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ABSTRAK 

 

NAMA  : RUSMAN MUTAHIR 

NIM  : 70100115079 

JUDUL  : UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK METANOL, 

EKSTRAK LARUT N-HEKSAN DAN EKSTRAK TIDAK 

LARUT N-HEKSAN KULIT BUAH  SEMANGKA KUNING 

(Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai) TERHADAP  

Propionibacterium acnes 

  

Kulit buah semangka kuning merupakan suatu bagian dari buah semangka 

kuning yang dilaporkan memiliki kandungan senyawa alkaloid, saponin dan terpenoid 

yang berpotensi sebagai penghambat terhadap pertumbuhan bakteri. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menguji potensi ekstrak kulit buah semangka kuning 

(Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai)  sebagai antibakteri yang dapat 

menghambat aktivitas bakteri Propionibacterium acnes. Metode difusi kertas cakram 

digunakan untuk mengetahui aktivitas antibakteri dari ekstrak metanol, ekstrak larut n-

heksan dan tidak larut n-heksan kulit buah semangka kuning. Antibiotik klindamisin 

sebagai kontrol positif dan DMSO digunakan sebagai control negatif. Digunakan 4 

konsentrasi untuk masing-masing ekstrak yaitu 250, 500, 750, dan 1000 ppm. Kulit 

buah semangka kuning menunjukkan adanya aktivitas antibakteri terhadap bakteri 

Propionibacterium acne pada konsentrasi optimum yang digunakan yaitu pada ekstrak 

metanol pada konsentrasi 250 ppm dengan kategori daya hambat Kuat, untuk ekstrak 

larut n-heksan konsentrasi optimum berada pada konsentrasi 500 ppm, dengan 

kategori daya hambat kuat. Sedangkan pada ekstrak tidak larut n-heksan konsentrasi 

optimum ialah pada konsentrasi 250 ppm, dengan kategori daya hambat kuat. 

Kata kunci : Kulit buah, Citrullus lanatus, Propionibacterium acne, antibakteri. 
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ABSTRACT 

 

Name    : RUSMAN MUTAHIR 

Student number  : 70100115079 

Title :ANTIBACTERIAL ACTIVITY TEST OF HEXAN 

EXTRACT, N-HEXAN SOLUTION EXTRACT AND N-

HEXAN INSOLUBLE EXTRACT ON THE SKIN OF 

YELLOW WATERMELON (Citrullus lanatus (Thunb.) 

Matsum. & Nakai) on  Propionibacterium acnes 

  

Yellow watermelon rind is a part of the yellow watermelon fruit which is 

reported to contain alkaloids, sponins and terpenoids which have the potential to be 

inhibitors of bacterial growth. The purpose of this study was to test the potential of 

yellow watermelon rind extract (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai) as an 

antibacterial that can inhibit the activity of Propionibacterium acnes bacteria. Disc 

paper diffusion method was used to determine the antibacterial activity of methanol 

extract, soluble n-hexane extract and insoluble n-hexane yellow watermelon rind. 

Antibiotic clindamycin as a positive control and DMSO was used as a comparison of 

antibacterial activity. 4 concentrations were used for each extract, namely 250, 500, 

750, and 1000 ppm. Yellow watermelon peel shows antibacterial activity against 

propionibacterium acne bacteria at the optimum concentration used, namely in 

methanol extract at a concentration of 250 ppm with a strong inhibitory power 

category, for n-hexane soluble extracts the optimum concentration is at a concentration 

of 500 ppm, with a strong inhibitory power category. While in the insoluble extract n-

hexane the optimum concentration is at a concentration of 250 ppm, with the category 

of strong inhibitory power. 

Keywords: Yellow watermelon skin, Citrullus lanatus, Propionibacterium acne, 

antibacterial. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Kulit pada tubuh manusia memiliki banyak fungsi, mulai dari 

pelindung otot, pengontrol suhu tubuh, hingga menjadi indicator pertama 

timbulnya suatu penyakit pada tubuh, diantaranya jerawat.  

Dalam Al-Qur‟an disebutkan tentang kulit manusia sebagaimana 

yang telah dijelaskan dalam Q.S An-Nissa/ 4 : 56  

 

رُوۡا 
َ
ف
َ
ذِيۡنَ ك

َّ
 ال
َّ
ااِن

َ
ه َ يۡۡ

َ
ا غ

ً
وۡد
ُ
هُمۡ جُل

ٰ
ن
ۡ
ل
َّ
مۡ بَد

ُ
ه
ُ
وۡد
ُ
 جُل

ۡ
ضِجَت

َ
مَا ن

َّ
ل
ُ
ارًا ؕ ك

َ
صۡلِيۡهِمۡ ن

ُ
 ن
َ
ا سَوۡف

َ
يٰتِن
ٰ
بِا  

ء :  )   
ۤ
٦٥النسا زِيْزًا حَكِيْمًا (

َ
 ع
َ
ان
َ
َ ك

ه
 اللّٰ

َّ
 اِن

َۗ
ابَ

َ
عَذ

ْ
وا ال

ُ
وْق

ُ
 لِيَذ

Terjemahnya : 

Sungguh, orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak 

akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka 

hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan 

azab. Sungguh, Allah Mhaperkasa, Mahabijaksana (Al-Qur‟an dan 

Terjemahannya).  

Ayat ini menjelaskan kekuasaan Tuhan kepada hambanya yang 

ingkar dan masuk neraka dan merasakan azab Allah “kulit mereka hangus 

dan di ganti lagi yang baru untuk kemudian terbakar lagi”. Ayat ini 

memberi isyarat sel kulit manusia cepat tumbuh kembali. Mekanisme 

inilah yang menimbulkan rasa nyeri neuropatik, hingga menjadi azab yang 

pedih.  

Islam adalah agama yang Allah datangkan untuk mengatur segala 

urusan dalam kehidupan umat manusia agar tertata rapid an indah. Islam 

sangat menyukai keindahan dan kecantikan. Sebagaimana diterangkan 

dalam hadis yang berasal dari Abdullah bin Mas‟ud yang kemudian 
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diriwayatkan kembali oleh Imam Muslim. Rasulullah Shallalahu „alaihi 

wa sallam bersabda:  

 

جَمَالَ 
ْ
 اَلله جَمِيْلٌ يُحِبُّ ال

َّ
 إِن

Artinya : 

Sesungguhnya Allah Maha Indah dan Mencintai Keindahan (HR. 

Muslim dari Ibnu Mas‟ud radhiayallahu‟anhu).  

Sehingga untuk memperoleh kecantikan atau keindahan wajah 

perlu dilakukan perawatan pada wajah kita. Wajah yang berjerawat 

merupakan salah satu penyakit yang mmerlukan perawatan atau 

pengobatan.  

Jerawat  didefinisikan sebagai peradangan kronik  dari folikel 

polisebasea yang disebabkan  oleh beberapa faktor dengan gambaran  

klinis yang khas. Jerawat di sebabkan karena adanya pori-pori kulit yang 

tersumbat sehingga menimtimbulkan bruntusan (bintik merah) dan abses 

(kantong nanah) yang meradang sehingga terjadi infeksi pada kulit. 

Jerawat juga sering terjadi pada kulit wajah, leher dan punggung. Baik 

perempuan ataupun laki-laki (Susanto & Made, 2013). 

Aktivitas kelenjar minyak yang berlebihan dan diperburuk oleh 

infeksi bakteri salah satunya bakteri Propionibacterium acnes merupakan 

penyebab dari jerawat. (Suryana et al.,2017). 

Propionibacterium acnes berperan pada patogenesis jerawat 

hingga menghasilkan lipase yang memecah asam lemak bebas dari lipid 

kulit. Kemudian Asam lemak ini mengakibatkan inflamasi ke jaringan 

ketika berhubungan dengan sistem imun sehingga mendukung terjadinya 

jerawat. Propionibacterium. acnes termasuk bakteri dengan perumbuhan 

yang relatif lambat. ( Azifitria et al., 2010) 
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Pengobatan jerawat dilakukan dengan cara memperbaiki 

abnormalitas folikel sehingga menurunkan produksi minyak yang berlebih, 

menurunkan jumlah koloni Propionibacterium acnes dan juga 

menurunkan inflamasi pada kulit. Populasi bakteri Propionibacterium 

acnes juga dapat diturunkan dengan memberikan antibiotik seperti 

eritromisin, klindamisin, dan benzoil peroksida (Azrifitria 2010). 

Tingginya penggunaan antibiotik menjadi salah satu pemicu 

terbesar munculnya resistensi. Resistensi bakteri terhadap  antibakteri 

merupakan salah satu masalah global baik  negara maju maupun negara 

berkembang (Pelzczar dan Chan, 2012). 

Hal tersebut mendorong penemuan sumber obat-obatan antibakteri 

dari bahan alam hingga dapat berperan sebagai antibakteri yang lebih 

aman dan relatif lebih murah. 

Menurut hasil penelitian Sekar Mahendra, et al., (2014) buah 

semangka kuning mengandung senyawa alkaloid, karbohidrat, protein, 

steroid, glikosida, flavonoid, tannin dan triterpenoid. Menurut Okafor, et 

al., (2015), kulit buah semangka mengandung senyawa alkaloid, fenol, 

saponin, flavonoid, triterpenoid dan steroid. Senyawa-senyawa tersebut 

memiliki potensi sebagai penghambat terhadap pertumbuhan bakteri, 

khususnya Propionibacterium acnes.  

Dengan demikian hal tersebut yang menjadi pertimbangan oleh 

peneliti untuk melakukan penelitian mengenai aktivitas ekstrak metanol 

kulit buah semangka kuning terhadap bakteri penyebab jerawat 

(Propionibacterium acnes), sebagai salah satu penemuan baru terhadap 

obat jerawat.  
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B. Rumusan Masalah  

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

n-heksan kulit buah semangka kuning (Citrullus lanatus(Thunb.) 

Matsum. & Nakai) memiliki aktivitas terhadap bakteri 

Propionibacterium acnes ?  

2. Berapa konsentrasi optimum ekstrak metanol, ekstrak larut n-heksan 

dan ekstrak tidak larut n-heksan kulit buah semangka kuning (Citrullus 

lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai) yang dapat memberikan aktivitas 

penghambatan terhadap bakteri Propionibacterium acnes ? 

3. Apa saja golongan senyawa yang terkandung dalam ekstrak metanol  

kulit buah semangka kuning (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & 

Nakai) ? 

C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

a. Uji aktivitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui dan 

menelusuri aktivitas dari ekstrak semangka kuning sebagai 

antibakteri terhadap salah satu bakteri penyebab jerawat 

(Propionibacterium acnes). 

b. Antibakteri adalah zat berupa ekstrak kulit dari semangka kuning 

yang dapat menghambat atau bahkan mematikan bakteri 

(Propionibacterium acnes). 

c. Ekstraksi adalah proses penarikan senyawa kimia/zat aktif yang 

ada pada kulit semangka kuning (Citrullus lanatus (Thunb.) 

Matsum. & Nakai)  dengan menggunakan pelarut yang metanol. 

d. Ekstrak kulit semangka kuning (Citrullus lanatus (Thunb.) 

Matsum. & Nakai) adalah sediaan kental dan pekat yang 

didapatkan dari proses menarik senyawa kimia/zat aktif yang ada 
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pada simplisia kulit semangka kuning dengan menggunakan 

pelarut metanol.  

e. Metanol adalah pelarut yang yang bersifat polar dan digunakan  

untuk menarik zat aktif yang terkandung dalam kulit semangka 

kuning (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai). 

f. 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.  

g. Kulit buah merupakan bagian selain dari daging berwarna kuning 

pada buah semangka dimana ditandai dengan warna putih hingga 

kebagian kulit terluar dengan warna hijau tua dan bercorak khas. 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

   Ruang lingkup penelitian ini mengkaji bagaimana ekstrak 

metanol, ekstrak larut n-heksan dan ekstrak tidak larut n-heksan kulit 

buah semangka kuning (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai) 

sebagai antibakteri terhadap jerawat yang disebabkan oleh bakteri 

Propionibacterium acnes. 

D. Kajian Pustaka 

1. Dalam penelitian Harith et al., (2017) tentang Strudies Phytochemical 

Constituents And Antimicrobial Properties Of Citrullus Lanatus Peels. 

diperoleh hasil bahwa ekstrak metanol kulih buah semangka memiliki 

aktivitas antimikroba pada mikroba Staphylococcus epidermidis  

dimana penghambatan tertinggi terjadi pada konsentrasi 20 mg/mL 

dengan kategori zona hambat kuat (≥10 mm), dan untuk penghambatan 

pada bakteri Trichophyton. Mentagrophytes diperoleh penghambatan 
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tertinggi pada konsentrasi 80-100 mg/mL dengan kategori zona 

hambat kuat (≥10 mm).  

2. Menurut hasil penelitian dari  Syakri et all., 2019  Tentang “Pengujian 

Aktivitas Antibakteri Ekstral Etanol Kulit Buah Semangka Merah 

(Citrullus Lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai) Terhadap Bakteri 

Propionibacterium acnes  yang menyimpulkan  bahwa ekstrak etanol 

96% kulit semangka merah (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum & 

Nakai memiliki aktivitas sebagai agen antibakteri terhadap bakteri 

penyebab jerawat Propionibacterium acne. Dengan  konsentrasi 

optimum ekstrak etanol 96% kulit semangka merah (Citrullus lanatus 

(Thunb.) Matsum & Nakai yang dapat memberikan aktivitas 

antibakteri terhadap Propionibacterium acne ialah pada konsentrasi 

1000 ppm dengan  rata-rata diameter zona hambat 0,5 mm.  

3. Selain itu dalam penelitian David Neglo et. al., 2021 Tentang 

Comparative Antioxidant And Antimicrobial Activities Of The Peels, 

Rind, Pulp And Seeds Of Waterelon (Citrullus lanatus)  fruit 

menyatakan bahwa diantara berbagai bagian buah semangka, kulit 

memiliki aktivitas antioksidan dan antimikroba tertinggi sedangkan 

daging buahnya paling sedikit. Kulit dan biji semangka tidak hanya 

kuat dalam efek antioksidan dan antimikrobanya, tetapi juga memiliki 

tingkat senyawa fenolik yang cukup besar dibandingkan dengan bagian 

lain. Dimana dalam penelitian tersebut diperoleh hasil yaitu zona 

hambat dari ekstrak metanol berbagai bagian buah semangka terhadap 

berbagai strain mikroorganisme, yaitu pada bagian kulit (500 mg/ml) 

yaitu terdapat penghambatan pada bakteri Staphylococcus Albus, 

Staphylococcus Aureus, Pseudomonas Fluorescens, Bacillus Subtilis, 
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Micrococcus Luteus, Listeria Innocua, Klebsiella Oxytoca, Salmonella 

Enterica, Shigella Sonnei, Streptococcus Thermophiles.  

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui apakah ekstrak metanol, ekstrak larut n-heksan 

dan ekstrak tidak larut n-heksan kulit buah semangka kuning 

(Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai) memiliki aktivitas 

terhadap bakteri Propionibacterium acnes. 

b. Untuk mengetahui berapa konsentrasi optimum ekstrak metanol, 

ekstrak larut n-heksan dan ekstrak tidak larut n-heksan kulit buah 

semangka kuning (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai) 

yang dapat memberikan aktivitas terhadap bakteri 

Propionibacterium acnes.  

c. Untuk mengetahui apa saja golongan senyawa yang terkandung 

dalam ekstrak metanol  kulit buah semangka kuning (Citrullus 

lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai).  

2. Manfaat penelitian  

a. Secara teoritis  

Secara teoritis penelitian ini akan menambah pemahaman 

ilmu pengetahun tentang aktivitas antimikroba dari ekstrak metanol 

limbah kulit semangka kuning (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. 

& Nakai) terhadap bakteri penyebab jerawat yang nantinya akan 

memberikan mapnfaat terhadap pembuatan obat baru. 

b. Secara aplikatif  

Secara aplikatif hasil penelitian ini diharapkan dapat 

diterapkan dalam usaha mendapatkan sumber obat baru yang 
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bermanfaat bagi ilmu pengetahuan sebagai wujud pemanfaatan 

sumber daya alam. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Uraian Tanaman  

Flora atau segala tumbuh-tumbuhan yang terdapat dalam suatu daerah atau 

di suatu masa, yang mana merupakan sebutan untuk seluruh jenis tanaman dan 

tumbuhan. Sebagai padanan dari kata flora, dalam al-Qur‟an di gunakan kata 

“nabaats” dan “haarts” yang berarti tumbuhan dan tanaman. Saat ini berbagai 

macam nama tumbuhan yang kita ketahui, nama tumbuh-tumbuhan tersebut 

sebenarnya telah Allah subhānahu wata‟āla. ajarkan kepada manusia, dan 

manusia pertama yang diajarkan oleh Allah subhānahu wata‟āla, tentang 

nama-nama tumbuhan adalah Nabiullah Adam as. 

 Dengan demikian pula dalam Al-Qur‟an banyak di sebutkan tentang 

berbagai potensi tumbuh-tumbuhan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia di 

muka bumi ini. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S. Al-An’am/ 6: 

99 
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Terjemahnya :  

 

“Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami 

tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka Kami 

keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami 

keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari 

mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-

kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang 

serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya diwaktu pohonnya 

berbuah dan perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada 
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yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang 

yang beriman” (Depertemen Agama RI, 2010: 140).  

Ayat ini merupakan bukti kemahakuasaan Allah subhānahu wata‟āla 

Ayat ini mengarahkan manusia agar memandang sekelilingnya supaya dia 

dapat sampai pada kesimpulan bahwa Allah subhānahu wata‟āla. Maha Esa 

dan kehadiran hari kiamat adalah keniscayaan. 

Berdasarkan ayat di atas diketahui bahwa Allah menciptakan aneka 

macam tumbuhan yang merupakan bahan pangan dan kebutuhan manusia dan 

binatang. Selain itu Allah juga mengingatkan agar manusia selalu mensyukuri 

dan memanfaatkannya dengan baik (Shihab, 2002: 542). 

Pada ayat ini mengurai kumpulan hal-hal yang disebut sebelumnya, 

bermula dengan menegaskan bahwa Dan Dia juga bukan selain-Nya yang 

telah menurunkan air, yakni dalam bentuk hujan yang deras dan banyak dari 

langit, lalu Kami, yakni Allah subhānahu wata‟āla, mengeluarkan yakni 

menumbuhkan disebabkan olehnya, yakni akibat turunnya air itu, segala 

macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan darinya, yakni dari tumbuh-

tumbuhan itu, tanaman yang menghijau, butir yang saling bertumpuk, yakni 

banyak, padahal sebelumnya ia hanya satu biji atau benih. (Shihab, 2002: 573-

574).  

Bagian akhir ayat ini disebutkan: perhatikanlah buahnya di waktu 

(pohonnya) berbuah, dan kematangannya. Perintah ini mendorong 

perkembangan Ilmu Tumbuh- tumbuhan (Botani) yang sampai saat ini 

mengandalkan metode pengamatan bentuk luar seluruh organnya dalam semua 

fase perkembangannya (Shihab, 2002, 3: 575). 

 

 

\ 

Dalam surah As-Saffat (Barisan-Barisan)/ 37: 146:  
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 Terjemahnya:  

“Kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu” 

(Al-Qur‟an dan Terjemahan). 

Ibnu Mas‟ud, Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Sa‟id Ibnu Jubair, Wahb 

Ibnu Tawus, As-Saddi, Qatadah, Ad-Dahhak, Ata Al-Khurrasani, dan lain-

lainnya yang bukan hanya seorang mengatakan bahwa pohon tersebut adalah 

pohon labu. 

Hasyim telah meriwayatkan dari Al-Qasim Ibnu Abu Ayyub, dari Sa‟id 

Ibnu Jubair, bahwa setiap pohon yang tidak memiliki batang dinamakan 

yaqtin (labu). 

Menurut riwayat lain yang bersumber darinya, setiap pohon yang 

dikonsumsi dalam sekali tanam dinamakan yaqtin. 

Sebagian diantara mereka menyebutkan beberapa keistimewaan dari 

buah labu ini antara lain cepat pertumbuhannya. Rindang pohonnya, besar dan 

lembut buahnya. Buah labu tidak pernah dihinggapi oleh lalat, buahnya terasa 

enak dan dapat dimakan baik dalam keadaan mentah maupun dimasak, berikut 

kulitnya. Telah disebutkan pula dalam hadis bahwa Rasulullah Saw menyukai 

buah labu dan mencari-carinya di pinggir-pinggir piring (bila sedang makan).  

 

1. Klasifikasi tanaman  

Menurut Deshmukh, 2015 klasifikasi semangka sebagai berikut :  

Regnum  : Plantae  

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas   : Magnoliopsida 

Ordo  : Violales 
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Famili  : Cucurbitaceae 

Genus  : Citrullus 

Spesies  : (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai) 

 

 

 

  Kulit semangka  

    

  Biji semangka  

  Daging buah  

  Daging kulit putih  

 

Gambar 1. Buah Semangka dan bagian-bagiannya 

2. Nama daerah  

Nama daerah: semangka, semongko (Jawa), ghuleng-ghuleng 

(Kangean), kalamboja (Nias), tamuja, karamujo, ramujo, samaka  

(Lampung), Bandike lorong (Batulappa), semangka (Sunda, Madura, 

Bali). Mandike, karamboja, kalambosa, kamandriki (Sumatera), 

mendikai, semangka, pateka,(Maluku), (Hariana, 2009). 

3. Morfologi tanaman semangka  

Semangka bersifat menjalar, batangnya kecil, dan panjangnya 

dapat mencapai 5 m. Batang tanaman ini ditumbuhi bulu-bulu halus 

yang panjang, tajam dan berwarna putih. Tanaman semangka 

mempunyai bunga jantan, bunga betina, dan hermaprodit yang 

letaknya terpisah, namun masih dalam satu pohon. Jumlah bunga 

jantan biasanya lebih banyak daripada bunga lainnya. Buahnya 

berbentuk bulat sampai oval. Kulit buahnya berwarna hijau atau 
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kuning, blurik putih atau hijau. Daging buahnya lunak, berair dan 

rasanya manis. Warna daging buah merah atau kuning (Syukur, 2009). 

Semangka kuning memiliki karakter diantaranya yaitu diameter 

batang ≥6 mm, warna batang hijau muda, permukaan batang berbulu 

pendek (≤3 mm), bentuk batang persegi empat, panjang daun ≥15 cm, 

lebar daun ≥6 cm, pangkal daun runcing, tepi daun bagia pangkal 

terbagi menjari, tepi daun bagian tengan sampai ujung berbagi 

menyirip, warna permukaan bawah daun hijau pucat, warna kelopak 

bunga hijau muda, warna mahkota bunga kuning ceah, diameter 

mahkota bunga ≥25 mm, panjang mahkota bunga ≥12 mm dan 

diameter buah vertical ≤ 20 cm. bentuk buah pendek, daging buah 

berwarna kuning (Kusumastuti et al. 2017).  

Berdasarkan klasifikasi warna kulit buah dibedakan menjadi 

tiga macam warna yakni hijau muda, hijau tua dan kuning; baik yang 

polos maupun bergaris-garis. Buah semangka yang berkulit tebal lebih 

tahan dalam penyimpanan dan pengangkutan dibandingkan dengan 

buah berkulit tipis. Daging buah semangka dibedakan menjadi empat 

macam warna, yaitu merah muda, merah tua, putih dan kuning. Ukuran 

buah biasanya dinyatakan berdasarkan berat (bobot) yang digolongkan 

menjadi tiga macam, yaitu buah besar (diatas 4 kg), buah sedang (2-4 

kg) dan buah kecil (kurang dari 2 kg). Umur buah sampai siap dipanen 

tergantung pada varietasnya, tetapi umumnya pada kisaran 80-90 hari 

setelah tanam benih atau 65-75 hari setelah pindah tanam, bahkan ada 

pula yang pada kisaran 95-100 hari setelah tanam benih; terutama 

varietas-varietas yang berumur panjang (Rukmana, 1994). 

Ukuran buah sangat beragam dan umumnya tergantung 

varietas, misalnya new dragon (5 kg), sugar baby (3 kg). Banyak 
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varietas unggul dibudidayakan oleh petani Indonesia, namun umumnya 

benih semangka masih import dari luar seperti Jepang, Taiwan dan 

sebagian kecil dari Eropa. Varietas semangka yang ada seperti yamato 

(berkulit hijau), suika (berkulit hijau kekuningan), new dragon 

(berkulit hijau blirik), sugar baby (berkulit hijau tua hingga kehitaman) 

(Barus , 2008). 

4. Kandungan kimia  

Daging buah semangka rendah kalori dan mengandung  air 

sebanyak 93,4%, protein 0,5%, karbohidrat 5,3%, lemak 0,1%, serat 

0,2%, abu 0,5 dan vitamin. Daging buah semangka mengandung asam 

amino sitrullin (C6H13N3O3), asam amino asetat, asam malat, asam 

fosfat, arginin, betain, likopen (C40H56), karoten, bromin, natrium, 

kalium, silvit, lisin, fruktosa, dekstrosa, dan sukrosa. Sitrulin dan 

arginin berperan dalam pembentukan urea di hati dari amonia dan  CO2 

sehingga keluarnya urin meningkat. Kandungan kaliumnya cukup 

tinggi yang dapat membantu kerja jantung dan menormalkan tekanan 

darah (Dalimartha, 2003). 

Kulit buah semangka juga kaya akan vitamin, mineral, enzim, dan 

klorofil. Vitamin-vitamin yang terdapat pada kulit buah semangka 

meliputi vitamin A, vitamin B2, vitamin B6, vitamin E, dan vitamin C. 

Semangka kaya kandungan kimia seperti sitrullin dan arginine. Kedua 

zat kimia tersebut berfungsi meningkatkan produksi urea di hati 

sehingga meningkatkan aliran dari urine. Bijinya mengandung 

sitrullin, vitamin B12, enzim urease, dan senyawa aktif kukurbositrin 

(Hariana, 2006). 

Menurut Oseni dan Okoye (2013), mesokarp buah semangka 

mengandung saponin, antrakinon, flavonoid, terpenoid dan alkaloid. 
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Menurut Okafor, et al., (2015), kulit buah semangka mengandung 

senyawa alkaloid, fenol, saponin, flavonoid, triterpenoid dan steroid. 

Kulit buah semangka juga memiliki beberapa senyawa aktif sebagai 

antibakteri di antaranya alkaloid, fenol, saponin, dan terpenoid 

(Odewunmi et al., 2015).  

Menurut sekar mahendra (2014) buah semangka kuning 

mengandung senyawa alkaloid, karbohidrat, protein, steroid, glikosida, 

flavonoid, tannin dan triterpenoid. kulit buah semangka kuning 

mengandung terpenoid dan saponin.  

B. Uraian Mikroba Uji 

1. Klasifikasi  

Propionibacterium acnes 

Domain  : Bacteria 

Phylum  : Firmicutes 

Class   : Actinobacteria 

Ordo   : Actinomycetes 

Family  : Propionibacteriaceae 

Genus  : Propionibacterium 

Spesies  : Propionibacterium acnes (Garrity, 2004) 
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2. Sifat dan morfologi 

Genus Propionibacterium  ini termasuk bakteri gram positif, 

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). 

Propionibacterium acnes merupakan, merupakan bakteri flora 

normal pada kulit, biasanya bakteri 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). 

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  

Lapisan atau jaringan yang menutupi seluruh tubuh dan melindungi 

tubuh dari bahaya yang datang dari luar disebut kulit. Kulit yaitu bagian 
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tubuh  yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk memperindah 

kecantikan, serta kulit dapat membantu menemukan penyakit yang diderita 

oleh pasien. Kulit disebut integument atau kutis yang tumbuh dari dua 

macam jaringan yaitu jaringan epitel yang menumbuhkan lapisan 

epidermis dan jaringan pengikat (penunjang) yang menumbuhkan lapisan 

dermis (kulit dalam), kulit mempunya susunan saraf yang teranyam secara 

halus berguna untuk merasakan sentuhan atau sebagai alat raba dan 

merupakan indicator untuk memperoleh kesan umum dengan melihat 

perubahan pada kulit. (Syaifuddin, 2009). 

 

1. Fungsi Biologik Kulit  

Fungsi biologik kulit menurut Mitsui, T. (1997), ada 5 fungsi yaitu: 

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 temperatur badan menurun terjadi vasokonstriksi, 

sedangkan pada saat temperatur badan meningkat terjadi vasodilatasi 

untuk meningkatkan pembuangan panas.  
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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. 

 

2. Lapisan Kulit 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 2. Struktur Kulit (Setiadi, 2007 : 24-25) 
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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). 

a. Epidermis 

  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). 

  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 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  
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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 

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 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). 

Di dalam dermis terdapat adneksa-adneksa (kelenjar) kulit seperti 

folikel rambut, papilla rambut, kelenjar keringat, saluran keringat, kelenjar 

sebasea, otot penegak rambut, ujung pembuluh darah dan ujung syaraf, juga 

sebagian serabut lemak yang terdapat pada lapisan lemak bawah kulit (sub 

kutis atau hipodermis) (Tranggono, 2007: 13)  
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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) 

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 

(syaifuddin, 2009).  

D. Jerawat  

Jerawat (acne) adalah kondisi abnormal kulit akibat gangguan 

produksi kelenjar minyak (subaceous gland) sehingga menyebabkan 

produksi minyak berlebih. Kondisi ini memicu terjadinya penyumbatan 

saluran folikel rambut dan pori-pori kulit (Mumpuni: 2010).  

Jerawat (acne vulgaris) merupakan penyakit kulit peradangan 

kronik folikel polisebasea dengan gambaran klinis berupa komedo, papul, 
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dan nodul pada daerah wajah, bahu, leher, dada punggung bagian atas 

(Alexander, 2015). 

Jerawat adalah penyakit kulit yang biasa terjadi pada usia remaja. 

Penyakit ini terbatas pada folikel polisebasea, kepala dan badan bagian 

atas karena kelenjar sebasea di wilayah ini sangat aktif. Apabila folikel 

polisebasea tersumbat, maka sebum tidak dapat keluar dan terkumpul di 

dalam folikel sehingga folikel membengkak, dan terjadilah komedo yang 

merupakan bentuk permulaan dari jerawat. Faktor utama yang terlibat 

dalam pembentukan jerawat adalah peningkatan produksi sebum, 

peluruhan keratinosit, pertumbuhan bakteri dan inflamasi. Bakteri yang 

terlibat dalam perkembangan jerawat antara lain Propionibacterium acnes, 

Staphylococcus aureus dan Staphylococcus epidermidis (Azrifitria et al, 

2010). 

Acne merupakan inflamasi yang paling sering terjadi pada kelenjar 

pilosebaceous yang dikarakteristikkan dengan produksi berlebihan sebum 

dan keberadaan komedo, papul, pustul, dan kista (Rycroft et al. 2010). 

Inflamasi kronis 10 acne vulgaris berpengaruh pada daerah seborrhoic, 

terutama pada dada (15%), wajah (99%), dan punggung (60%). Lesi yang 

muncul ditandai dengan keberadaan komedo, erupsi papular, erupsi 

pustular, kista purulen, dan skar (Bergler-Czop et al.2013;Layton 2010). 

Pada kulit yang semula dalam kondisi normal, sering kali terjadi 

penumpukan kotoran dan sel kulit mati karena kurangnya perawatan dan 

pemeliharaan, khususnya pada kulit yang memiliki tingkat reproduksi 

minyak yang tinggi. Akibatnya saluran kandung rambut (folikel) menjadi 

tersumbat menghasilkan komedo. Sel kulit mati dan kotoran yang 

menumpuk tersebut, kemudian terkena bakteri acne, maka timbulah 

jerawat. Jerawat yang tidak diobati akan mengalami pembengkakan 
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(membesar dan berwarna kemerahan) disebut papul. Bila peradangan 

semakin parah, sel darah putih mulai naik ke permukaan kulit dalam 

bentuk nanah (pus), jerawat tersebut disebut pustule (Mitsui, 1997). 

Menurut Adhi Djuanda (2007) menyatakan bahwa acne vulgaris 

adalah penyakit peradangan menahun folikel pilosebasea yang umumnya 

terjadi pada masa remaja dan dapat sembuh sendiri. Karena hampir setiap 

orang pernah menderita penyakit ini, maka sering dianggap sebagai 

kelainan kulit yang timbul secara fisiologis. Kligman mengatakan bahwa 

tidak ada seorang pun yang sama sekali tidak pernah menderita penyakit 

ini. Penyakit ini memang jarang terdapat pada waktu lahir, namun ada 

kasus yang terjadi pada masa bayi. Namun baru pada masa remajalah acne 

vulgaris menjadi salah satu masalah. Umumnya terjadi 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 meradang. 

Tempat predileksi acne vulgaris adalah di muka, bahu, dada bagian atas, 

dan punggung bagian atas. Lokasi kulit lain, misalnya leher, lengan atas 

gejalanya salah satunya adalah terdapat komedo. 

Jerawat paling banyak terjadi pada bagian wajah, tetapi dapat 

terjadi pada punggung, dada dan bahu. Di badan, jerawat cenderung 

terkonsentrasi dekat garis tengah tubuh. Penyakit ini ditandai oleh lesi 

yang bervariasi, yaitu komedo, dapat berupa komedo terbuka (blackhead 

comedones) yang terjadi akibat oksidasi melanin, atau komedo tertutup 

(whitehead comedones). Lesi inflamasi berupa papul, pustule, hingga 

nodus dan kista. Scar atau jaringan parut dapat menjadi komplikasi acne 

noninflamasi maupun acne inflamasi (Movita, 2013). 
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1. Penyebab terjadinya jerawat 

 Menurut Kusantati dkk (2008), bebrapa faktor penyebab 

timbulnya masalah- masalah kelainan kulit pada kelenjar palit atau jerawat 

yaitu: 

a. Genetik 

Mereka yang orang tuanya berjerawat selagi muda, maka anaknya 

akan lebih mudah terkena jerawat dibandingkan mereka yang tidak 

memiliki genetik berjerawat. 

b. Umur dan jenis kelamin 

 Pada umumnya jerawat muncul pada usia pubertas dan remaja (usia 

13-19 tahun). 

c. Makanan 

Secara ilmiah dapat dibuktikan bahwa mengkonsumsi terlalu 

banyak gula dapat meningkatkan kadar insulin dalam darah, dimana 

hal tersebut memicu produksi hormon androgen yang membuat kulit 

jadi berminyak. Dan kadar minyak yang tinggi dalam kulit 

merupakan pemicu paling besar terhadap timbulnya jerawat. 

d. Gangguan pencernaan makanan 

Tidak teraturnya pembuangan kotoran dapat mempengaruhi 

timbulnya jerawat. 

e. Alergi terhadap makanan 

Alergi terhadap zat protein, kerbohidrat dan lemak dapat 

menjadikan timbulnya jerawat yang parah. 

f. Bakteri 

Kemungkinan pada penyebab terjadinya jerawat dalam bersumber 

dari bakteri pathogen yang dapat menjadi penyebab munculnya 
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 jerawat, diantaranya adalah Propionibacterium acnes, 

Staphylococcus aureus dan Staphylococcus epidermidis. 

g. Mekanis 

Kebiasaan memegang atau memencet jerawat menyebabkan jerawat 

lebih parah, karena luka yang terjadi memungkinkan infeksi dan 

menyebabkan penyebaran infeksi keseluruh tubuh. 

h. Iklim 

Iklim yang lembab dan panas dapat menyyebabkan kelenjar palit 

bekerja lebih giat dan dapat memperburuk keadaan jerawat. 

2. Tahap terbentuknya jerawat 

Menurut Kusantati (2008) tahap terjadinya jerawat, yaitu: 

a) Pada kulit yang semula dalam kondisi normal, sering kali terjadi 

penumpukan kotoran dan sel kulit mati karena kurangnya 

perawatan dan pemeliharaan. 

b)  Sel kulit mati dan kotoran menumpuk tersebut kemudian terkena 

bakteri acne, maka timbullah jerawat. 

c) Dalam waktu tertentu, jerawat yang tidak terobati akan mengalami 

pembengkakan (papula). 

d) Bila peradangan semakin parah, sel darah putih mulai naik ke 

permukaan kulit dalam bentuk nanah (pus), jerawat tersebut 

disebut pastules 

e) Bila jerawat mengandung nanah, lemak dan cairan- cairan lain 

berarti jerawat sudah berada pada kondisi terparah (cyst). 

f) Bila cyst tidak terawat, maka jaringan kolagen akan mengalami 

kerusakan sampai pada lapisan dermis, sehingga kulit menjadi 

bopeng (scar). 
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3. Jenis-jenis jerawat 

Jenis-jenis jerawat terbagi menjadi lima jenis, diantaranya: 

a. Komedo tertutup (white-head) 

Komedo tertutup adalah jerawat yang bentuknya seperti tonjolan 

yang berwarna putih kekuningan. Komedo tertutup merupakan 

kelainan berupa bintil kecil dengan lubang kecil atau tanpa lubang 

karena sebum yang biasanya disertai bakteri menumpuk di folikel 

kulit dan tidak bisa keluar. Komedo tertutup lebih mudah diraba 

dari pada dilihat. Komedo ini berupa papula yang sangat kecil 

dengan titik atau penonjolan ditengah, paling banyak terdapat di 

dahi dan pipi (Graham-brown and Burns, 2005). 

b. Komedo terbuka (black-head) 

Menurut Prianto (2014) Komedo terbuka disebabkan oleh 

pelebaran dari folikel rambut yang disebabkan oleh sel keratin 

yang menumpuk disertai minyak dari kelenjar sebum. Warna hitam 

yang terlihat disebabkan pigmen yang terdapat dalam sel kulit mati 

tersebut bercampur sejumlah kotoran yang terdapat disekitar 

lubang atas folikel rambut (pori- pori kulit wajah). 

c. Papula 

Papula adalah jerawat yang berbintik kecil berwarna merah 

(Graham-brown, 2005). Papula terjadi ketika dinding folikel 

rambut mengalami kerusakan atau pecah sehingga sel darah putih 

keluar dan terjadi inflamasi di lapisan dalam kulit. Papula 

berbentuk benjolan-benjolan lunak kemerahaan di kulit tanpa 

memiliki kepala. 
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d. Pustule 

Pustule adalah benjolan meradang berisi nanah. Pustule terjadi 

beberapa hari kemudian ketika sel darah putih keluar ke permukaan 

kulit. Pustule berbentuk benjolan merah dengan titik putih atau 

kuning di tengahnya yang mengandung sel darah putih. 

Jenis jerawat yang akan diberi perlakuan yaitu jenis jerawat pustule 

karena jenis ini mengalami pertumbuhan bakteri sangat banyak 

hingga bernanah. Selain itu, proses penyembuhannya lebih dapat 

diamati dari pada jenis jerawat lain. 

e. Nodula/Kista 

Semakin bertambahnya peradangan dan semakin bertambah 

dalamnya peradangan, maka makin bertambah besar jerawat yang 

dapat dilihat dan diraba yang berakibat pada terbentuknya 

nodul/kista yang sangat dalam (Graham-brown, 2005). 

Nodula/Kista adalah benjolan keras dan besar di bawah kulit.  Bila 

folikel pecah di dasarnya maka terjadi benjolan radang yang besar 

yang sakit bila disentuh. Nodula/Kista biasanya terjadi akibat 

rangsang peradangan oleh fragmen rambut yang berlangsung lama. 

E. Antibiotik  

Pada awalnya istilah yang digunakan adalah antibiotis, yang berarti 

substansi yang dapat menghambat pertumbuhan organisme hidup yang 

lain, dan berasal dari mikroorganisme. Namun pada perkembangannya, 

antibiotis ini disebut sebagai antibiotik dan istilah ini tidak hanya terbatas 

untuk substansi yang berasal dari mikroorganisme, melainkan semua 

subtansi yang diketahui memiliki kemampuan untuk menghalangi 

pertumbuhan organisme lain khususnya mikroorganisme. Dalam 

penemuan dan perkembangan antibiotik selanjutnya, dibedakan antara 
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antibiotic terhadap sel prokariotik (bakteri) dan antibiotik terhadap sel 

eukariotik (fungi, protozoa, cacing) (Sylvia, 2008). 

Aplikasi antibiotik tidak hanya terbatas untuk kemoterapi. 

Beberapa aplikasi antibiotik lainnya adalah antibiotik antitumor (agen 

sitostatik), antibiotik untuk patologi tanaman, antibiotik sebagai bahan 

tambahan makanan, antibiotik dalam bidang peternakan dan kesehatan 

hewan (Sylvia, 2008).  

Antibiotik diklasifikasikan menjadi bakteriostatik dan bakterisidal. 

Obat-obat bakteriostatik menghambat pertumbuhan dan replikasi 

bakteripada kadar tertentu dalam serum pasien sehingga penyebaran 

infeksi terhambat, dengan demikian sistem imun tubuh dapat menyerang, 

memusnahkan, dan mengeliminasi bakteri pathogen. Jika obat dieliminasi 

sebelum sistem imun membunuh bakteri, bakteri dapat terus hidup dan 

memulai siklus infeksi sekunder. Obat-obat bakterisidal membunuh 

bakteri pada kadar tertentu dalam serum pasien dan karena aksi antibiotik 

bakterisidal lebih cepat, obat ini merupakan obat pasien yang menderita 

infeksi serius (Maksum, 2014). 

F. Uji antimikroba  

1. Metode difusi  

a. Metode disc diffusion (tes Kirby & Baurer)  

Merupakan salah satu metode yang digunakan untuk 

menentukan aktivitas agen mikroba dengan cara meletakkan 

piringan yang berisi agen antimikroba diletakkan pada media agar 

yang telah ditanami mikroorganisme yang akan berdifusi pada 

media agar tersebut. Area jernih mengindikasikan adanya 

hambatan pertumbuhan mikroorganisme oleh agen antimikroba 

pada permukaan media agar (Sylvia, 2008). 
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b. 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 (maksimum 6 macam) digoreskan ke arah parit yang 

berisi agen antimikroba (Sylvia, 2008). 

c. Cup-plate technique  

Metode ini serupa dengan metode disc diffusion,dimana 

dibuat sumur pada media agar yang telah ditanami dengan 

mikroorganisme dan pada sumur tersebut diberi agen antimikroba 

yang akan diuji (Sylvia, 2008). 

2. Metode dilusi  

a) Metode dilusi cair (broth dilution)  

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 di tetapkan sebagai KHM. Larutan yang ditetapkan 

sebagai KHM tersebut selanjutnya dikultur ulang pada media cair 

tanpa penambahan mikroba uji ataupun agen antimikroba, dan 

diinkubasi selama 18-24 jam. Media cair yang tetap terlihat jernih 

setelah diinkubasi ditetapkan sebagai KBM (Sylvia, 2008). \ 
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b) Metode dilusi padat (solid dilution test)  

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 (Sylvia, 2008). 

Diameter zona hambat yang terbentuk dapat digolongkan 

sebagai berikut (Cut, 2009): 

Tabel 1. Kategori daya hambat bakteri menurut Davis stout (1971) 

G. Ekstraksi  

Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan 

mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia nabati atau hewani 

menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua 

pelarut diuapkan dari massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan 

sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Ditjen POM, 

2000).  

Simplisia adalah bahan alam yang digunakan sebagai obat yang 

belum mengalami pengolahan apapun juga, kecuali dinyatakan lain, 

berupa bahan yang telah dikeringkan. Simplisia nabati adalah simplisia 

berupa tanaman utuh, bagian tanaman dan eksudat tanaman, simplisia 

hewani adalah simplisia berupa hewan utuh bagian hewan atau zat yang 

dihasilkan hewan yang masih belum berupa zat kimia murni, sedangkan 

Diameter zona hambat Respon hambat pertumbuhan 

< 5 mm Lemah 

5-10 mm Sedang 

10-20 mm Kuat 

>20 mm Sangat kuat 
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simplisia mineral adalah simplisia yang berasal dari bumi, baik telah 

diolah ataupun belum, tidak berupa zat kimia murni  (POM, 1979). 

Ekstraksi (penyarian) adalah kegiatan penarikan zat yang dapat 

larut dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair. Simplisia yang 

disari, mengandung zat aktif yang dapat larut dan zat yang tidak larut 

seperti serat, karbohidrat, protein, dan lain–lain (Harborne, J.B., 1987: 7).  

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi 

zat aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani 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 (Dirjen POM, 1995: 7). 

Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair dibuat dengan 

menyari simplisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok, di luar 

pengaruh cahaya matahari langsung. Ekstrak kering harus mudah digerus 

menjadi serbuk (Ditjen POM, 1979:9). 

Tujuan ekstraksi adalah untuk menarik dan memisahkan senyawa 

yang mempunyai kelarutan berbeda–beda dalam berbagai pelarut 

komponen kimia 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 (Sarker SD, dkk., 2006): 

1. Senyawa bioaktif yang tidak diketahui 

2. Senyawa yang diketahui ada pada suatu organisme 
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3. Sekelompok senyawa dalam suatu organisme yang berhubungan secara 

struktural.  

Menurut Ditjen POM (2000), beberapa metode ekstraksi: 

a. Cara Dingin 

1) 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 (Ansel, 1989). 

Maserat adalah hasil penarikan simplisia dengan cara maserasi (Syamsuni, 

2006). 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 (Agoes, 2007).  

2) Perkolasi 

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 
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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 

(Agoes, 2007).  

b. Cara Panas 

1) 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). 

Pada metode reflux, sampel dimasukkan bersama pelarut ke dalam 

labu yang dihubungkan dengan kondensor. Pelarut dipanaskan hingga 

mencapai titik didih. Uap terkondensasi dan kembali ke dalam labu. 

Kerugian dari metode ini adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat 

terdegradasi (Seidel, 2006). 

2) Soxhlet 

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 
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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 

(Atun, 2014).  

Keuntungan dari metode ini adalah proses ektraksi yang kontinu, 

sampel terekstraksi oleh pelarut murni hasil kondensasi sehingga tidak 

membutuhkan banyak pelarut dan tidak memakan banyak waktu. 

Kerugiannya adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi 

karena ekstrak yang diperoleh terus-menerus berada pada titik didih 

(Seidel, 2006).  

3) 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 (Seidel, 2006). 

4) Dekoksi 

Dekok adalah ekstraksi menggunakan pelarut air pada temperatur 

900Cselama 30 menit. 5. Sokletasi Sokletasi adalah metode ekstraksi 

untuk bahan yang tahan pemanasan dengan cara meletakkan bahan yang 

akan diekstraksi dalam sebuah kantung ekstraksi (kertas kering) didalam 

sebuah alat ekstraksi dari gelas yang bekerja kontinu (Voight, 1995; 570). 

Dekoksi merupakan proses ekstraksi yang mirip dengan infusdasi, 

hanya saja infus yang dibuat membutuhkan waktu lebih lama (≥30 menit) 
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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 (Atun, 2014). 

5) Infusa 

Infusa 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 (Atun, 2014).  

 

H. Tinjauan Islam tentang Tumbuhan  

Keanekaragaman tumbuhan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat 

Indonesia sebagai bahan pengobatan, dimana segala sesuatu yang telah 

diciptakan oleh  Allah SWT memiliki fungsi sehingga di hamparkan di muka 

bumi ini. Salah satu fungsinya adalah sebagai bahan dalam proses pengobatan 

suatu penyakit. Hanya saja untuk mengetahui fungsi dari aneka macam 

tumbuhan yang telah diciptakan diperlukan ilmu pengetahuan dan penelitian 

dalam mengambil manfaat tumbuhan tersebut. 

Hingga saat ini bahan alam khususnya tumbuhan telah banyak diteliti 

oleh para ahli untuk dikembangkan menjadi suatu bahan obat, mengingat 
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bahwa negara Indonesia kaya akan berbagai jenis tumbuhan yang memiliki 

banyak manfaat bagi kehidupan manusia, salah satu diantaranya adalah dalam 

pengobatan yang biasa dikenal dengan obat tradisional. 

 Aisyah -radhiallahu 'anha- berkata: 

لُ 
ُ
ك
ْ
مَ يَأ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
 اُلله ع

َّ
ِ صَلَّ

َّ
 رَسُولُ اللّٰ

َ
ان
َ
َ " ك

 
يخ

ِّ
بِط

ْ
ا  ال

َ
ذ
َ
سُِِ حَرَّ ه

ْ
ك
َ
ولُ: ن

ُ
يَق
َ
بِ ف

َ
ط بِالرُّ  

ا "
َ
ذ
َ
ا بِحَرِّ ه

َ
ذ
َ
 ه
َ
ا، وَبَرْد

َ
ذ
َ
دِ  ه ْ  بِيََ

Artinya:  

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah makan semangka 

dengan kurma segar. Kemudian beliau bersabda: "Kita 

menghilangkan panas ini dengan dinginnya ini, dan dingin ini dengan 

panas ini." [HR. Abu Daud 3822 dan Ar-Tirmidzi 1843] 

Hadist diatas menjelaskan bahwasanya buah semangka merupakan 

salah satu buah yang dapat dikonsumsi selain untuk menyegarkan yang dapat 

memberi manfaat yang banyak bagi tubuh.  

Pengobatan dengan mencari saripati tumbuh-tumbuhan yang tumbuh 

dan berkembang di sekitar kita sebagai bentuk upaya pencarian fungsi dan 

pendayagunaan dari tumbuh-tumbuhan yang diciptakan Allah SWT. Hingga 

saat ini sudah banyak pengobatan herbal dan pencarian tumbuh-tumbuhan 

sebagai bahan utama dalam pembuatan obat-obatan. Namun dalam 

pemanfaatan tumbuhan sebagai bahan obat, kita tetap memperhatikan 

kehalalan dari bahan obat tersebut. Dikarenakan sesuatu yang baik belum 

tentu halal namun sesuatu yang halal dapat dipastikan merupakan sesuatu 

yang baik.  

 

 

 

 



37 
 

 

Seperti dalam Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/22 : 168 

 

جََ  بِهٖ مِنَ ا
ْ
خ
َ
ا
َ
ءً ف

ۤ
ءِ مَا

ۤ
مَا زَلَ مِنَ السَّ

ْ
ن
َ
ا ءً ۖوَّ

ۤ
ا
َ
ءَ بِن

ۤ
مَا السَّ ا وَّ

ً
رْضَ فِرَاش

َ ْ
مُ الْ

ُ
ك
َ
ذِيْ جَعَلَ ل

َّ
مَرٰتِ ال

َّ
لث  

٢٢البقرة :  ) )  
َ
مُوْن

َ
عْل
َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
َ
ا ا وَّ

ً
اد
َ
د
ْ
ن
َ
ِ ا
ه

وْا لِلّٰ
ُ
جْعَل

َ
 ت
َ
لَ
َ
مْ ۚ ف

ُ
ك
َّ
ا ل
ً
ق
ْ
  رِز

 

Terjemahnya: 

(Dialah) yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit 

sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit, 

lalu dia hasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai rezeki 

untukmu.karena itu janganlah kamu mengadakan tanding-tandingan 

bagi Allah, pada hal kamu mengetahui (Al-Qur‟an dan 

terjemahannya). 

Ayat diatas menjelaskan bahwa bumi disiapkan Allah untuk semua 

manusia dan di bumi ini telah ditumbuhkan berbagai jenis tumbuhan. Didalam 

alqur‟an juga disebutkan beberapa nama buah yang memiliki keutamaan dan 

bermanfaat bagi seluruh tubuh kita. Misalnya buah anggur, kurma, delima, 

zaitun, buah tiin, buah pisang dan lain-lain. 

Tafsiran-tafsiran ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagai 

manusia sangat penting untuk memperhatikan alam yang ada, khususnya 

tumbuh-tumbuhan. Dengan memperhatikan tumbuh-tumbuhan, maka dapat 

dipahami tanda-tanda kekuasaan Allah subhānahu wata‟āla. Kemudian harus 

disadari bahwa tumbuh-tumbuhan yang telah diciptakan oleh Allah subhānahu 

wata‟āla tentunya memiliki banyak manfaat bagi manusia, sehingga selain 

mengamati secara sederhana, hendaknya dilakukan pengembangan terhadap 

pengamatan-pengamatan dari tumbuh- tumbuhan. Salah satunya dengan 

meneliti manfaat tumbuh-tumbuhan dalam meningkatkan kesehatan manusia, 

sehingga hal itu menimbulkan rasa syukur dan semakin yakin akan tanda-

tanda kekuasaan Allah subhānahu wata‟āla.  

Penyakit merupakan suatu musibah dan ujian yang ditetapkan oleh 

Allah SWT atas hamba-hamba-Nya. Sesungguhnya musibah itu bermanfaat 
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bagi manusia, dan Allah menjadikan sakit yang menimpa mereka sebagai 

penghapus dosa dan kesalahan mereka. 

Selain itu, Allah subhānahu wata‟āla juga berfirman dalam QS Asy- 

Syu‟arā‟/26: 80. 

 

ء : 
ۤ
ِ ۙ ) الشعرا

ً فِيْۡ
ْ
هُوَ يَش

َ
 ف
ُ
ت

ْ
ا مَرِض

َ
(٠٨وَاِذ  

Terjemahnya: 

“Dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku”. 

Berdasarkan kitab Tafsir al-Mishbah (2002), dijelaskan bahwa dalam 

ayat tersebut, kegiatan yang menjadikan aku sakit, maka hanya Dia pula Yang 

menyembuhkan aku sehingga kesehatanku kembali pulih (Shihab, 2002, 9: 

256). 

Perlu dicatat juga bahwa penyembuhan, bukan berarti upaya manusia 

untuk meraih kesembuhan tidak diperlukan lagi. Hal ini banyak dijelaskan 

dalam berbagai hadits Nabi Muhammad shallallāhu ‘alaihi wasallam yang 

memerintahkan untuk berobat (Shihab, 2002, 9: 259). 

Ayat tersebut di atas menjelaskan kepada kita untuk terus berusaha 

dan yang menentukan hasilnya adalah Allah subhānahu wata‟āla. Seperti 

halnya dalam dunia kesehatan, jika kita diserang oleh suatu penyakit, maka 

dianjurkan untuk mencari pengobatan apakah itu dengan menggunakan obat 

tradisional maupun obat sintetik karena berobat merupakan salah satu bentuk 

usaha untuk mencapai kesembuhan. 

Allah subhānahu wata‟āla. menciptakan tumbuhan dan 

menumbuhkannya di bumi tak lain untuk kebaikan bagi manusia karena 

banyak tumbuhan yang memberikan banyak manfaat bagi manusia. Untuk itu 

pentingnya ilmu pengetahuan dalam hal ini. Sehingga pengolahan dan 

pemanfaatan tanaman termasuk Kulit Batang Kemiri (Aleurites moluccana 
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L.Wiild) ini dapat dilakukan secara maksimal dan sesuai dengan tuntutan 

Islam. 

Terkait dengan istilah di atas, secara umum dapat ditemukan dalilnya 

pada hadist Nabi yang berbicara tentang penyakit dan obat, sebagai berikut: 

Telah menceritakan kepada kami arun 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 bahwa Rasulullah 

Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam. Beliau bersabda: 

 

 
َ
اءِ بَرَأ

َّ
وَاءُ الد

َ
صِيبَ د

ُ
ا أ
َ
إِذ
َ
وَاءٌ ف

َ
اءٍ د

َ
لِّ د

ُ
زَّ وَجَلّ  لِك

َ
ِ ع

َّ
نِ اللّٰ

ْ
بِإِذ  

Artinya : 

”Setiap penyakit ada obatnya, Apabila didapat obat yang cocok untuk 

menyembuhkan suatu penyakit, maka penyakit itu akan hilang dengan 

seizin Allah azza wa jalla” (HR. Muslim, hadis no. 4084). 

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.  

Bersumber dari beberapa ayat dan hadist diatas dapat kita ketahui 

bersama bahwa Allah subhānahu wata‟āla telah memperlihatkan 

kekuasaannya sebagai pencipta Alam dan seluruh isinya sehingga 

bagaimanapun kecerdasan manusia melakukan pengobatan dan rekayasa 

genetik belum mampu melewati ketentuan-ketentuan Sang Pencipta, sebab 

Allah subhānahu wata‟āla yang mengetahui manusia dan apa yang ada di 

langit dan di bumi secara mendetail, sehingga dengan ayat dan hadist ini 
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sebagai seorang hamba yang mempelajari ilmu pengobatan agar senantiasa 

bersyukur dan tidak mengkufurinya serta mengharap ridho-Nya semoga apa 

yang telah diusahakan oleh manusia mampu menjadi obat yang dapat 

menyembuhkan manusia dengan izin dan kekuasaan Sang Pencipta sebab 

segala sesuatunya apa yang ada akan kembali kepada-Nya. 
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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 dilakukan di Laboratorium Fitokimia dan 

Laboratorium Mikrobiologi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu 

Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan 

direncanakan pada Juni 2022 – Agustus 2022. 

B. Pendekatan Penelitian  

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis kearah  penelitian 

kuantitatif dengan metode ekperimental laboratorium. 

C. Alat dan Bahan  

1. Alat yang digunakan  

Alat setrifuge, aluminium foil, autoklaf, batang pengaduk, beaker 

gelas 250 ml, cawan porselin, cawan petri, corong, Erlenmeyer 250 ml, 

gelas ukur 10 ml dan 100 ml, hanskon, inkubator, jangka sorong, 

kapas, kertas saring, kompor gas, labu tentukur 10 ml dan 5 ml, lampu 

spiritus, Laminar Air Flow (LAF), lemari pengering, lumpang alu, 

mangkuk, ose bulat, oven, pinset, spoit 10 ml, pipet mikro 1000 mikro 

liter, rotary evaporator, tabung reaksi, tabung sentrifuge 15 ml, 

timbangan analitik, toples kaca 4L dan vial. 
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2. Bahan yang digunakan  

 Air suling, asam asetat anhidrat, biakan murni bakteri 

Propionibacterium acne, clindamycin, dimetil sulfoksida (DMSO), 

metanol, etanol 70%, FeCl3, Glukosa, H2SO4, HCl,  medium Nutrien 

Agar (NA), NaCl 0,9%, N- heksan, pereaksi Dragendorff, pereaksi 

Mayer dan pita logam Mg.  

D. Prosedur Kerja  

1. Preparasi Sampel  

a. Pengambilan sampel  

Sampel berupa kulit semangka kuning diambil di 

Kabupaten Maros, Sulawesi-Selatan. 

b. Pengolahan sampel  

Sampel buah semangka kuning yang telah diambil, dibelah 

dan diambil bagian kulitnya, di cuci dengan air lalu diiris tipis 

kemudian dikeringkan di lemari pengering kurang lebih 5 hari. 

2. Ekstraksi sampel  

Metode ekstraksi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

maserasi. Sampel kulit semangka kuning 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 sampai diperoleh 

ekstrak metanol kental. Selanjutnya dilakukan uji bebas metanol 
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dengan cara menimbang ekstrak yang dipanaskan dan ekstrak yang 

telah didinginkan, jika berat ekstrak tersebut sama maka dinyatakan 

ekstrak tersebut telah bebas dari metanol (Endarini, 2016).  

3. Partisi    

Sebanyak 36 gram ekstrak metanol kulit buah semangka 

kuning dimasukkan ke dalam lumpang kemudian dilarutkan 

dengan pelarut N-heksan 2430 ml secara perlahan-lahan. 

Kemudian ekstrak digerus lalu bagian yang larut n-heksan 

dimasukkan ke dalam tabung sentrifuge, selanjutnya dimasukkan 

kedalam alat sentrifuge dan di sentrifuge selama 15 menit dengan 

kecepatan 3000 rpm. Kemudian ekstrak yang larut n-heksan 

dipisahkan, diambil bagian endapan pada tabung sentrifuge. 

kemudian dilakukan kembali proses partisi dengan menggunakan 

pelarut etanol 70%. Ekstrak digerus lalu bagian yang larut etanol 

70% dimasukkan kedalam tabung sentrifuge, selanjutnya 

dimasukkan kedalam alat sentrifuge dan di sentrifuge selama 15 

menit dengan kecepatan 3000 rpm. Kemudian ekstrak yang larut 

etanol 70% dipisahkan, diambil bagian endapan pada tabung 

kemudian dilakukan kembali proses partisi hingga diperoleh 

larutan bening atau tidak berwarna. Setelah itu diuapkan ekstrak 

larut n-heksan dan ekstrak larut etanol 70% dengan cara diangin-

anginkan hingga diperoleh ekstrak kental (Endarini, 2016). 

4. Identifikasi Golongan Kimia  

a. Uji alkaloid 

 Ekstrak ditimbang 0,5 gram, dimasukkan ke dalam tabung 

reaksi, dilarutkan dalam HCl, kemudia ditambahkan 2-3 tetes pereaksi 
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Dragendorff (larutan potassium bismuth iodide), jika terdapat endapan 

merah maka positif adanya alkaloid. Kemudian ditambahkan dengan 2-

3 tetes pereaksi Mayer (larutan potassium merkuri iodida) 

menghasilkan endapan kuning maka positif mengandung senyawa 

alkaloid (Julianto, 2019). 

b. Uji Flavanoid 

 ekstrak ditimbang sebanyak 0,5 gram ditambahkan dengan 

etanol 70%, kemudian ditambahkan 5-6 tetes HCl pekat dan 

ditambahkan 3-4 pita logam Mg jika membentuk warna merah 

menujukkan adanya flavonoid dan pembentukan warna orange 

menandakan adanya senyawa flavon (Endarini, 2016). 

c. Uji Saponin  

        Ditimbang 0,5 gram ekstrak, lalu ditambahkan dengan air 

hangat sampai semua bagian ekstrak terendam 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 (Julianto, 2019). 

d. Uji Tanin  

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

Diteteskan dengan FeCl3 1%, jika berwarna biru tinta positif 

(Endarini,2016). 

e. Uji fenol  

      Sebanyak 0,5 gram ekstrak ditimbang dan dilarutkan dengan 

air hangat sebanyak 3 ml kemudian ditetesi dengan FeCl3 2-3 tetes jika 

hasil positif ditunjukkan dengan warna biru atau hijau (Julianto, 2019). 
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f. Uji terpenoid  

Sebanyak 0,5 gram ekstrak ditimbang dan dilarutkan dalam 1 

ml n-heksana, kemudian ditambah dengan 0,5 ml asam asetat anhidrat. 

Campuran tersebut ditetesi dengan 2 ml H2SO4 pekat melalui dinding 

tabung. Adanya senyawa golongan terpenoid akan di tandai dengan 

tumbuhnya warna merah (Endarini, 2016). 

5. Sterilisasi  

 Dicuci alat-alat kaca dengan detergen, dibersihkan dengan 

direndam air panas selama 15, 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 perkamen. Tabung reaksi, gelas ukur gelas, Erlenmeyer dan labu 

tentukur terlebih dahulu disumbat dengan kapas bersih. Alat-alat dari 

kaca disterilkan di oven pada suhu 180
0
C selama 2 jam. Alat-alat 

suntik dan alat-alat plastik lainnya (tidak tahan pemanasan tinggi) 

disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121
0
C selama 15 menit dengan 

tekanan 2 atm. Jarum ose disterilkan dengan pemanasan langsung 

hingga memijar (Yusmaniar.2017). 

6. Pembuatan medium  

a. Medium Glukosa Nutrient Agar (GNA), komposisi : 

Glukosa  10 gram 

Ekstrak daging  5 gram 

Pepton    10 gram 

Nacl    2,5 gram 

Agar    15 gram 

Air suling ad    1000 ml 
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Cara pembuatan : 

Dibuat dengan menimbang 5,6 gram medium Nutrien Aagar dan 1 

gram glukosa. Lalu di larutkan dengan aguadest sebanyak 200 ml, 

setelah di larutkan disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 

20 menit.  

7. Pengujian aktivitas antimikroba 

a. Peremajaan bakteri uji 

Diambil Propionibacterium acnes yaitu bakteri penyebab 

jerawat  satu ose dari biakan murni kemudian diinokulasi pada medium 

Natrium Agar miring, lalu diinkubasi pada suhu 37 
0
C selama 24 jam 

(Yusmaniar, 2017). 

b. Pembuatan suspensi bakteri 

Bakteri yang telah di inkubasi selama 24 jam pada suhu 

37
0
C, kemudian di ambil dengan menggunakan ose dan di suspensikan 

kedalam tabung reaksi yang berisi 10 ml NaCl fisiologi 0,9% lalu di 

kocok hingga homogen dan dilihat tingkat kekeruhannya yang 

menandai bahwa terdapat pertumbuhan bakteri yang di mana tingkat 

kekeruhannya di setarakan dengan Mc. Farland. 

c. Pembuatan konsentrasi larutan uji  

Ditimbang sebanyak 10 mg ekstrak kemudian di larutkan 

dalam 10 ml air suling dan di dapatkan larutan stok 1.000 ppm. 

Kemudian diencerkan sebanyak 250 ppm, 500 ppm, dan 750 .ppm lalu 

masing- masing dimasukkan ke dalam labu tentukur. 

d. Pengujian aktivitas daya hambat 

Uji ini dilakukan dengan metode difusi cakram dengan 

menginjeksikan medium GNA ke dalam cawan petri yang telah 
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disterilkan, kemudian medium GNA yang telah dingin atau memadat 

di tanami bakteri dengan cara memasukan suspensi bakteri 

Propionibacterium  acne kedalam cawan petri, lalu diratakan di 

permukaan medium dengan menggunakan spreader, kemudian paper 

disk yang telah dijenuhkan dengan sampel pada konsentrasi 250, 500, 

750, dan 1.000 ppm dengan kontrol positif Clindamicin, kontrol 

negative DMSO,  diletakkan diatas medium yang telah di telah di 

tanami bakteri uji. Kemudian  diinkubasi selama 1 x 24 jam pada suhu 

37
0
 C, lalu diamati zona hambat yang terbentuk (Yusmaniar, 2017). 

e. Pengukuran zona hambat  

    Pengukuran ini dilakukan menggunakan jangka sorong 

dengan satuan induk cm dan satuan nonius dalam mm, dengan cara 

mengukur luas zona hambat pada diameter zona bening disekitar paper 

disk (Yusmaniar., 2017). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

1. Hasil ekstraksi kulit buah semangka kuning  

Penelitian yang dilakukan menggunakan kulit buah semangka kuning 

yang kemudian dikeringkan, diperoleh simplisia kulit buah semangka 

sebanyak 500 gram. Sebanyak 500 gram simplisia kulit buah semangka di 

ekstraksi dengan menggunakan metode maserasi menggunakan larutan 

penyari Metanol sebanyak 6 Liter, diperoleh ekstrak kental sebanyak 50.06 

gram.  

 

Tabel 2. Hasil Ekstraksi Simplisia Kulit Buah Semangka Kuning Dengan 

Metode Maserasi 

 

 

 

 

 

 

2. Hasil Partisi Ekstrak Kulit Buah Semangka Kuning  

Ekstrak metanol kulit buah semangka kuning yang diperoleh kemudian 

dipisahkan kembali dengan metode partisi cair padat, dengan menggunakan 

pelarut N-heksan dan Etanol 70%.  

Berat simplisia kering 

yang diekstraksi 

Jenis 

ekstrak 

Berat 

ekstrak 

% rendamen 

500 gram Ekstrak 

kental 

Metanol 

50.06 gram 10,01% 
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Tabel 3. Hasil Partisi Ekstrak Kulit Buah Semangka Kuning  

 

No Berat ekstrak 

yang di partisi 

Jenis 

pelarut 

Jenis ekstrak Berat 

ekstrak 

% 

Rendamen  

1 36,35 gram  N-heksan Ekstrak larut 

N-heksan 

8,4 gram 23,10% 

2 26,25 gram Etanol 70% Ekstrak tidak 

larut N-

Heksan 

13,3 gram 50,66% 

 

3. Hasil Uji Identifikasi Golongan Senyawa  

Hasil ekstrak metanol kulit buah semangka kuning kemudian diuji 

golongan senyawa kimianya untuk mengetahui kandungan – kandungan 

senyawa yang ada didalam kulit buah semangka kuning.  

Tabel 4. Hasil Identifikasi Golongan Senyawa Ekstrak Metanol Kulit Buah 

Semangka Kuning 

 

No. Golongan Senyawa Hasil 

1 Alkaloid + 

2 Flavonoid _ 

3 Saponin + 

4 Fenol _ 

5 Tanin _ 

6 Terpenoid + 

  Keterangan :  (+) Terdapat golongan senyawa tertentu 

    (-) Tidak terdapat golongan senyawa tertentu 
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4. Hasil Uji Aktivitas Antibakteri 

Pengujian aktivitas antibakteri dilakukan dengan menggunakan sampel 

ekstrak metanol kulit buah semangka kuning, ekstrak  larut N-Heksan dan 

ekstrak tidak larut N-Heksan. 

 Hasil uji aktivitas antibakteri dengan ekstrak metanol kulit buah 

semangka kuning, ekstrak  larut N-Heksan dan ekstrak tidak larut N-Heksan 

dapat dilihat pada tabel berikut :  

a. Ekstrak metanol kulit buah semangka kuning  

Tabel 5. Hasil uji aktivitas antibakteri dengan ekstrak metanol kulit buah 

semangka kuning 

 

 

No 

 

Konsentrasi 

(ppm) 

Diameter zona hambat (mm)  

Kategori  

 

Literatur  Replikasi  Rata-rata 

1 2 3 

1 1.000 15,64 15,9 15,5 15,68 Kuat  Davis stout 

(1971) 

2 750 14,14 15,5 14,02 14,55 Kuat  Davis stout 

(1971 

3 500  13,68 13,14 14,38 13,73 Kuat  Davis stout 

(1971 

4 250 12,36 9,72 11,76 11,28 Kuat Davis stout 

(1971 

5 Kontrol poitif 

(Clindamycin) 

20,76 20,76 Sangat kuat Davis stout 

(1971 

6 Kontrol negatif 

(DMSO) 

_ 

 

_ _ - 
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b. Ekstrak Larut  N-Heksan 

Tabel 6. Hasil Uji Aktivitas Antibakteri Dengan Ekstrak larut N-Heksan  

 

 

No 

 

Konsentrasi 

(Ppm) 

Diameter zona hambat  (mm)  

Kategori  

 

Literatur Replikasi  Rata-rata 

1 2 3 

1 1.000 13,62 12,8 14 13,47 Kuat  Davis 

stout 

(1971 

2 750 11,7 11,78 12,76 12,08 Kuat  Davis 

stout 

(1971 

3 500 9,22 10,9 10,34 10,15 Kuat  Davis 

stout 

(1971 

4 250 9,04 9,92 8,54 9,16 Sedang  Davis 

stout 

(1971 

5 Kontrol positif 

(Clindamycin) 

20,76 20,76 Sangat kuat Davis 

stout 

(1971 

6 Kontrol negatif 

(DMSO)  

_ _ _ - 
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c. Ekstrak Tidak Larut N-Heksan 

Tabel 7. Hasil Uji Aktivitas Antibakteri Dengan Ekstrak Tidak Larut N-Heksan 

 

No 

 

Konsentrasi 

(Ppm) 

Diameter zona hambat (mm)  

 

kategori 

 

 

Literatur  

Replikasi  Rata-rata 

1 2 3 

1 1.000 17,2 17,92 16,1 17,07 Kuat  Davis 

stout 

(1971 

2 750 16,14 16,34 15,88 16,12 Kuat  Davis 

stout 

(1971 

3 500 14,88 15,98 12,58 14,48 Kuat  Davis 

stout 

(1971 

4 250 12,3 12 11,62 11,97 Kuat Davis 

stout 

(1971 

5 Kontrol 

positif 

(Clindamyci

n) 

20,76 20,76 Sangat kuat Davis 

stout 

(1971 

6 Kontrol 

negatif 

(DMSO) 

_ _ _  

- 

Keterangan : (-) Tidak ada zona hambat 
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B. Pembahasan  

Jerawat adalah suatu keadaan dimana pori-pori kulit tersumbat 

sehingga timbul bruntusan (bintik merah) dan abses (kantong nanah) yang 

meradang dan terinfeksi pada kulit. Jerawat sering terjadi pada kulit wajah, 

leher dan punggung. Baik laki-laki maupun perempuan (Susanto & Made, 

2013). Jerawat dapat disebabkan oleh aktivitas kelenjar minyak yang 

berlebihan dan diperburuk oleh infeksi bakteri. Bakteri penyebab jerawat 

terdiri dari Propionibacterium acnes  (Suryana et al., 2017). 

Dalam penelitian ini digunakan sampel kulit buah semangka kuning 

karena berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya diketahui bahwa 

semangka kuning memiliki aktivitas sebagai antibakteri. Sehingga peneliti 

tetarik untuk melakukan pengujian dengan menggunakan salah satu bagian 

dari buah semangka kuning yaitu bagian kulit buah semangka kuning untuk 

dilakukan pengujian daya hambat pada bakteri Propionibacterium acnes.  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan ekstrak metanol kulit 

buah semangka kuning. Penggunaan metanol sebagai pelarut karena metanol 

termasuk dalam pelarut polar, dimana senyawa yang ingin di Tarik yaitu 

senyawa alkaloid dan saponin yang juga termasuk senyawa polar. Serta 

ekstrak larut N-Heksan dan ekstrak tidak larut N-Heksan. Penggunaan pelarut 

n-heksan pada partisi agar senyawa yang bersifat non polar dalam ekstrak 

methanol akan terdistribusi, karena pelarut n-heksan merupakan pelarut non 

polar dimana n-heksan merupakan pelarut yang baik jika digunakan untuk 

megekstrak senyawa yang sifatnya non polar. Buah semangka kuning ini 

diperoleh dari kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kemudian  dipisahkan 

bagian buah berwarna kuning dan kulit buah berwarna putih, setelah itu 

dipotong dan diparut hingga menjadi bagian yang kecil dan tipis, dikeringkan 
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dalam lemari pengering dilaboratorium Fitokimia, Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar. 

Identifikasi golongan senyawa dilakukan untuk mengetahui kandungan 

metabolit sekunder yang terkandung dalam ekstrak metanol kulit buah 

semangka kuning sehingga dapat diektahui senyawa apa yang dapat berpotensi 

sebagai antibakteri, dan pada identifikasi ini dilakukan uji golongan Fenol, 

alkaloid, saponin, tannin, terpenoin dan flavonoid. Namun yang positif 

terkandung pada ekstrak kulit buah semangka ini hanya pada golongan 

senyawa alkaloid, saponin dan terpenoid. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian sebelumnya yaitu penelitian Okafor, et.al (2015) kulit buah 

semangka mengandung senyawa alkaloid, fenol, saponin, flavonoid, 

triterpenoid dan steroid. 

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 disekitar bakteri yang 

digunakan, sebelumnya dilakukan peremajaan terlebih dahulu umtuk 

meregenerasi bakteri agar yang yang diperoleh bakteri yang muda dan tidak 

terkontaminasi.  

Berdasarkan hasil akhir yang didapatkan, dimana ekstrak metanol kulit 

buah semangka kuning memiliki aktivitas antibakteri terhadap 

Propionibacterium acne sebagai bakteri penyebab jerawat, aktivitas 

antibakteri terlihat pada semua konsentrasi ekstrak metanol yang berada pada 

range 10-20 mm. Berdasarkan kategori daya hambat antibakteri menurut 

(Davits Scout: 1971) ekstrak methanol kulit buah semangka kuning termasuk 

dalam kategori penghambatan kuat dimana ekstrak methanol kulit buah 

semangka kuning masuk dalam range 10-20mm. 
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Pada ekstrak partisi larut N-Heksan pada konsentrasi 1000 ppm, 750 

ppm, 500 ppm berada pada range 10-20 mm yang dimana berdasarkan 

kategori daya hambat antibakteri menurut (Davits Scout: 1971) ekstrak partisi 

larut N-Heksan termasuk dalam kategori penghambatan kuat dimana ekstrak 

partisi larut N-Heksan dengan konsentrasi 1000 ppm, 750 ppm, dan 500 ppm 

masuk dalam range 10-20mm, dan untuk konsentrasi 250 ppm memiliki rata-

rata diameter yang berada pada range 5-10 mm yang berarti termasuk dalam 

kategori penghambatan sedang dimana ekstrak partisi larut N-Heksan dengan 

konsentrasi 250 masuk dalam range 10-20mm (Davits Scout: 1971).  

Sedangkan pada ekstrak partisi tidak larut N-Heksan dengan 

konsentrasi yang sama memiliki nilai rata-rata tertinggi dibandingkan ekstrak 

lainnya. Pada ekstrak partisi tidak larut N-Heksan untuk semua konsentrasi 

berada pada range 10-20 mm. Berdasarkan kategori daya hambat antibakteri 

menurut (Davits Scout: 1971) ekstrak partisi tidak larut N-Heksan termasuk 

dalam kategori penghambatan kuat dimana ekstrak partisi tidak larut N-

Heksan masuk dalam range 10-20mm.  

Sedangkan untuk kontrol positif yaitu antibiotik clindamisin dengan 

diameter zona hambat 20,76 mm yang menunjukkan zona hambat yang 

maksimal. Dan untuk kontrol negatif DMSO tidak menunjukan adanya zona 

hambat disekitar paper disk. Berdasarkan kategori daya hambat antibakteri 

menurut (Davits Scout: 1971) kontrol positif clindamycin termasuk dalam 

kategori sangat kuat dimana control positif masuk dalam range >20mm.  

Berdasarkan hasil zona hambat yang diperoleh dalam penelitian hal ini 

sejalan dengan hasil identifikasi golongan senyawa, dimana senyawa-senyawa 

yang dikandung dalam ekstrak kulit buah semangka kuning memiliki 

kemampuan sebagai antibakteri. Menurut Robinson dalam Pradana (2013) 
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menyebutkan alkaloid memiliki kemampuan sebagai antibakteri, dimana 

mekanisme penghambatan bakteri oleh senyawa ini dengan menggangu 

komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri sehingga lapisan dinding 

sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel tersebut.  

Selain itu, menurut Prasetyo (2008) menyatakan bahwa saponin 

merupakan senyawa metabolic sekunder yang berfungsi sebagai antiseptic 

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. 

Serta menurut Retnowati (2011) mekanisme kerja senyawa terpenoid 

sebagai zat antibakteri dengan melibatkan kerusakan membran oleh senyawa 

lipofilik. Terpenoid dapat bereaksi dengan porin (protein transmembran) pada 

membrane luar dinding sel bakteri, membentuk ikatan polimer yang kuat dan 

merusak porin, mengurangi permeabilitas dinding sel bakteri sehingga sel 

bakteri kekurangan nutrisi, pertumbuhan bakteri terhabat atau mati.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

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

heksan kulit buah semangka kuning (Citrullus lanatus (Thunb.) 

Matsum & Nakai) memiliki aktivitas terhadap bakteri penyebab 

jerawat Propionibacterium acne. 

2. Konsentrasi optimum ekstrak metanol kulit buah semangka kuning  

(Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum & Nakai yang dapat memberikan 

aktivitas antibakteri terhadap Propionibacterium acne ialah pada 

konsentrasi 250 ppm dengan kategori daya hambat kuat, untuk ekstrak 

larut n-heksan konsentrasi optimum berada pada konsentrasi 500 ppm, 

dengan kategori daya hambat kuat. Sedangkan pada ekstrak tidak larut 

n-heksan konsentrasi optimum ialah pada konsentrasi 250 ppm, 

dengan kategori daya hambat kuat. 

3. Golongan senyawa yang terkandung dalam ekstrak metanol kulit buah 

semangka kuning (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum & Nakai) adalah 

alkaloid, saponin dan terpenoid. 

B. Saran  

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap simplisia kulit 

buah semangka kuning dengan menggunakan jenis pelarut yang berbeda.  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Skema Kerja 

1. Alur penyiapan sampel  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengambilan bagian 

lengkap tanaman di Maros 

Determinasi tanaman di 

UNM 

Pengambilan sampel  buah 

semangka 

Pemisahan buah dari kulit 

semangka 

Kulit semangka dicuci dan 

dipotong kecil-kecil 

Pengeringan kulit semangka 

Kulit kering diserbukkan 
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Disiapkan serbuk sampel 

dan alat maserasi 

Direfluks sampel dengan 

pelarut metanol 

Dipekatkan dengan 

evaporator 

Hasil refluks disaring dan 

dikumpulkan 

Dilakukan skrining 

fitokimia  

    Skema kerja penyiapan sampel 

 2. Alur esktraksi dan skrining fitokimia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Skema kerja ekstraksi dan skrining fitokimia 

 

 

 



64 
 

 

 

 3. Alur uji aktivitas antimikroba  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Sterilisasi alat 

Pembuatan medium 

Peremajaan bakteri uji 

Pembuatan suspensi bakteri 
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Pembuatan konstentrasi 

larutan ekstrak 

Uji daya hambat 
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Pengukuran diameter zona 
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  Skema kerja uji aktivitas antimikroba 

 

Lampiran 2. Gambar penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Tanaman Semangka 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Buah Semangka Kuning 
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Gambar 5. Sampel Kulit Buah Semangka Kuning 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Sampel Kulit Buah Semangka Kuning Yang telah di Parut 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Proses Pengeringan Sampel 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Ekstrak Kental 
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(a)      (b)    (c)   

                                       

 (d)   

     (e)     (f) 

Gambar 9. Hasil Identifikasi Golongan Senyawa Ekstrak Metanol Kulit Buah 

Semangka Kuning 

Keterangan : (a) positif (+) terdapat golongan senyawa saponin; (b) positif 

(+) terdapat golongan senyawa alkaloid; (c) negatif (-) tidak 

terdapat golongan senyawa flavonoid; (d) negatif (-) tidak 

terdapat golongan senyawa fenol; (e) positif (+) terdapat 

golongan senyawa terpenoid; (f) negatif (-) tidak terdapat 

golongan senyawa tannin.   
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(1) 

   

 

 

 

 (2)     (3)        (4)  

Gambar 10. Hasil Pengujian Daya Hambat Ekstrak Metanol 

Ket: (1) Replikasi pengujian daya hambat ekstrak metanol  

 (2) Replikasi 1  

 (3) Replikasi 2 

 (4) Replikasi 3  

 (a) hasil zona hambat konsentrasi 250 ppm 

 (b) hasil zona hambat konsentrasi 500 ppm 

 (c) hasil zona hambat konsentrasi 750 ppm 

 (d) hasil zona hambat konsentrasi 1000 ppm 
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(1) 

(2) (3) (4)   

Gambar 11. Hasil Pengujian Daya Hambat Ekstrak Larut N-Heksan 

 

Ket: (1) Replikasi pengujian daya hambat ekstrak larut N-Heksan   

 (2) Replikasi 1  

 (3) Replikasi 2 

 (4) Replikasi 3  

 (a) hasil zona hambat konsentrasi 250 ppm 

 (b) hasil zona hambat konsentrasi 500 ppm 

 (c) hasil zona hambat konsentrasi 750 ppm 

 (d) hasil zona hambat konsentrasi 1000 ppm 
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     (1) 

 

 (2) (3) (4) 

Gambar 12. Hasil Pengujian Daya Hambat ekstrak tidak larut N-Heksan 

 

Ket: (1) Replikasi pengujian daya hambat ekstrak tidak  larut N-Heksan   

 (2) Replikasi 1  

 (3) Replikasi 2 

 (4) Replikasi 3  

 (a) hasil zona hambat konsentrasi 250 ppm 

 (b) hasil zona hambat konsentrasi 500 ppm 

 (c) hasil zona hambat konsentrasi 750 ppm 

 (d) hasil zona hambat konsentrasi 1000 ppm 
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Lampiran 3. Hasil Uji Determinasi Tanaman 
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Lampiran 4. Klasifikasi Tanaman Semangka Kuning 
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