. 2013 

Juarni. Pengaruh Pupuk Cair Eceng Gondok (Eichornia crassipess) Terhadap 

Pertumbuhan Tenaman Seledri (Apium graveolens L.) Sebagai 

Penunjang Praktikum Fisiologi Tumbuhan. Skripsi Program Studi 

Pendidikan Biologi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh. 

2017 

Julianto, Tatang Shabur. Fitokimia Tinjauan Metabolit Sekunder dan Skrining 

Fitokimia. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2019 

Kristiana, W. Pengaruh Pemberian Bokashi Sisa Media Jamur Tiram dan NPK 

Organik pada Tanaman Seledri (Apium graveolens L.). Skripsi. Fakultas 

Pertanian. Universitas Islam Riau. Pekanbaru. 2016 

Majidah, dkk. Daya Antibakteri Ekstrak Daun Seledri (Apium graveolens L.) 

Terhadap Pertumbuhan Streptococcus mutans. Skripsi. Jember: Fakultas 

Kedokteran Gigi Universitas Jember. 2014 

Mukhriani. Ekstraksi, Pemisahan Senyawa, Dan Identifikasi Senyawa Aktif. 

Program Studi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin 

Makassar: Jurnal Kesehatan. Volume VII No 2. 2014 

Qardhawi, Yusuf. Islam Agama Ramah Lingkungan. Jakarta: Pustaka Al Kautsar. 

2002 

Rahmiani, Dini. Penetapan Parameter Non Spesifik Ekstrak Batang Parang 

Romang (Boehmeria virgata (Forst) Guill. ). Skripsi. Makassar: Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin. 2019 

Rizqun Nisa A. Acne vulgaris Pada Remaja. Vol 4. Medical Faculity of Lampung 

University : Lampung. 2015 



66 
 

 

Rosaini, dkk. Formulasi, Pengujian Aktivitas Antioksidan dan Antibakteri 

Sediaan Masker Gel Peel Off Ekstrak Etanol Herba Seledri (Apium 

graveolens L.). Jurnal Farmasi Higea, 11 (2). 2019 

Rukmana, R, Bertanaman Seledri, Penerbit Kanisius. 1995 

Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Mishbah. Jakarta: Lentera Hati. 2012  

Syafitri, Melda. Identifikasi Bakteri Pada Jerawat (Acne) Pada Wajah. Sekolah 

Tinggi Ilmu Kesehatan Perintis Padang. Padang. 2020 

Savitri, Evika Sandi. Rahasia Tumbuhan Berkhasiat obat Perspektif Islam. 

Malang: UIN- Malang Press. 2008 

Setiadi. Anatomi dan Fisiologi Manusia. Cet.I; Yogyakarta, Graha Ilmu. 2007 

Sudarsono, Pudjoanto A, Gunawan D, Wahyuono S, Donatus IA, Drajad M, et al. 

Tumbuhan Obat, Hasil Penetilian, Sifat-sifat dan Penggunaan, 

Yogyakarta: UGM. 1996. 

Syahsul, Muh. Akbar. Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Kemangi (Ocimum 

Sanctum L) Dalam Bentuk Sediaan Gel. Skripsi. Makassar: Fakultas 

Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Uinam. 2015 

Syamsul, Muh Akbar. Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Kemangi (Ocimum 

Sanctum L) Dalam Bentuk Sediaan Gel. Skripsi. Makassar : Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin. 2015 

Tatang Sopandi, Wardah. Mikrobiologi Pangan. Yogyakarta : C.V Andi Offset, 

2014 

Wasiaatmadja, S.M., Dalam : Djuanda, A. (eds). Ilmu Penyakit Dalam Dan 

Kelamin Edisi Kelima. Jakarta : balai penerbit FK UI pp : 254 -260. 2007 

Wijayakusuma,Hembing. Ramuan Lengkap Herbal Taklukkan Penyakit. Jakarta : 

Pustaka Bunda. 2008 

Yeti, Rahma. Analisis Konsep Diri Mahasiswa Keperawatan Yang Mengalami 

Acne Vulgaris Di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Skripsi. 

Makassar: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin. 2016 

Yusmaniar,. Wardiyah., Nida, Khairun. Mikrobiologi dan Parasitologi. 

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2017 

Zahrah, dkk. Aktivitas Antibakteri Dan Perubahan Morfologi Dari 

Propionibacterium Acnes Setelah Pemberian Ekstrak Curcuma 

Xanthorrhiza. Universitas Airlangga: Jurnal Biosains Pascasarjana, Vol. 

20, No. 3. 2018 



 

67 
 
 

LAMPIRAN 

Lampiran 1. Bagan Alur Penelitian 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengambilan Sampel 

 

Pengolahan Sampel 

 

Simplisia daun seledri 

 

Ekstraksi 

 

Identifikasi golongan  senyawa  

 

Partisi 

 

Uji daya hambat antimikroba 

 

Pengukuran diameter zona 

hambat 
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Lampiran 2. Skema Kerja Penyiapan Sampel 

 

  

 

Dipisahkan antara daun dan batang, diambil 

bagian daun dan dicuci bersih, kemudian 

dikeringkan dalam lemari pengering 

 

 

      

Diekstraksi secara maserasi dengan pelarut 

metanol, disimpan selama 3x24 jam sambil 

sesekali diaduk 

  

 

 

Diuapkan dengan rotary evaporator hingga 

diperoleh ekstrak kental 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Tanaman Seledri 

650 g Simplisia Daun Seledri  

 

Filtrat Simplisia Daun Seledri 

 

Ekstrak Metanol Daun Seledri 

 

Ditimbang Ekstrak 
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Lampiran 3. Skema Kerja Partisi Cair-Padat 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digerus 

Disentrifugasi kecepatan 3000 rpm selama 

5 menit 

Dipisahkan ekstrak larut n-Heksan dan 

tidak larut n-Heksan  

Ekstrak tidak larut n-Heksan dilarutkan kembali 

dengan n-Heksan sampai 1000 mL 

Dipartisi kembali sampai larutan berwarna 

bening 

Diuapkan ekstrak larut n-Heksan dan 

tidak larut n-Heksan 

Masing-masing ekstrak kental ditimbang 

Dilarutkan dengan n-Heksan 100 mL 

 

Dimasukkan ke dalam lumpang 

Ditimbang ekstrak 50 gram 
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Lampiran 4. Skema kerja Skrining Fitokimia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstrak metanol daun seledri 

Ditimbang 0,5 gram 

Flavonoid Saponin Tanin 

+ sedikit serbuk Mg 

+ 3 mL air panas + 3 mL air panas + 3 mL air panas 

Dikocok kuat-kuat, 

Jika terdapat busa 

didiamkan selama 10 

menit 

+ 3 tetes FeCl3 1% 

+ 4 tetes HCL 

+ 3 tetes HCl 1% 

Positif jika berwarna 

warna merah, kuning 

atau jingga 

Positif jika berwarna 

biru tinta 

Positif jika busa tetap 

bertahan 
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Lampiran 5. Skema Kerja Sterilisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disterilkan alat dari 

kaca di oven pada 

suhu 1800C selama 3 

jam 

Disterilkan alat suntik 

dan alat-alat plastik 

lainnya dalam autoklaf 

pada suhu 1210C selama 

15 menit 

Disterilakan jarum 

ose dengan 

pemanasan 

langsung hingga 

memijar 

Alat-alat yang digunakan 

Dicuci menggunakan sabun 

Direndam air panas selama 15 

menit 

Dibilas menggunakan HCl 0,1 % dan 
Dibilas menggunakan air suling 

 

Dikeringkan dengan posisi terbalik 

Disumbat tabung reaksi, gelas ukur gelas erlenmeyer 

terlebih dahulu dengan kapas bersih 

Dibungkus (alat kaca) dengan kertas  
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Lampiran 6. Skema Kerja Pembuatan Medium 

a. Nutrient Agar (NA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Glukosa Nutrient Agar (GNA) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121 °C 

selama 15 menit 

Ditimbang 2,8 gram medium NA 

Ditambahkan glukosa PA sebanyak 0,5 

gram 

Dilarutkan dengan aquadest sebanyak 100 mL 

Dipanaskan hingga larut di atas penangas air 

Disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121 °C 

selama 15 menit 

Ditimbang 0,28 gram NA 

Dilarutkan dengan aquadest 10 mL 

Dipanaskan hingga larut di atas penangas air 



73 
 

 

Lampiran 7. Skema Kerja Pengujian Aktivitas Antimikroba 

a. Peremajaan bakteri uji 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Pembuatan konsentrasi larutan uji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diambil 1 ose Propionibacterium acnes 

Diinokulasi pada medium Nutrient agar miring 

Diinkubasi pada suhu 370C selama 24 jam 

Dibuat larutan stok 25,5% dengan menimbang ekstrak 12,75 

gram dilarutkan dengan 5 mL DMSO, lalu ditambahkan 

aquadest 45 mL hingga volume 50 mL 

Dipipet dari larutan stok sebanyak 2,450 mL, 3,431 mL 

dan 4,411 mL untuk konsentrasi 12,5%, 17,5% dan 22,5%  

Dicukupkan volumenya hingga 5 mL 

dengan aquadest 
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c. Pembuatan suspensi bakteri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Pengujian aktivitas daya hambat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diambil bakteri Propionibacterium acnes 
setelah diinokulasi 

 

Disuspensikan kedalam tabung reaksi yang berisi 

10 mL Nacl 0,9% 

Diperoleh kekeruhan sama dengan standar 

kekeruhan larutan Mc. Farland 

Diambil 10 mL medium GNA dituang kedalam 

cawan petri dibiarkan memadat 

Diambil 20 µL suspensi bakteri lalu 

dituang diatas medium GNA  

Diratakan dengan spreader 

Dijenuhkan paper disk dengan sampel pada konsentrasi 12,5%, 

17,5%, 22,5%, dan 25,5% dan kontrol positif Clindamycin 

0,1%, kontrol negative DMSO 0,1 % 

Diletakkan dalam cawan petri yang telah berisi 

medium dan suspensi mikroba 
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Diinkubasi selama 24 jam pada suhu 370 C 

Diamati zona hambat yang terbentuk menggunakan 

penggaris atau jangka sorong 
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Lampiran 8. Gambar Pengamatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Sampel Seledri (Apium graveolens L.) 

Keterangan : a. Seledri (Apium graveolens L.), b. Sortasi basah daun seledri 

(Apium graveolens L.), c. Pengeringan sampel daun seledri, d. Penimbangan 

pertama sampel kering daun seledri, e. Penimbangan kedua sampel kering daun 

seledri. 
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Gambar 14. Ekstraksi sampel daun seledri (Apium graveolens L.) 

Keterangan : a. Maserasi sampel daun seledri menggunakan pelarut metanol,       

b. Penyaringan sampel daun seledri, c. Proses penguapan filtrat menggunakan 

rotary evaporator, d. Hasil rotary evaporator di aupkan kembali, e. ekstrak kental 

daun seledri 
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Gambar 15. Penimbangan ekstrak kental daun seledri 

Keterangan : a. Penimbangan gelas arloji  

b. Penimbangan ekstrak pertama 

c. Penimbangan ekstrak kedua 

d. Penimbangan ekstrak ketiga 
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Gambar 16. Skrining Fitokimia 

Keterangan : a. Penimbangan ekstrak untuk uji fitokimia 

b. Bahan yang digunakan untuk uji fitokimia (HCL Pekat, HCL 1%, 

serbuk Mg, dan FeCl3) 

c. Hasil uji tanin ekstrak metanol 

d. Hasil uji flavonoid ekstrak metanol 

e. Hasil uji saponin ekstrak metanol 
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Gambar 17. Skrining Fitokimia 

Keterangan : a. Hasil uji tanin ekstrak tidak larut N-Heksan 

b. Hasil uji flavonoid ekstrak tidak larut N-Heksan 

c. Hasil uji saponin ekstrak tidak larut N-Heksan 

d. Hasil uji tanin ekstrak larut N-Heksan 

e. Hasil uji flavonoid ekstrak larut N-Heksan 

f. Hasil uji saponin ekstrak larut N-Heksan 
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Gambar 18. Pengerjaan Partisi 

Keterangan : a. Penimbangan ekstrak untuk di partisi, b. Pelarut N-Heksan,          

c. Ekstrak digerus menggunakan lumpang, d. Larutan ekstrak dimasukkan ke 

dalam tabung centrifuge, e. Dimasukkan ke dalam alat sentrifugasi, f. Diatur 

kecepatan alat 3000 rpm  selama 10 menit, g. Penimbangan ekstrak tidak larut n-

Heksan, h. Penimbangan ekstrak larut n-Heksan 
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Gambar 19. Penyiapan alat dan bahan untuk pengujian aktivitas antimikroba 

Keterangan : a. Sterilisasi alat kaca menggunakan oven, b. Penimbangan nutrient 

agar, c. Glukosa PA , d. Paper disk blank, e. Larutan DMSO 0,1% dan 

clindamisin 0,1%, f. larutan DMSO, g. H2SO4 1%, h. Barium klorida Bacl 1%  

E 

A B C 

D 

H 

F 
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Gambar 20. Penyiapan bahan untuk pengujian aktivitas antimikroba 

Keterangan : a. Larutan Nacl 0,9%  

b. Larutan Mc Farland dan suspensi bakteri 

c. Dipanaskan Nutrient Agar di atas penangas air 

d. Kapsul clindamisin 

e. Sterilisasi Aquadest dan nutrient agar di autoklaf 
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Gambar 21. Pembuatan deret konsentrasi ekstrak 

Keterangan : a. Penimbangan ekstrak untuk pembuatan larutan stok 

 b. Menghomogenkan larutan ekstrak menggunakan Shaker 

c. Deret konsentrasi ekstrak metanol daun seledri  

d. Deret konsentrasi ekstrak larut N-Heksan daun seledri 

e. Deret konsentrasi ekstrak tidak larut N-Heksan daun seledri 
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Gambar 22. Pengerjaan pengujian aktivitas antimikroba 

Keterangan : a. Peremajaan bakteri uji 

b. Penuangan medium ke cawan petri menggunakan spoit 

c. Penuangan suspensi bakteri di atas nutrient agar menggunakan 

pipet mikro 

d. Diratakan suspensi bakteri menggunakan spreader 

e. Deletakkan paper disk yang sudah dijenuhkan dengan larutan uji 

di atas medium 
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Gambar 23. Hasil pengujian aktivitas daya hambat 

 

Keterangan : a. Hasil uji daya hambat DMSO dan Klindamisin  

b. Hasil uji daya hambat ekstrak metanol percobaan 1 

c. Hasil uji daya hambat ekstrak metanol percobaan 2 

d. Hasil uji daya hambat ekstrak metanol percobaan 3 

e. Hasil uji daya hambat ekstrak larut n-Heksan percobaan 1 

f. Hasil uji daya hambat ekstrak larut n-Heksan percobaan 2 
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Gambar 24. Hasil pengujian aktivitas daya hambat 

Keterangan : a. Hasil uji daya hambat ekstrak larut n-Heksan percobaan 3 

b. Hasil uji daya hambat ekstrak tidak larut n-Heksan percobaan 1 

c. Hasil uji daya hambat ekstrak tidak larut n-Heksan percobaan 2 

d. Hasil uji daya hambat ekstrak tidak larut n-Heksan percobaan 3 
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