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ABSTRAK 

Nama : Miftahul Fatihah 

NIM : 70100118012 

Jurusan : Farmasi 

Judul Penelitian : Uji Efektivitas Ekstrak Daun Kemangi (Ocimum basilicum 

L.) terhadap Bakteri Ulkus Diabetik 

 

  Penderita diabetes di seluruh dunia di tahun 2021 sebesar 537 juta jiwa, 

pada tahun 2030 menjadi 643 juta jiwa, dan tahun 2045 menjadi 783 jiwa 

diperkirakan meningkat sebesar 46%. Ulkus diabetikum di Indonesia sebesar 

15%, angka amputasi menunjukkan sebesar 30%, selain itu angka kematian 1 

tahun setelah amputasi sebesar 14,8%.  Salah satu tanaman yang memiliki potensi 

sebagai antibakteri alami adalah kemangi (Ocimum basilicum L.) yang 

mengandung flavonoid, tannin, dan minyak atsiri yang bersifat sebagai 

antibakteri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak 

etanol daun kemangi dan komponen kimia yang terkandung dalam ekstrak etanol 

daun kemangi.  Dilakukan uji daya hambat menggunakan metode difusi agar 

dengan berbagai konsentrasi ekstrak yaitu 200 ppm, 400 ppm, 600 ppm, 800 ppm, 

dan 1000 ppm.  Pada uji efektivitas antibakteri diantara kelima perbandingan 

konsentrasi ekstrak etanol daun kemangi pada konsentrasi 1000 ppm memberikan 

efektivitas antibakteri paling besar terhadap pertumbuhan bakteri ulkus 

diabetikum dengan nilai diameter berbeda-beda : Pseudomonas aeruginosa 11 

mm (kuat), Providencia stuartii 8,6 mm (sedang) , Citrobacter freudii 8,5 mm 

(sedang), Pseudomonas luteola 9,3 mm (sedang), Burkholderia cepacia 8,5 mm 

(sedang), Acinetobacter baumannii 9,5 mm (sedang), Proteus merabilis 6,6 mm 

(sedang). Berdasarkan hasil analisis data pada hasil uji anova (α < 0,05) berbeda 

makna dari beberapa bakteri ulkus diabetik berpengaruh terhadap konsentrasi 

ekstrak kemangi terhadap pertumbuhan bakteri.  

Kata kunci: Ocimum basilicum L., Ulkus diabetik, difusi agar (paper disk).  
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ABSTRACT 

Name : Miftahul Fatihah 

Student Registration Number : 70100118012 

Departement : Pharmacy 

Research Title : Antibacterial Activity Test of Basil Leaf Extract 

(Ocimum basilicum L.) Against Diabetic Ulcer 

Bacteria 

 

  Diabetics worldwide in 2021 will be 537 million people, in 2030 it will 

be 643 million people, and in 2045 it will be 783 people which is expected to increase by 

46%. Diabetic ulcers in Indonesia are 15%, the amputation rate is 30%, besides that the 

mortality rate 1 year after amputation is 14.8%. One of the plants that has potential as a 

natural antibacterial is basil (Ocimum basilicum L.) which contains flavonoids, tannins, 

and essential oils which have antibacterial properties. This study aims to determine the 

antibacterial activity of the ethanol extract of basil leaves and the chemical components 

contained in the ethanol extract of basil leaves. The inhibition test was carried out using 

the agar diffusion method with various extract concentrations, namely 200 ppm, 400 ppm, 

600 ppm, 800 ppm, and 1000 ppm. In the antibacterial effectiveness test among the five 

concentrations of ethanol extract of basil leaves at a concentration of 1000 ppm, it gave 

the greatest antibacterial effectiveness on the growth of diabetic ulcer bacteria with 

different diameter values: Pseudomonas aeruginosa 11 mm (strong), Providencia stuartii 

8.6 mm (medium) , Citrobacter freudii 8.5 mm (medium), Pseudomonas luteola 9.3 mm 

(medium), Burkholderia cepacia 8.5 mm (medium), Acinetobacter baumannii 9.5 mm 

(medium), Proteus merabilis 6.6 mm (medium) . Based on the results of data analysis on 

the results of the ANOVA test (α < 0.05) it differs in meaning from several diabetic ulcer 

bacteria affecting the concentration of basil extract on bacterial growth. 

 

Keywords: Ocimum basilicum L, Diabetic ulcer, agar diffusion (paper disc).  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Ulkus diabetikum adalah kondisi yang biasa dialami oleh penderita 

diabetes. Kondisi ini ditandai dengan luka terbuka di permukaan kulit sebagai 

komplikasi penyakit makrovaskular yang menyebabkan kerusakan jaringan 

pembuluh darah dan neuropati, serta dapat berkembang menjadi infeksi oleh 

invasi bakteri atau virus yang menjadi tempat strategis pertumbuhan bakteri. 

(Hendra et al., 2019). Berdasarkan laporan IDF 2021, mengenai prevelensi DM 

pada tahun 2021 di dunia sebesar 537 juta jiwa (10,5%), pada tahun 2030 menjadi 

643 juta jiwa (11,3%), dan pada tahun 2045 menjadi 783 jiwa (12,2%) 

diperkirakan meningkat 46%. Sedangkan penderita DM di wilayah asia tenggara 

mencapai 90 juta jiwa (10%) meningkat ditahun 2030 sebesar 113 juta jiwa 

(10,9%) dan 151 juta jiwa (11,3%) di tahun 2045 (IDF 2021). Data Riskesdas 

tahun 2018, prevelensi diabetes melitus di Indonesia berdasarkan diagnosis dokter 

meningkat di tahun 2013 penduduk dengan umur ≥ 15 tahun sebanyak 1,5%, 

kemudian tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 2%. Prevelensi ulkus 

diabetikum di Indonesia sebesar 15%, amputasi menunjukkan angka sebesar 30%, 

selain itu angka kematian 1 tahun setelah amputasi sebesar 14,8%. Prevalensi 

diabetes berdasarkan data terbaru Kementrian Kesehatan Republik Indonesia 

(2018) menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan perkiraan jumlah 

penderita diabetes di Indonesia lebih dari 16 juta orang dan jumlah ini terus 

meningkat. Sebesar 60% mengalami ulkus diabetik sekitar 85% mengalami 

amputasi terkait diabetes disebebakan oleh ulkus diabeteik. Dan diperkirakan 

hanya satu dari lima pasien yang melakukan pengobatan untuk masalah ulkus 

diabetik.   
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Pada penelitian ini digunakan beberapa jenis bakteri yang menginfeksi 

pasien ulkus diabetikum antara lain; Pseudomonas aeruginosa, Providencia 

stuartii, Citrobacter freudii, Pseudomonas luteola, Burkholderia cepacia, 

Acinetobacter baumannii, Proteus merabilis. Penggunaan bakteri uji ini 

dikarenakan bakteri tersebut termasuk ke dalam beberapa bakteri patogen yang 

dapat menginfeksi luka bagian tubuh manusia terutama pada pasien ulkus 

diabetikum. Salah satu pengobatan ulkus diabetik adalah penggunaan terapi 

antibiotik. Penggunaan antibiotik yang berlebihan dapat menyebabkan resistensi 

antibiotik dan Pengobatan yang kurang efektif. Pada penelitian Kuswandi (2011) 

menunjukkan bahwa untuk mengobati infeksi diperlukan antibiotik yang mampu 

membunuh kuman secara selektif dan resistensi terjadi jika antibiotik tersebut 

tidak mampu membunuh kuman atau bakteri, karena tidak dapat mencapai efek 

terapi yang diinginkan.  

Banyak antibiotik sintetik yang telah dikembangkan untuk mengobati 

penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri, namun penggunaan antibiotic 

sintetik seringkali dapat menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan bagi 

tubuh (Aliero, 2008). Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian dan 

pengembangan bahan alam seperti bahan antibakteri alami. Pengobatan penyakit 

menular melibatkan penggunaan agen antibakteri yang dapat menghambat 

pertumbuhan atau membunuh bakteri penyebab penyakit infeksi. Agen antibakteri 

kini telah ditemukan, tetapi beberapa diantaranya tidak digunakan secara efektif 

karena banyakanya bakteri yang resisten dan efek samping yang merugikan bagi 

pasien. Oleh karena itu, studi dan penelitian terus dilakukan pada produk 

antibakteri baru yang berasal dari bahan alam (Wasito, 2011:3). 

Indonesia dikenal dengan keanekaragaman hayati yang kaya, sehingga 

pengobatan herbal di Indonesia kini banyak disukai (Budiman, dkk. 2014). Dalam 
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pandangan islam tumbuhan sangat jelas dalam Al-Qur‟an. Tumbuhan telah 

disebutkan dalam Al-Qur‟an sebagai hadiah terbesar. Selain digunakan sebagai 

bahan makanan, tanaman ini juga memiliki manfaat untuk digunakan sebagai 

obat. Oleh karena itu, Allah menurunkan tumbuh-tumbuhan untuk dua tujuan 

utama bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, yaitu sebagai sumber pangan dan 

obat-obatan (Budiman, dkk., 2007:223). Tumbuhan yang baik dalam hal ini 

adalah tumbuhan yang bermanfaat bagi makhluk hidup, bahkan tumbuhan yang 

dapat digunakan sebagai obat. Tumbuhan obat telah digunakan oleh masyarakat 

Indonesia selama ratusan tahun, dicampur dalam satu atau lebih ramuan yang 

diperoleh berdasarkan pengalaman (Mangsana,2008:1). 

Firman-Nya dalam QS As-Syu‟ara/26:7 yaitu:  

نَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوۡج   بَ ت ۡ   ٧  كَرِيم أَوَ لََۡ يَ رَوۡاْ إِلََ ٱلَۡۡرۡضِ كَمۡ أنَ ۢ
Terjemahnya: 

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya 
Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?” 
(Kementrian Agama RI, 2018:367). 

Salah satu tanaman yang digunakan sebagai obat tradisional yang 

memiliki potensi sebagai antibakteri alami adalah kemangi (Ocimum basilicum. 

L). Daun kemangi memiliki efek antidiabetes, antibakteri, hipoglikemik, dan 

antioksidan. Daun kemangi ini mengandung flavonoid, tannin, minyak atsiri yang 

memiliki sifat antibakteri. Minyak atsiri adalah bahan utama dalam kemangi. 

Kandungan minyak atsiri daun kemangi dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus cereus, Pseudomonas 

fluorescens, Candida albicans, Streptococcus alfa, dan Bacillus subtilis 

(Threenesia & Ramadhian, 2019). Daun kemangi dapat menghasilkan metabolit 

sekunder berupa zat antibakteri. Senyawa antibakteri yang dapat menghambat 
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pertumbuhan bakteri pada ekstrak daun kemangi mampu dikembangkan sebagai 

sumber bahan antibakteri (Purnamaningsih & Supadmi, 2020). 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti akan melakukan penelitian untuk 

menguji efektivitas dari ekstrak daun kemangi dibandingkan dengan antibiotik 

meropenem terhadap diameter zona hambat bakteri ulkus diabetikum dengan 

metode difusi agar.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Berapa konsentrasi ekstrak etanol 96% daun kemangi (Ocimum basilicum. 

L). yang memiliki efektivitas antibakteri terhadap ulkus diabetik?  

2. Apa saja golongan senyawa yang terkandung di dalam ekstrak daun 

kemangi (Ocimum basilicum. L.)?  

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

Terdapat beberapa macam istilah yang ada pada judul skripsi peneliti, 

diantaranya: 

a. Efektivitas Antibakteri 

Efektivitas antibakteri adalah kemampuan ekstrak antibakteri untuk 

menghambat atau bahkan membunuh pertumbuhan bakteri berbahaya. 

b. Ekstrak  

Ekstrak adalah zat atau pemisahan senyawa yang dapat diperoleh dengan 

cara mengekstraksi dari tanaman obat. Sediaan pekat diperoleh dengan 

mengekstraksi bahan aktif dari komponen tanaman atau hewan dengan pelarut 

yang sesuai dan kemudian menguapkan semua atau hampir semua pelarut.  
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c. Kemangi 

Kemangi adalah tanaman semak semusim yang memiliki rasa dan bau 

khas, di Indonesia biasa dimakan bersama lalapan. Selain itu, kemangi memiliki 

manfaat bagi kesehatan. 

d. Ulkus diabetik  

Ulkus diabetik adalah luka terbuka pada penderita diabetes yang terletak 

di telapak kaki bagian bawah atau samping.  

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup yang digunakan pada penelitian ini adalah Laboratorium 

Fitokimia Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan Laboratorium 

Mikrobiologi RSP Universitas Hasanuddin. 

D. Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu 

Dalam kajian pustaka mengulas beberapa penemuan hasil peneliti 

sebelumnya untuk melihat transparansi petunjuk, kegunaan dan letak dari 

penelitian sebelumnya. 

1. Berdasarkan penelitian Rosita (2013) pengaruh minyak atsiri daun 

kemangi (Ocimum sanctum L.) sebagai agen penghambat pembentukan 

biofilm Streptococcus mutans. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

konsentrasi minyak atsiri daun kemangi 0,0625%, 0,125%, 0,25%, 0,5%, 

dan 1% dapat menghambat pembentukan biofilm S. mutans sebesar 

4,451%, 40,121%, 80,416%, 88,586%, dan 94,812%. Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah minyak atsiri daun kemangi (Ocimum sanctum L.) 

menghambat pembentukan biofilm Streptococcus mutans dengan IC50 

pada konsentrasi 0,168%. Adapun perbedaan penelitian yang saya lakukan 

adalah uji efektivitas ekstrak kemangi terhadap bakteri ullkus diabetik 

dengan metode Kirby bauer. 
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2. Berdasarkan penelitian Melati Yulia Kusumastuti (2021) aktivitas 

antibakteri beberapa fraksi daun kemangi terhadap bakteri Escherichia coli 

dan Staphylococcus aureus dan melihat fraksi mana yang paling aktif. 

Hasil skrining fitokimia ekstrak etanol mengandung alkaloid, saponin, 

flavonoid, tannin dan steroid. Sedangkan hasil skrining fitokimia frkasi 

kloroform mengandung alkaloid, flavonoid, saponin dan tannin. Hasil uji 

aktivitas antibakteri menunjukkan bahwa ekstrak etanol dan fraksi 

kloroform memiliki daya hambat. Konsentrasi 500mg/ml ekstrak etanol 

dan frkasi kloroform pada bakteri Staphylococcus aureus menghasilkan 

daya hambat sebesar 26,90 - 24,67 mm. Selain itu, pada bakteri 

Escherichia coli menghasilkan 23,84 - 22,67 mm. Hasil uji menunjukkan 

bahwa ekstrak etanol memilki aktivitas antibakteri yang lebih tinggi 

daripada fraksi kloroform terhadap Escherchia coli dan Staphylococcus 

aureus.  Perbedaan penelitian yang saya lakukan adalah menguji pengaruh 

ekstrak kemangi terhadap bakteri ulkus diabetic dengan menggunakan 

pelarut etanol 96% selama proses perendaman. 

3. Berdasarkan penelitian Atika Threenesia (2019) Perbandingan Efek 

Pemberian Ekstrak Etanol Daun Kemangi (Ocimum sanctum L.) terhadap 

Daya Hambat Pertumbuhan Staphylococcus aureus dan Salmonella typhi 

Secara In Vitro. Penelitian ini menggunakan bakteri Staphylococcus 

aureus dan Salmonella typhi yang diujikan dengan ekstrak etanol daun 

kemangi pada konsentrasi 20%, 40%, 60%, 80%, 100% kemudian diukur 

zona hambat yang terbentuk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata- 

rata diameter zona hambat pada bakteri Staphylococcus aureus sebesar 

14,96 mm dan Salmonella typhi sebesar 8,04 mm. Hasil analisis penelitian 

dengan menggunakan uji t tidak berpasangan didapatkan p < 0,05. Ekstrak 
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daun kemangi memiliki aktifitas antibakteri pada bakteri Staphylococcus 

aureus dan Salmonella typhi. Dan ekstrak etanol daun kemangi tidak dapat 

melebihi kontrol positif pada penelitian. Adapun perbedaan penelitian 

yang saya lakukan adalah uji efektivitas ekstrak kemangi terhadap bakteri 

ullkus diabetik dengan metode Kirby bauer. 

4. Berdasarkan penelitian Mittal (2018) Aktivitas antimikroba ekstrak dan 

minyak daun Ocimum sanctum. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengevaluasi efek antimikroba ekstrak etanol, heksana dan kloroform 

daun O. sanctum terhadap bakteri patogen untuk mengetahui potensinya 

sebagai agen antibakteri. Ocimum sanctum Linn dikenal sebagai Holy 

Basil adalah tanaman aromatik asli daerah tropis Asia dan Afrika yang 

menjadi tanaman obat penting dalam keluarga Lamiaceae. Famili 

Lamiaceae merupakan salah satu famili tanaman obat yang paling banyak 

dimanfaatkan di seluruh dunia tidak hanya sebagai sumber tanaman obat 

tetapi juga dengan minyak atsirinya yang berharga digunakan sebagai 

bumbu dan penyedap berbagai produk makanan. Daun dipisahkan dari 

batangnya, dicuci dengan air jernih dan dikeringkan sampai cukup kering 

untuk digiling (dikeringkan selama 7 hari). Daun kering diserbuk secara 

terpisah dalam penggiling listrik sampai diperoleh bubuk yang homogen. 

Ekstrak etanol, Heksana, Kloroform dibuat dari bubuk yang diperoleh 

dengan menggunakan “metode ekstraksi dingin”. Aktivitas ekstrak Tulsi 

terhadap K. pneumonia & Staphylococcus aureus ditemukan lebih tinggi 

pada konsentrasi 100% diikuti oleh 75% & 50% masing-masing. Zona 

hambat maksimum ditemukan 21&11mm terhadap Kleibsiella pneumonia 

dan 18&15mm terhadap Staphylococcus aureus. Khasiat antimikroba dari 

daun Ocimum sanctum menunjukkan bahwa tanaman tersebut memiliki 
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sifat antimikroba yang kuat serta Ocimum tersebar luas di India, dapat 

direkomendasikan sebagai sumber agen antimikroba yang mudah tersedia 

dan diperbarui daripada bahan kimia sintetis. Adapun perbedaan penelitian 

yang saya lakukan adalah uji efektivitas ekstrak kemangi terhadap bakteri 

ullkus diabetik dengan metode Kirby bauer.  

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini 

yaitu: 

1. Untuk mengetahui konsentrasi ekstrak etanol 96% daun kemangi 

(Ocimum basilicum. L) yang memiliki efektivitas antibakteri terhadap ulkus 

diabetik.  

2. Untuk mengetahui senyawa yang terkandung dalam ekstrak etanol daun 

kemangi (Ocinum basilicum. L).  

F. Manfaat Penelitian 

1. Untuk Institusi Pendidikan 

Dari hasil penelitian ini dapat digunakan oleh UIN Alauddin Makassar 

sebagai tambahan pengetahuan efektivitas antibakteri ekstrak etanol 96% daun 

kemangi terhadap bakteri ulkus diabetik. 

2. Untuk Mahasiswa 

Dari hasil penelitian ini merupakan ilmu yang diperoleh selama kuliah 

serta wawasan tentang efektivitas antibakteri ekstrak etanol 96% daun kemangi 

terhadap bakteri ulkus diabetik. 

3. Untuk Masyarakat  

Bagi masyarakat, memeberikan dasar ilmiah mengenai penggunaan 

ekstrak etanol 96% daun kemangi sebagai antibakteri alami. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Uraian Tanaman 

1. Daun Kemangi (Ocimum basilicum. L) 

 

 

    

 

 

 

2. Nama Lokal 

Kemangi, kemangen (Indonesia, Jawa), Kamangi (Makassar), Lampes 

(Jawa Tengah), Uku-uku (Bali), Lufe-lufe (Ternate), Saraung (Sunda), Kemanghi 

(Madura), Lemon basil (UK), Cedar basil (Prancis), dan Maenglak (Thailand).  

a. Klasifikasi Daun Kemangi (Ocimum basilicum. L) 

Klasifikasi Daun Kemangi (Ocimum basilicum. L) menurut Depkes (2001) 

sebagai berikut: 

Regnum  : Plantae 

Divisi      : Spermatophyta 

Kelas   : Dicotyledonae 

Ordo    : Solanales 

Famili   : Lamiaceae  

Genus   : Ocimum 

Species  : Ocimum basilicum L 

Gambar 1. Tumbuhan Kemangi (Ocimum basilicum L) (Depkes, 2001). 
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b. Morfologi Daun Kemangi  

Tumbuhan ini banyak tumbuh di daerah tropis, berupa rerumputan tegak, 

tinggi 0,3-1,5 m. tubuh utama tidak mencolok, biasanya berwarna hijau keunguan, 

berbulu atau tidak. Daunnya sederhana, berlawanan dari bawah ke atas. Panjang 

tangkai daun 0,25- 3 cm, tiap helai daun lonjong sampai elips, lonjong dan 

runcing atau tumpul di ujungnya. Pangkal daun membulat, kedua sisinya berbulu.  

Bunga kemangi disusun pada batang bunga yang tegak. Bunga 

hermafrodit, berwarna putih dan beraroma ringan. Bunganya bersisik ganda 

dengan daun pelindung berbentuk bulat Panjang atau bulat telur sepanjang 0,5- 1 

cm di ketiak daun. Kelopak berbentuk bibir, permukaan luar kelenjar, ungu atau 

hijau, buah cembung. Makhota bunga berwarna putih dengan benang sari 

terpasang di pangkal mahkota dan ujung kuncup bercabang tetapi tidak sama. 

Buahny berbentuk kotak, berwarna coklat tua, tegak dan cekung dengan ujung 

membulat menyerupai mata kail. Pnajnag kelopak buah 6-9 mm, bijinya kecil, 

keras, berwarna coklat dan membengkak saat dipetik. Buah ini memiliki empat 

biji berwarna putih kotor (Kusuma, 2012; 6-8).   

c. Kandungan Kimia Daun Kemangi (Ocimum basilicum. L) 

Daun kemangi mengandung tannin, flavonoid, alkaloid, terpenoid, 

saponin, glikosida, asam amino primer dan sekunder (Sarah SM, 2015). Secara 

umum tanaman yang mengandung minyak atsiri memiliki aktivitas antibakteri 

yang besar.  Selain itu juga mengandung flavon apigenin, luteolin, flavon O-

glukosida apigenin 7-O glukuronida, luteolin 7-O glukuronida, flavon C-

glukosida orientin, molludistin dan asam ursolat. Sementara itu, pada daun 

kemangi hasil studi fitokimia mengandung flavonoid, glikosida, asam galat dari 

esternya, asam kaffeat dan minyak atsiri yang mengandung eugenol.  Minyak 

atsiri dari daun kemangi mengandung aldehida, alkaloid, asam askorbat, beta-
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karoten, karvakrol, cineole, eugenol, eugenol-metil-eter, glikosida, linalon, metil 

chavicol, limatrol, caryofilin, asam ursolat, n- triacontanol dan fenol. Komposisi 

biji selasih ungu antara lain beta-sitosterol, lemak, asam linoleate, asam oleat, 

asam palmiat, pentosa dan protein. Komponan kimia daun kemangi yang 

mempunyai efek membunuh bakteri adalah augenol dan methyl chavicol (Fitriani 

Tallama, 2014).  

d. Manfaat  

Kemangi (Ocimum basilium. L) mempunyai banyak khasiat antara lain 

adalah: 

1. Sebagai obat  

Kemangi berkhasiat meningkatkan nafsu makan, memperlancar 

pencernaan, menyehatkan jantung, menurunkan panas, mengurangi sesak nafas, 

dan mengobati diare (Hasanah ustavian, 2010). Menurut beberapa penelitian, 

kemangi juga telah terbukti bertindak sebagai acetaminophen akut dalam bentuk 

nekrosisi hati yang fatal. Nekrosis tubular ginjal dan koma hipoglikemik juga 

dapat terjadi. Namun yang plaing umum adalah untuk mual, muntah dan 

kehilangan nafsu makan. 

2. Fungisida, bakterisida, nematisida, dan repellen 

Minyak atsiri daun kemangi memiliki aktivitas antibakteri terhadap 

Staphylococcus aureus dan Escherchia coli sehingga bekerja seperti antibiotic. 

Aksi fungisida adalah mengendalikan pyricularia oryzae yang merupakan 

penyebab embun tepung dan menyerang padi. Kandungan eugenol dapat menekan 

pertumbuhan nematoda (Hasanah ustavian, 2010). Selain itu, kemangi telah 

terbukti efektif sebagai penolak serangga. 
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3. Penghasil minyak atsiri  

Minyak atsiri kemangi disebut minyak kemangi, minyak ini digunakan 

sebagai bahan pembuatan wewangian, shampoo, dan aromaterapi (Hasanah 

Ustavian, 2010). 

4. Sayuran dan minuman penyegar  

Daun kemangi digunakan sebagai lauk pauk atau lalapan untuk 

menambah nafsu makan. Selain itu, daunnya memiliki biji selasih sering dijadikan 

minuman penyegar. Biji selasih dapat menurunkan kolesterol, meingkatkan daya 

ingat dan kekencangan kulit (Hasanah Ustavian, 2010). 

B. Ulkus Diabetik 

a. Definisi Ulkus Diabetik 

Ulkus diabetik adalah luka terbuka pada permukaan kulit yang 

disebabkan oleh penyakit pada pembuluh darah besar yang menyebabkan 

kekurangan sel darah merah dan gangguan pada syaraf. Ulkus diabetik dapat 

dengan mudah berkembang menjadi infeksi akibat iinvasi kuman atau bakteri. 

Karena gula darah yang tinggi merupakan tempat yang strategis bagi bakteri untuk 

tumbuh (Hendra et al., 2019). Ulkus diabetik merupakan kondisi medis yang 

terjadi pada pasien diabetes akibat gangguan saraf dan arteri perifer yang 

menyebabkan infeksi ulseratif dan kerusakan jaringan pada kulit kaki (Rosa, 

2015). Ulkus diabetik adalah kemantian jaringan akibat uklusi pembuluh darah 

perifer yang menyertai penderita diabetes sebagai komplikasi kronis dari diabetes 

itu sendiri. 

b. Etiologi Ulkus Diabetik 

Menurut Desalu (2011) penyebab luka diabetik adalah neuropati, 

penyakit pembuluh darah dan infeksi. Gangguan sensorik dimulai dengan 

hilangnya sensasi nyeri dan ketidakmampuan untuk merasakan luka pada kaki. 
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Selain itu, atrofi otot tungkai menjadi titik tumpuh sehingga menyebabkan borok 

kaki. Penyakit pembuluh darah yang menghambat aliran darah ke kaki (Desalu, 

2011). Pada gangguan perifer menyebabkan penyakit aterosklerotik kronis yang 

menyebabkan penyempitan pembuluh darah perifer terutama pada ekstremitas 

bawah. Hal ini menyebabkan iskemia, yaitu suatu kondisi dimana aliran darah di 

arteri terhambat, sehingga suplai oksigen ke jaringan berkurang. Kerusakan akibat 

neuropati, penyakit arteri perifer, dan iskemia menyebabkan infeksi kaki. Infeksi 

yang terjadi sering dikaitkan dengan pertumbuhan bakteri. Hiperglikemia 

menurunkan respons kekebalan tubuh, mencegah sel darah putih melawan bakteri 

yang masuk (Claytown, 2009).  

Ulkus diabetik dapat disebabkan oleh bakteri, sehingga infeksi dan 

kerusakan dapat terjadi di bagian tubuh manapun, termasuk bagian distal tungkai 

bawah (Ayu Yulyastuti et al. 2021). Ulkus diabetik disebabkan oleh hiperglikemia 

yang kemudian menyebabkan neuropati dan gangguan pembuluh darah. Kelainan 

saraf menyebabkan perubahan pada kulit dan otot serta distribusi tekanan pada 

telapak kaki berubah, sehingga mempercepat pembentukan ulkus. Luka yang telah 

terinfeksi akan menyebabkan amputasi yang lebih besar (Akbar.j.T., 2014). 

c. Patofisiologi Ulkus Diabetik 

Menurut Frykberg dkk., 2006 mendefinisikan patofisiologi ulkus diabetik 

sebagai berikut. 

1. Neuropati perifer sensorik. 

Ketidakmampuan merasakan luka merupakan penyebab utama ulkus 

diabetik. Sekitar 45-60% dari seluruh pasien ulkus disebabkan oleh neuropati, 

dimana 45% merupakan kombinasi dari neuropati dan iskemia. Neuropati perifer 

dibagi menjadi 3 bagian, yaitu neuropati tekanan tinggi pada luka di kaki yang 

menyebabkan kelainan bentuk kaki, neuropatik sensorik yaitu hilangnya rasa kaku 
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dan akhirnya neuropati otonom yaitu kurangnya kelenjar keringat. Ekskresi 

menyebabkan kaki kering, pecah-pecah sehingga membuka jalan masuknya bagi 

bakteri untuk tumbuh.  

2. Gangguan pembuluh darah perifer (Peripheral Vascular Disease atau 

PVD).  

PVD adalah faktor langsung terjadinya ulkus. Namun, pasien maag 

membutuhkan waktu lama untuk sembuh dan risiko amputasi meningkat karena 

insufisiensi arteri. Gangguan pembuluh darah perifer terbagi menjadi gangguan 

makrovaskular dan mikrovaskular, keduanya menghambat upaya dalam 

pengobatan infeksi akibat kekurangan oksigen dan sulitnya pemberian antibiotic 

pada bagian yang terinfeksi. Oleh karena itu, penting untuk penatalaksanaan ulkus 

diabetik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Bakteri Penyebab Ulkus Diabetik 

Bakteri yang bertanggung jawab untuk infeksi adalah polimikrobial. 

Penyebab utama infeksi pada pasien maag adalah bakteri aerob (Staphylococcus 

aureus, Pseudomonas aeruginosa) dan bakteri anaerob (Peptostreptococcus sp.) 

yang menjadi penyebab utama infeksi dan menghambat proses penyembuhan 

Gambar  2.  Patofisiologi Ulkus Diabetik 
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(Kannan et al., 2014). Banyak penelitian menunjukkan bahwa Staphylococcus 

aureus adalah bakteri paling umum yang menyebabkan infeksi ulkus, dan pada 

penderita diabetes sekitar 23% hingga 76% (Gardner, 2008).  

Bakteri Staphylococcus aureus banyak ditemukan pada infeksi luka 

diabetic. Bakteri tersebut mampu menghambat pembentukan koagulase dan 

mampu berkembang (Kusuma, 2009). Pada kondisi kulit yang rusak akibat 

penimbunan glukosa, sangat rentan terhadap infeksi bakteri jenis tersebut. 

Diketahui, glukosa merupakan sumber nutrisi bagi bakteri dan tumbuh pada suhu 

optimal 37
o
C, tetapi membentuk pigmen paling baik pada suhu kamar (20-25

o
 C) 

(Jawetz, Melnick, & Adelberg‟s., 2008).  

Menurut penelitian Patel et al, bakteri yang palling banyak ditemukan 

pada 79,6% ulkus purulent adalah bakteri gram negative lainnya Pseudomonas 

aeruginosa, (19,75%), Klebsiella pneumoniae (17,9%), Acinetobacter sp (16,7%) 

dan Escherchia coli (14,8%), Proteus sp (4,9%), Citrobacter sp (4,3%), 

Enterobacter sp (1,2%). Bakteri gram positif diantaranya 20,4% adalah 

Staphylococcus aureus (13,6%), Staphylococcus negative koagulase (CONS) 

(3,7%) dan Enterococcus sp (3,1%) (Otta, Debata, and Swain 2019).  

e. Klasifikasi Ulkus Diabetik 

Salah satu klasifikasi tingkat keparahan ulkus yang diketahui saat ini 

adalah kalsifikasi Wagner. Klasifikasi Wagner mengklasifikasikan ulkus menjadi 

enam tingkatan sesuai dengan luas dan dalamnya lesi tetapi tidak mengalami 

iskemia, infeksi atau komorbiditas.  

Tabel 1. Klasifikasi Wagner-Merrit (Lipsky et al. 2012) 

Stadium  Keterangan 

0 Tidak ada ulkus, pembentukan kalus 

1 Ulkus superfisial secara klinis tidak ada infeksi  

2 Ulkus dalam, sering dengan selulitis, abses atau infeksi tulang  

3 Tukak dalam yang melibatkan tulang atau pembentukan abses 

4 Gangren (ibu jari, kaki, tumit) 
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5 Gangren seluruh kaki 

Klasifikasi klinis keparahan ulkus diabetic berdasarkan diagnosis dan 

pengobatan infeksi kaki diabetic dijelaskan pada tabel berikut. 

Tabel 2. Tingkat keparahan ulkus diabetik secara klinis (Lipsky, et al.,2012) 

f. Penatalaksanaan Ulkus Diabetik.  

Pola penggunaan antibiotik pada pasien ulkus diabetik IRNA RSUP DR. 

M. Djamil dari penyakit dalam, Padang. Antibiotik empiris digunakan sendiri, 

kombinasi dengan 2 antibiotik dan kombinasi 3 antibiotik. Antibiotik empiris 

diberikan sebagai pengobatan awal pada pasien dengan infeksi bakteri. Antibiotic 

yang biasa diresepkan untuk pasien adalah sefalosporin dan nitroimidazole 

generasi ketiga, yaitu ceftriaxone (13%) dan metronidazole (13%). Ceftriaxone 

telah diresepkan karena dapat menghambat sintesis dinding sel bakteri, dimana ia 

paling aktif melawan Enterobacteriaceae, termasuk strain penghasil beta-

laktamase. Meskipun metronidazole adalah antibiotik dengan mekanisme kerja 

aktif melawan protozoa, merupakan faktor paling mendasar yang dipertimbangkan 

dalam pemilihan antibiotic empiris (Katzung B, 2014). Pemilihan antibiotik 

secara empiris harus tepat, kesalahan pemilihan akan berhubungan dengan tingkat 

resistensi antibiotik.  

Pola pengobatan kombinasi menggunakan dua antibiotic yang paling 

sering diresepkan, sefalosforin generasi 3 dan nitroimodazol yaitu ceftriaxone dan 

metronidazole (26,1%) dimana pengobatan pilihan untuk infeksi sedang hingga 

Tingkat 

keparahan 

Keterangan 

Tidak terinfeksi Tidak ada tanda-tanda peradangan. 

Ringan Terjadi nanah, kemerahan, sakit, nyeri, dan panas atau hangat. Cellulitis ≤ 2 

cm di luar ulkus. 

Sedang Cellulitis > 2 cm, abses yang dalam, ganggren, melibatkn otot, tulang, atau 

tulang sendi. 

Berat Terjadi toksisitas sistemik atau ketidakstabilan metabolisme, demam, 

kekacauan atau kebingungan, tatikardi, dan hiperglikemia. 
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berat adalah ruam ulseratif dapat berupa sulbaktam dari kelompok ampisilin atau 

antibiotik dari kelompok ampisilin.  Sefalosforin generasi 3 dalam kombinasi 

dengan metronidazole (Lipsky BA, 2012). Kombinasi antibiotik sefalosforin dan 

metronidazole efektif sebagai pengobatan empiris infeksi kaki karena akan 

memperpaj=njang aktivitas antibakteri hingga mampu melawan bakteri gram 

positif dan anaerob (Leekha S, 2011).  

Penggunaan ciprofloxacin pada pasien ulkus diabetik diindikasikan untuk 

pengobatan infeksi jaringan lunak, tendon, dan tolang serta infeksi yang 

disebabkan oleh bakteri multidrug- resistant (MDR) seperti Pseudomonas sp 

(Katzung B,2014). Kombinasi sefalosforin generasi ketiga, fluorokuinolon, dan 

nitroimidazole diharapkan dapat mencapai efek terapeutik yang lebih luas dan 

memaksimalkan efek terapi karena mekanisme kerja obat ini adalah 

penghambatan total memalui sintesis DNA, penghambatan pertumbuhan bakteri., 

dan aktivitas melawan pertumbuhan protozoa serta kematian sel pada bakteri 

(Brunton L, 2010).  

Selain itu, kombinasi fluroquinolone, carbapenem, dan nitroimidazole 

juga menjadi pilihan dalam terapi empiris, terutama untuk pasien dengan 

komplikasi sedang hingga berat yaitu ciprofloxacin, meropenem, dan 

metronidazole (4,3%), levofloxacin, meropenem dan metronidazole (4,3%). 

Antibiotik golongan karbapenem menjadi pilihan pengobatan tdiak hanya untuk 

terapi empiris tetatpi juga untuk pengobatan setelah kultur bakteri dan uji 

kepekaan antibiotik. Meropenem adalah antibiotic sepktrum luas yang bekerja 

dengan cara menghambat sebagian besar bakteri gram positif, gram negatif dan 

anaerob merupakan kelompok bakteri yang paling umum yeng menyebabkan 

infeksi pada pasien ulkus diabetik.  
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Berdasarkan hasil kultur bakteri yang dilakukan pada tiga pasien maag, 

ditemukan Staphylococcus aureus dan Staphylococcus coangulase sebagai bakteri 

penyebab infeksi. Uji kepekaan dan resistensi antibiotic menunjukkan bahwa 

ceftriaxone, ciprofloxacin dan cefotaxime deigunakan untuk pengobatan resistensi 

secara empiris. Peresepan ceftriaxone dan ciprofloxacin masih banyak digunakan 

sebagai pengobatan empiris dengan pertimbangan penggunaan antibiotik pada 

pasien lain.  

Keterbatasan hasil kultur bakteri dan uji kepekaan antibiotic yang 

dilakukan menjadi penyebab dan pertimbangan dalam pemilihan antibiotic pada 

pasien maag. Penggunaan antibiotic empris selama lebih dari 3-4 hari tanpa hasil 

kultur harus dipertimbangkan, terutama untuk antibiotik ceftriaxone dan 

ciprofloxacin yang diresepkan secara luas atau dalam kombinasi. Menurut 

penelitian Decroli (2008) tentang model ulkus dan penelitian Hatanta (2013) 

tentang penelitian penggunaan antibiotic pada pasien ulkus diabetic di RSUP Dr. 

M. Djamil Padang, beberapa bakteri resisten terhadap antibiotik cefotaxime, 

ceftriaxone dan ciprofloxacin. Pemilihan antibiotik untuk pasien maag dilakukan 

secara hati- hati agar tercapai efek terapi penggunaan antibiotik yang rasional bagi 

pasien.  
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C. Antibakteri   

1. Definisi Antibakteri 

Antibakteri adalah zat yang menghambat pertumbuhan atau reproduksi 

bahkan membunuh bakteri. Obat antibakteri dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan 

mekanisme kerjanya, yaitu antibakteri bakteriostatik yang menghambat 

pertumbuhan bakteri dan antibakteri bakterisidal yang membunuh bakteri. Obat 

natibakteri harus mampiu menghambat pertumbuhan atau bahkan membunuh 

bakteri tanpa merugikan inangnya. Untuk itu, antibiotic harus menghancurkan 

sistem metabolism atau struktur dinding sel bakteri. Antibakteri dapat memiliki 

aktivitas bakteriostatik dalam aktivitas bakterisida jika kadarnya meingkat 

melebihi konsentrasi hambat minimum (KHM) (Shofiana, 2020).  

2. Mekanisme Kerja Antibakteri 

Klasifikasi antibiotik berdasarkan mekanisme kerja dalam menghambat 

mikroorganisme sebagai berikut :  

a. Antibakteri dapat menghambat pembentukan dinding sel. 

Dinding sel bakteri penting dalam mempertahankan struktur sel. Bahan 

antibakteri kemudian dapat merusak dinding sel dan merusak dinding sel sehingga 

dapat mempengaruhi bentuk dan struktur sel, akhirnya dapat membunuh sel 

bakteri tersebut.  

b. Antibakteri yang dapat merusak sel. 

Membran sel memiliki fungsi pengaturan penting untuk mengangkut 

nutrisi dan metabolit ke dalam dan keluar sel. Membran sel juga memiliki fungsi 

pernapasan dan berlangsungnya aktivitas kehidupan di dalam sel. Bebrapa jenis 

Gambar  3.  Regimen Antibiotik untuk Ulkus Diabetikum 



 

20 

 

zat antibakteri dapat mengganggu sel sehingga mempengaruhi aktivitas sel 

bakteri.  

 

 

c. Antibakteri dapat mengganggu metabolisme asam nukleat  

Agen antibakteri memiliki kemampuan untuk menghambat biosintesis 

DNA. Proses replikasi DNA yang terjadi di dalam sel merupakan sirkuit penting 

untuk keberlangsungan hidup sel dengan demikian mempengaruhi tahap 

pertumbuhan lengkap bakteri.  

d. Antibakteri penghambat sintesis protein 

Sintesis protein merupakan berbagai proses termasuk transkripsi di mana 

DNA di transkripsi menjadi mRNA dan terjemahan hasil terjemahan pesan RNA 

lalu diterjemahkan menjadi protein. Agen antibakteri dapat menghambat sintesis 

protein. Tingkatan antibakteri dapat ditentukan berdasarkan nilai MIC dan MBC 

dari hasil uji pertumbuhan bakteri. Konsentrasi minimum yang diperlukan untuk 

menghambat pertumbuhan bakteri disebut konsentrasi hambat minimum (MIC). 

Konsentrasi terendah yang diperlukan untuk membunuh 99,9% pertumbuhan 

bakteri disebut konsentrasi bunuh minimum (MBC). Zat dikatakan sangat efektif 

sebagai antibakteri bila digunakan dalam konsentrasi rendah memiliki daya 

hambat yang besar (Shofiana, 2020). 

D. Uji Efektivitas Antibakteri 

Pengujian efektivitas antibakteri dapat dilakukan dengan beberapa metode. 

Metode-metode ini adalah metode difusi, pengenceran (dilusi) dan biologis.  

Difusi dan biautografi adalah teknik kualitatif karena hanya menunjukkan ada 

tidaknya senyawa dengan aktivitas antibakteri. Selain itu, metode dilusi digunakan 
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untuk menentukan hasil kuantitatif yang diperoleh dengan menentukan 

konsentrasi hambat minimum (MIC) (Shofiana, 2020).  

Uji sensitivitas antibakteri secara in vitro bertujuan untuk mengetahui zat 

antibakteri mana yang dapat digunakan untuk mengatasi infeksi oleh bakteri 

tersebut. Uji kepekaan antibiotic pada dasarnya dapat dilakukan dengan 2 cara 

yaitu metode difusi cakram dan metode dilusi atau metode untuk menentukan 

penghambatan minimum (KHM) (Saptiani, 2011). 

a. Metode dilusi 

Metode ini merupakan metode uji antibakteri berdasarkan penghambatan 

pertumbuhan mikroorganisme pada media cair setelah didpatkan zat antibakteri 

atau pada media pekat yang diencerkan setelah dicampurkan zat antibakteri 

dengan cara mengamati kekeruhan larutan cair dan mengamati kekeruhan larutan 

padat pada tingkat ternedah. Konsentrasi yang menghambat pertumbuhan 

antibakteri digunakan untuk agen antibakteri yang larut sempurna 

(Rollando,S.Farm.,M.Sc., 2019). Kelebihan metode ini adalah dapat mendeteksi 

pola resistensi tertentu yang tidak dapat dideteksi dengan metode difusi. Metode 

ini dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi hambat minimum (MIC) suatu 

senyawa aktif (Mustapa, 2014).  

Sejumlah agen antibakteri dimasukkan ke dalam media bakteri padat atau 

cair. Media diinokulasi dengan bakteri yang akan diuji dan diinkubasi. Tujuan dari 

metode ini adalah untuk menentukan jumlah agen antiibakteri yang dibutuhkan 

untuk menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri uji. Pengujian 

sensitivitas dengan metode dilusi menggunakan waktu lama dan kengunaanya 

terbatas dalam beberapa masalah (Jawet, et, al.,2007). 

Menurut (Ratnasari,2009), terdapat beberapa cara untuk uji dilusi antara 

lain. 
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1. Cara penapisan lempeng agar 

Larutan agen antibakteri dibuat menjadi beberapa pengenceran dengan 

konsentrasi yang berbeda. Hasil pengenceran dicampur dengan madia agar yang 

telah dicairkan pada suhu 45
o
C- 50

o
C, perbandingan zat antibakteri dan 9 bagian 

media. Campuran media kemudian dituangkan ke dalam cawan petri steril dan 

dibekukan. 

Setiap cawan petri dikulturkan dengan suspense bakteri yang 

mengandung kurang lebih 10
5
- 10

6
 CFU/mL, kemudian media cawan petri dibalik 

dan diinkubasi pada suhu 37
o
C selama 18-24 jam. Setiap pengenceran 

menggunakan control negatif. Hasil pengamatan pada konsentrasi hambat 

minimum (KHM) dibaca sebagai konsentrasi terendah yang mampu menghambat 

pertumbuhan mikroba, jika pertumbuhan bakteri tidak terlihat dapat diperoleh 

kultur pertumbuhan bakteri tersebut.  

2. Cara pengenceran  

Agen antibakteri dilarutkan dalam pelarut yang sesuai dan diencerkan 

secara bergantian dengan media cair dalam sejumlah tabung yang diatur hingga 

konsentrasi minimum yang diinginkan. Pada setiap tabung berisi media dan zat 

antibakteri dengan konsentrasi berbeda-beda lalu diinokulasiakan suspensi bakteri 

yang menandung 10
5
- 10

6
 CFU/mL. Kemudian dikulturkan dalam tabung reaksi 

yang berisi media dan diinkubasi pada suhu 37
o
C selama 18-24 jam. 

Pertumbuhan bakteri dapat diamati dengan melihat kekeruhan pada 

tabung yang disebabkan oleh bakteri yang dikultur. Larutan uji antibakteri yang 

tampak bening tanpa pertumbuhan mikroba disebut MIC. Selanjutnya larutan 

diinokulasikan ulang pada media baru, tanpa penambahan mikroorganisme uji 

atau agen antimikroba. Kemudian diinkubasi selama 18- 24 jam, setelah 

diinkubasi ditetapkan sebagai MBC.  
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3. Turbidimetri 

Pengukuran kekeruhan dilakukan dengan memurnikan protein dan 

mengkulturkan dalam unit turbudimetri. Hasil dari reaksi metode turbudimetri 

adalah pengerasan jaringan yang sangat teraba, dengan diameter 10 mm atau lebih 

yang terjadi dalam waktu 48-72 jam setelah penyuntikan. Uji ini diukur dengan 

spektrofotometer UV-Vis dengan Panjang gelombang 530 mm.  

b. Metode Difusi  

Metode ini merupakan metode uji antibakteri berdasarkan difusi agen 

antibakteri dalam media padat dengan menagamati zona pertumbuhannya. 

Biasanya metode ini digunakan untuk agen antibakteri yang larut dan tidak larut. 

Secara umum, metode yang digunakan adalah disuse cakram. Kertas cakram yang 

berisi zat diletakkan diatas permukaan media padat yang telah diinokulasikan 

bakteri yang telah diuji sebelumnya. Setelah inkubasi, diameter zona inhibisi 

disekitar kertas cakram diukur sebagai derajat inhibisi organisme uji. Selain 

interaksi sederhana antara zat dengan organisme, beberapa faktor fisik dan kimia 

juga dapat mempengaruhi hasil metode difusi (Jawetz, 2001). 

Menurut Ratnasari (2009) metode difusi dapat dibagi menjadi beberapa 

cara antara lain: 

1. Metode silinder gelas 

Metode silinder dilakukan dengan meletakkan beberapa silinder kaca 

atau stainless steel diatas agar yang telah dinokulasi bakteri. Silinder ditempatkan 

sedemikian rupa sehingga bertumpu pada agar, diisi dengan larutan yang akan 

diuji dan inkubasi. Setelah inkubasi, amati pertumbuhan bakteri untuk melihat 

apakah ada zona hambat disekitar silinder.  

2. Metode kertas cakram disk diffusion  
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Metode kertas cakram melibatkan penmpatan kertas yang telah direndam 

dalam larutan uji diatas permukaan media padat yang telah diinokulasi bakteri. 

Setelah inkubasi, amati pertumbuhan bakteri untuk melihat apakah ada zona 

hambat atau zona bening disekitar kertas. 

 

3. Metode cetak lubang (metode sumur) 

Metode sumur yang melibatkan pembuatan sumur dalam agar pada yang 

diinokulasikan dengan bakteri yang akan diuji. Kemudian lubang diisi dengan 

larutan uji. Setalh itu, diinkubasi, amati pertumbuhan bakteri dengan melihat 

apakah terdapat zona hambat disekitar lubang (Ratnasari, 2009).  

E. Senyawa Aktif Antibakteri dari Daun Kemangi (Ocimum bacilisium L) 

Pada kulit batang, daun dan batang Kemangi (Ocimum bacilisum L), 

yang dapat digunakan sebagai inhibitor dan antibakteri, komponen ini meliputi: 

a. Alkaloid 

Alkaloid dalah metabolit sekunder paling umum yang mengandung atom 

nitrogen. Alkaloid dapat ditemukan diberbagai bagian tanaman seperti akar, 

batang, daun dan biji. Alkaloid memiliki manfaat Kesehatan antara lain 

merangsang sistem saraf, meningkatkan atau menurunkan tekanan darah, dan 

melawan infeksi bakteri (Shofiana, 2020).  

Ekstrak daun kemangi yang ditambahkan 5 ml HCl dan pereaksi Wagner 

(mengandung yodium dan kalium) memberikan warna kuning kecokelatan dan 

endapan coklat. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak daun kemangi mengandung 

senyawa alkaloid (Kumalasari & Andiarna, 2020). 

Alkil adalah basa organic yang mengandung unsur nitrogen (N). biasanya 

berasal dari tanaman dengan efek fisiologis yang kuat pada manusia. Kegunaan 

farmakologi alkaloid adalah untuk merangsang sistem saraf, meningkatkan 
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tekanan darah, dan melawan infeksi bakteri (Wullur et al., 2012). Alkaloid 

berpotensi sebagai agen antibakteri. Mekanisme yang terjadi karena adanya 

gangguan pada komponen struktur peptidoglikan pada sel bakteri, sehingga 

dinding sel tidak terbentuk sempurna sehingga menyebabkan kematian sel 

(Amaliyyah, 2021).  

 

b. Flavonoid  

Senyawa fenolik berupa flavonoid, flavonol dan flavon dapat berperan 

sebagai antioksidan. Aktivitas flavonoid sangat bergantung pada jumlah ddan 

letak gugus -OH yang dalam hal ini berperan dalam menetralkan radikal bebas. 

Kemampuan flavonoid untuk menangkis radikal bebas dan potensi donornya. Hal 

ini adalah alasan hubungan antara kandungan fenolik total fenol dan flavonoid, 

semakin besar kapasitas antioksidan untuk menghambat pertumbuhan radikal 

bebas. Komponen fenolik atau flavonoid merupakan senyawa utama yang 

berperan sebagai antioksidan  (Nur et al., 2019).  

Flavanoid adalah metabolit skunder dari polifenol banyak ditemukan 

antaranya pada tumbuhan dan memiliki efek energetic yang luas, termasuk 

antivirus, antikanker, dan zat lainnya. Akibat radikal bebas dari enzim tertentu 

(Shofiana, 2020). 

Beberapa tetes FeCl3 ditambahkan pada ekstrak daun kemangi 

menunjukkan warna hitam. Hal ini menunjukkan bahwa daun kemangi 

mengandung senyawa flavonoid. Flavonoid merupakan salah satu senyawa 

fenolik dengan banyak gugus OH. FeCl3 yang ditambahkan pada ekstrak daun 

kemangi yang mengandung senyawa fenolik akan membentuk kompleks dengan 

ion Fe
3+

 membentuk larutan berwarna hitam (Kumalasari & Andiarna, 2020). 
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Selain itu, flavonoid memiliki sifat sebagai antiradang, antihepatotoksik, 

antikanker, antibakteri, dan antivirus. Aksi flavonoid sebagai agen antibakteri 

dapat mempercepat pengobatan jerawat karena kemampuan mereka untuk 

merusak protein kompleks ekstraseluler larut dalam dinding sel. Flavonoid 

berlemak juga merusak sel germinal. Selaput sel dan dinding sel akan rusak 

sehingga menyebabkan pelepasan produk metabolisme (Amaliyyah, 2021).  

 

c. Fenolik 

Fenolik adalah zat aktif yang berasal dari bahan tumbuhan sekunder 

terdapat pada organisme dan memiliki fungsi mencegah kerusakan atau 

membatasi kelangsungan hidup organisme (Shofiana, 2020). Senyawa fenolik 

diketahui memiliki berbagai efek biologis seperti aktivitas antioksidan melalui 

mekanisme seperti agen pereduksi, penangkap radikal bebas, pengikatan logam, 

pengurangan pembentukan oksigen beracun, dan donor elektron (Nur et al., 2019). 

Fenol dapat menghambat aktivitas mikroorganisme pada konsentrasi 

tertentu, fenol merupakan senyawa yang sangat beracun dengan sistem kerjanya 

yaitu mengganggu kerja sitoplasma bakteri, termasuk mengganggu transport aktif 

dan kekuatan proton (Hastuti, 2016). 

d. Tanin 

Tanin merupakan senyawa aktif fitokimia memiliki banyak sifat, seperti 

astringent, anti-diare, anti-inflamasi bakteri dan antioksidan (Shofiana, 2020). 

Tanin diketahui dapat digunakan sebagai antivirus, antibakteri, dan antitumor. 

Tannin tertentu dapat menghambat selektivitas replikasi HIV dan juga digunakan 

sebagai diuretik. Tanin terkandung dalam minuman seperti I, kopi, anggur, dan bir 

memberikan aroma dan rasa sedap yang khas. Bahan kunyahan seperti gambir 

memanfaatkan tannin yang terkandung di dalamnya untuk memberikan rasa kelat 
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ketika makan sirih. Sifat pengelat atau pengerut (astrigensia) itu dijadikan sebagai 

bahan obat-obatan. Tanin yang terkandung dalam the memiliki korelasi positif 

antara kadar tanin pada the dengan aktivitas antibakterinya terhadap penyakit 

diare yang disebabkan oleh Enteropathogenic Escherichia coli (EPEC) pada bayi 

(Taniata siska wardani, 2021).  

Ekstrak daun kemangi direbus dengan menambahkan 20 ml aquadest ke 

dalam tabung rekasi, kemudian disaring dengan kertas saring dan beberapa tets 

FeCl
3+ 

hingga membentuk wrna biru kehitaman. Hal ini membuktikan bahwa 

ekstrak etanol daun kemangi mengandung senyawa tannin. Gugus fenol yang 

terdapat pada senyawa tannin akan membentuk kompleks dengan ion Fe
3+

 

sehingga menimbulkan warna seperti tinta biru atau biru kehitaman (Kumalasari 

& Andiarna, 2020).  

Uji senyawa tannin dari ekstrak daun kemangi yang diendapkan dengan 

beberapa tetes 0,1 % FeCl3 akan menghasilkan warna biru tinta biru menandakan 

adanya swnyawa tannin. Daun kemangi mengandung minyak atsiri, flavonoid, 

alkaloid, saponin, tannin. Senyawa tersebut berperan sebagai antipiretik, 

antijamur, analgesic, antiseptic, antibakteri, hepatoprotekstor, imunomodulator, 

antirepulsif, dan antiemetik (Kumalasari & Andiarna, 2020).  

F. A Metode Ekstraksi Bahan Alam 

1. Ekstraksi 

Ekstraksi adalah proses penarikan zat terlarut dari bahan yang tidak larut 

dengan menggunakan cairan pelarut. Simplisia yang diekrtraksi mengandung zat 

aktif yang larut dan tidak larut seperti serat, karbohidrat, protein, dan lain- lain 

(Firdaus, Prihanto, & Nurdiani, 2013). 

Metode ekstraksi meiputi metode ekstraksi pelarut, distilasi, pengepresan 

dan sublimasi sesuai dengan prinsip ekstraksi. Ekstraksi pelarut adalah metode 
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yang paling banyak digunakan. Ekstraksi bahan alami seperti langkah-langkah 

berikut: (1) pelarut menembus substrat padat; (2) zat terlarut yang larut dalam 

pelarut; (3) zat terlarut berdifusi keluar dari matriks padat; (4) diperoleh zat 

terlarut yang dihasilkan (Wen, Lin, & ye,2018). 

2. Jenis-jenis Ekstraksi  

Proses ekstraksi dapat dilakukan panas atau dingin. Ekstraksi panas 

adalah perendaman, perkolasi dan soxhlation (Sudjadi,1988). 

Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam ekstraksi, diantaranya 

yaitu: 

a. Maserasi 

Metode maserasi merupakan salah satu metode ekstraksi dengan cara 

merendam sampel dalam pelarut yang sesuai. Perendaman sampel dalam pelarut 

menyebabkan perbedaan tekanan di dalam dan di luar sel sehingga dinding sel 

pecah dan metabolit sekunder yang terkandung didalamnya dapat larut dalam 

pelarut. Selama maserasi, semakin lama sampel terkena pelarut semakin banyak 

metabolit yang terlarut karena vabtaknya dinding sel yang pecah. Proses ini akan 

berlanjut hingga terjadi keseimbangan intraseluler dan ekstraseluler pada sampel. 

Metode maserasi memiliki kelebihan yaitu zat aktif yang dihasilkan tidak akan 

rusak, namun kekurangannya banyak pelarut yang digunakan dalam proses 

perendaman (Chairunnisa, 2019). 

Maserasi adalah proses ekstraksi yang paling cocok dimana zat yang 

telah dimurnikan memungkinkan untuk direndam dalam pelarut hingga menyerap 

dan melunakkan struktur seluler, sehingga zat terlarut yang terkandung di 

dalamnya larut. Perendaman adalah ekstraksi paling sederhana yang dilakukan 

dengan cara merendam serbuk simplisia dalam pelarut selama beberapa hari pada 
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suhu kamar dan jauh dari cahaya, dimana pelarut akan masuk ke dalam sel 

melalui dinding sel.  

b. Perkolasi 

Perkolasi adalah salah satu metode ekstraksi yang dilakukan dengan 

melewatkan cairan penyari pada sampel sehingga senyawa 29erugin akan ikut 

terbawa bersama dengan cairan tersebut. Proses ekstraksi dilakukan dalam 

29eruginosa, sampel dibasahi dengan perlahan dengan cairan penyari yang 

ditambahkan pada bagian atas sampel dan dibiarkan menetes perlahan di bagian 

bawah. Kelebihan dari penggunaan metode ini yaitu sampel bahan alam 

senantiasa dialiri oleh pelarut baru. Sedangkan kerugiannya adalah jika sampel 

tidak terendam maka pelarut akan sulit menjangkau seluruh area serta 

membutuhkan banyak waktu dalam prosesnya (Mukhriani., 2014). 

c. Sokletasi 

Metode ekstraksi ini dilakukan dengan penempatan serbuk simplisia 

dalam sarung selulosa (dapat diganti dengan kertas saring) pada klonsong yang 

diletakkan di bagian bawah kondensor dan di bagian atas labu. Cairan penyari 

yang sesuai kemudian dituangkan ke dalam labu kemudian diatur suhu penangas 

dengan suhu yang lebih rendah dari suhu reflux. Keuntungan dari metode ini 

yakni proses ekstraksi yang berulang memungkinkan sampel dapat terekstrasi oleh 

cairan penyari hasil kondensasi pada reflux sehingga pelarut yang digunakan lebih 

hemat dan tidak membutuhkan banyak waktu dalam prosesnya. Kerugian dari 

metode ini ialah senyawa yang memiliki sifat tidak stabil terhadap perubahan suhu 

dapat mengalami degradasi terus berada pada titik didih (Mukhriani., 2014). 

d. Refluks 

Refluks merupakan metode ekstraksi yang menggunakan pemanasan 

dalam prosesnya. Pemanasan dapat meningkatkan efisiensi dalam proses ekstraksi 
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dimana senyawa yang terkandung dapat lebih mudah ditarik oleh cairan penyari. 

Prinsip dalam metode ekstraksi ini ialah menguapkan pelarut pada suhu tinggi, 

uap dari pelarut yang mengembun pada dinding dalam kondensor akan menetes 

turun kembali ke wadah. Hasil ekstraksi yang didapatkan kemudian disaring dan 

dipekatkan menggunakan rotary evaporator Kelebihan yang dimiliki metode ini 

ialah penggunaan waktu yang singkat dan hemat dalam penggunaan pelarut. 

Disamping kelebihan tersebut, kekurangan yang dimiliki metode ini ialah sampel 

yang digunakan harus tahan pada suhu panas (Kiswandono, 2011). 

 

3. Ekstraksi Secara Maserasi 

Maserasi adalah proses penyarian sederhana. Maserasi dilakukan dengan 

cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Maserasi digunakan untuk 

penyarian simplisia yang mengandung zat aktif yang mudah larut dalam cairan 

penyari. Maserasi dapat dilakukan dengan modifikasi seperti: 

a. Digesti yaitu cara maserasi menggunakan pemanasan lemah, seperti pada 

suhu antara 40-50
o
C. cara maserasi ini hany dilakukan untuk simplisia 

yang zat aktifnya hanya tahan terhadap pemanasan. 

b. Maserasi dengan mesin pengadukan merupakan maserasi yang dilakukan 

dengan menggunakan mesin pengadukan yang berputar terus-menerus, 

lama waktu proses maserasi dapat dipersingkat menjadi 6 hingga 12 jam.  

c. Remaserasi yaitu penyarian dimana cairan penyari dibagi menjadi dua. 

Seluruh serbuk simplisia dimaserasi dengan cairan penyari pertama, lalu 

diendapkan, dituang dan diperas, ampas dimasrasi lagi dengan cairan 

penyari yang baru. 
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d. Maserasi melingkar merupakan penyarian yang diguanakan dengan 

cairan penyari yang selalu mengalir kembali secara terus-menerus 

melalui serbuk simplisia dan melarutkan zat aktifnya. 

e. Maserasi melingkar bertingkat merupakan metode penyarian yang 

menggunakan peralatan yang sama dengan maserasi melingkar, namun 

dengan jumlah bejana penampungan yang perlu disesuaikan dengan 

keperluan (lebih banyak) (Dirjen POM,1986).  

G. Pemilihan Pelarut 

Cara pengikatan zat aktif biasanya dengan memilih jenis pelarut yang 

sesuai, sehingga diperoleh rendemen yang tinggi (Kurniawati, 2016). Faktor 

penting dalam proses ekstraksi adalah pemilihan pelarut (Harborne, 1987). Ada 

dua syarat penggunaan pelarut dalam proses ekstraksi, yaitu pelarut harus menjadi 

pelarut terbaik untuk bahan yang akan diekstraksi dan pelarut dapat terpisah 

dengan cepat setelah dikocok. Toksisitas, ketersediaan, harga, sifat tidak mudah 

terbakar, suhu kritis rendah dan tekanan kritis harus dipertimbangkan ketika 

memilih pelarut untuk mengurangi biaya operasi dan reaktivitas (Amiarsih, 2006). 

Proses ekstraksi pelarut tergantung pada sifat kepolaran zat dalam pelarut 

pada saat ekstraksi. Senyawa polar hanya larut dalam pelarut polar seperti etanol, 

butanol dan air. Senyawa non-polar hanya larut dalam pelarut non-polar seperti 

eter, kloroform dan n-heksana (Gritter, Bobbit, & Schwarting, 1991). Pelarut non-

polar (n-heksana, aseton) dapat mengekstrak likopen, triterpenoid dan karotenoid 

dalam jumlah kecil, sedangkan xanthines dan senyawa polar lainnya diekstraksi 

dalam pelarut polar (etanol). Sedangkan pelarut semi polar mampu menarik 

senyawa seperti likopen, b-karoten, vitamin C, TDS, dan total fenol. Pelarut yang 

digunakan harus dapat melarutkan zat yang diinginkan, memiliki titik didih yang 

rendah, murah, tidak beracun dan mudah terbakar (Harborne, 1987). 
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Saat memilih pelarut, hal-hal berikut harus diperhatikan, antara lain: 

1. Pelarut yang digunakan harus sesuai dengan derajat kepolaran gugus 

senyawa yang akan digunakan. 

2. Pelarut yang digunakan harus tidak beracun jika penelitian yang dilakukan 

ditujukan untuk pengobatan. 

H. Tinjauan Islam 

Allah SWT menciptakan berbagai macam makhluk termasuk tumbuhan 

yang ada disekeliling manusia. Tumbuhan merupakan salah satu ciptaan Allah 

SWT yang memiliki manfaat yang sangat besar. Allah SWT berfirman dalam QS. 

Thaha/20: 53: 

 

 وَأنَزَلَ  اٗ  سُبُل فِيهَا لَكُمۡ  وَسَلَكَ  اٗ  ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَۡۡرۡضَ مَهۡد
مَآءِ  مِنَ  ن اٗ  أزَۡوََٰج بِهِۦٓ  نَافَأَخۡرَجۡ  ٗ  مَآء ٱلسَّ َٰ  ٗ  ن َّبَات مِّ   ٣٥  شَتَّّ

Terjemahnya: 

“Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan Yang telah 
menjadikan bagimu di bumi itu jalan-ja]an, dan menurunkan dari langit air hujan. 
Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan 
yang bermacam-macam” (Kementerian Agama RI, 2006: 408). 

Ayat di atas menyatakan: Dia, yakni Allah SWT, Yang telah menjadikan 

bagi kamu, wahai Fir‟aun dan seluruh manusia sebagian besar bumi sebagai 

hamparan dan menjadikan sebagian kecil lainnya gunung-gunung untuk menjaga 

kestabilan bumi dan Dia, Tuhan itu juga, Yang telah menjadikan bagi kamu di 

bumi itu jalan-jalan yang mudah kamu tempuh, dan menurunkan dari langit air, 

yakni hujan, sehingga tercipta sungai-sungai dan danau, maka Kami tumbuhkan 

dengannya, yakni dengan perantaraan hujan itu, berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan 

yang bermacam-macam jenis, bentuk, rasa, warna dan manfaatnya. Itu semua 

Allah ciptakan buat kamu dan binatang-binatang kamu (Shihab, 2002,7:604-605).  
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Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa salah satu tanda-tanda 

kebesaran Allah yaitu menciptakan berbagai macam-macam tumbuhan yang 

didalamnya terdaoat banyak manfaat baik sebagai makanan dan sebagai 

pengobatan penyakit. Masyarakat Indonesia sendiri banyak memanfaatkan 

tumbuhan sebagai bahan untuk pengobatan dan juga sebagai bahan makanan. 

Adapun dalam penelitian ini daun kemangi digunakan sebagai sampel tanaman 

dengan tujuan untuk mengetahui manfaat lain dari daun kemangi yaitu mengetahu 

efektivitas ekstrak daun kemangi dalam menghambat pertumbuhan bakteri 

penyebab ulkus, hal tersebut dikarenakan banyak bakteri pathogen yang dapat 

menyebabkan berbagai penyakit pada manusia.  

Tumbuhan yang memiliki manfaat sebagai bahan obat adalah tumbuhan 

yang memiliki kandungan atau khasiat khusus yang dapat dikembangkan menjadi 

sumber agen pengobatan alami. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian terkait 

tanaman berkhasiat tersebut.  

Selain itu, penyembuhan manusia dari suatu penyakit yang dideritanya 

adalah kekuasaan Allah swt. bukan kekuasaan manusia, kerna segala sesuatu 

penyakit datangnya dari-Nya dan Dia-lah yang akan menurunkan obatnya. 

Terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir ra. Bahwa 

Rasulullah saw. Bersabda: 

ثَ نَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفم وَأبَوُ الطَّاهِرِ وَأَحَْْدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا  حَدَّ
ثَ نَا ابْنُ وَهْبم أَخْبَ رَنِ عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ الْْاَرِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ  حَدَّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  سَعِيدم عَنْ أَبِ الزُّبَ يِْْ عَنْ جَابِرم عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ 
اءِ بَ رَأَ بِِِذْنِ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ   أنََّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءم دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّ
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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 
Wahib; Telah mengabarkan kepadaku „Amru, yaitu Ibnu al-Harits dari „Abdu 
Rabbih bin Sa‟id dari Abu Az Zubair dari Jabir dari Rasulullah shallallahu „alaiihi 
wasallam, beliau bersabda: “Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan 
obatnya yang tepat untuk suatu penyakit, akan sembuhlah penyakit itu dengan izin 
Allah „azza wajalla.” (HR. Muslim, IV, 1729).  

Hadist diatas menjelaskan tentang semua penyakit yang dialami oleh 

manusia maka Allah swt menurunkan obatnya. Terkadang ada orang yang 

menemukan obatnya, ada pula yang belum menemukan obatnya.  Hadist tersebut 

menjadi motivasi kepada para peneliti untuk senantiasa mencari obat untuk 

berbagai penykit yang dapat merusak tubuh manusia. Jadi tradisi pengobatan yang 

dijalankan Nabi saw. Tidak akan berhenti hanya sampai pada masa pembelajaran 

Nabi saw. Dan para sahabatnya. Namun, akan tetap berlanjut hingga akhir zaman 

nanti untuk mendorong manusia terus meneliti dan menjalankan pengobatan Nabi 

saw. Dengan menggunakan berbagai sarana dan prasarana kesehatan yang lebih 

modern dan mutakhir.   

Dalam ayat yang lain Allah swt. berfirman mengenai tumbuh-tumbuhan 

yang baik yaitu dalam firman-Nya QS. As-Syu‟ara/26:7: 

 

نَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوۡج    بَ ت ۡ   ٧  كَرِيم أَوَ لََۡ يَ رَوۡاْ إِلََ ٱلَۡۡرۡضِ كَمۡ أنَ ۢ

Terjemahnya: 

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya 
Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?” 
(Kementrian Agama RI,2006:368). 

Kata (َإلِى ) ila/ke pada firman-Nya di awal ayat ini ( اْ إلِىَ ٱلۡۡرَۡضِ أوََ لمَۡ يرََوۡ  ) 

awalam yara ila al-ardh/apakah mereka tidak melihat ke bumi merupakan kata 

yang mengandung makna batas akhir. Dengan demikian, ayat ini memandang 

sampai mencakup segala isi bumi, dengan aneka tanah dan tumbuhannya dan 
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aneka keajaiban yang terhampar pada tumbuh-tumbuhan (Shihab,2002,9:187-

188). 

Tumbuhan yang baik dalam hal ini adalah tumbuhan yang memiliki 

manfaat bagi kehidupan makhluk hidup, termasuk tumbuhan yang dapat 

digunakan sebagai pengobatan. Tumbuhan yang bermacam-macam jenisnya dapat 

digunakan sebagai obat untuk berbagai penyakit dan merupakan anugerah Allah 

swt. yang harus dipelajari dan dimanfaatkan. Bagian tumbuhan yang dapat 

dimanfaatkan sebagai pengobatan adalah daun, batang, akar, rimpang, bunga, 

buah, dan bijinya (Savitri, 2008:5). 

Berdasarkan kedua ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah SWT 

menciptakan aneka macam tumbuhan untuk dimanfaatkan manusia baik dari 

sebagai pangan maupun ilmu pengetahuan dan obat-obatan. Segala sesuatu yang 

diciptakan tanpa tujuan sia-sia, akan tetapi perlu dilakukan penelitian dan 

eksperimental dalam mengkaji ilmu dan pengalaman secara teori dan empiris 

untuk pemanfaatannya sebagai obat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini yaitu kuantitatif untuk mengetahui efektivitas antibakteri 

ekstrak etanol daun kemangi (Ocimum sanctum L) terhadap bakteri ulkus diabetik dengan 

metode difusi agar. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan ekperimental laboratorium berupa 

pengujian fitokimia dan uji efektivitas antibakteri ekstrak daun kemangi (Ocimum 

sanctum L) menggunakan metode difusi agar. 

Penelitian eksperimental adalah penelitian yang dimaksudkan untuk 

mengetahui ada tidaknya akibat dari yang dikenakan pada subjek selidik. Dengan 

kata lain penelitian eksperimental mencoba meneliti ada tidaknya hubungan sebab 

akibat. Caranya adalah dengan membandingkan satu atau lebih kelompok 

eksperimental yang diberi perlakuan dengan satu atau lebih kelompok pembanding 

yang tidak menerima perlakuan (Gulo,W.2002:20).  

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Fitokimia Jurusan Farmasi Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar untuk 

melakukan proses ekstraksi sampel dan Laboratorium Mikrobiologi RSP Universitas 

Hasanuddin untuk melakukan sterilisasi bahan dan alat-alat yang akan digunakan, dan 

juga untuk melakukan uji efektivitas antibakteri pada ekstrak daun kemangi (Ocimum 

basilicum L). 
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2. Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober – Desember 2022. 

D. Alat dan Bahan 

1. Alat  

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian adalah autoklaf, 37erugi, blender, 

corong (Pyrex
®

), cawan petri, Erlenmeyer (Pyrex) 100 ml, gelas kimia (IwakiPyrex
®

), 

incubator (Marmer
®
), jarum ose, kurs porselin, labu tentukur (IwakiPyrex

®
), 

McFarland, micro pipet, oven, pinset, pH meter, rotary vacuum evaporator 

(Heidolph
®

), triangle, timbangan analitik, tabung reaksi, dan water pump. 

2. Bahan  

Bahan-bahan yang diguanakan dalam penelitian adalah aquadest, amil 

alcohol, aluminium foil, biakan murni bakteri Pseudomonas aeruginosa, Providencia 

stuartii, Citrobacter freudii, Pseudomonas luteola, Burkholderia cepacia, 

Acinetobacter baumannii, Proteus merabilis. Ekstrak Daun Kemangi (Ocimum 

basilicum L), HCl pekat, paper disk Metronidazole, kertas cakram (Paper disc), 

kertas saring,  larutan etanol 96%, label, Muller Hilton Agar (MHA), NA (Nutrient 

Agar), serbuk Mg, NaCl, FeCl3, H2SO4, serbet, dan tissue.  

E. Prosedur Kerja 

1. Penyiapan Sampel 

Sampel Daun Kemangi (Ocimum basilicum L.) diperoleh di Kabupaten 

Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Pengambilan sampel dilakukan pada pagi hari pada 

pukul 10.00 WITA.Proses ekstraksi dilakukan dengan menggunakan pelarut etanol 

96%. Sebelum sampel dilakukan penyarian atau maserasi, terlebih dahulu Daun 

Kemangi (Ocimum basilicum L) disortasi basah untuk memisahkan sampel dari 
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kotoran-kotoran atau bahan asing lainnya. Kemudian sampel dicuci dengan air bersih 

untuk menghilangkan tanah atau pengotor lainnya yang melekat pada daun. Setelah 

proses pencucian, sampel dirajang kecil-kecil kemudian daun diangin-anginkan di 

dalam ruangan yang terlindung oleh cahaya matahari langsung karena dapat merusak 

kandungan kimia yang terkandung dalam Daun Kemangi (Ocimum basilicum L). 

Daun kemangi yang sudah kering berbentuk bubuk, kemudian daun pedada 

dimasukkan kedalam wadah tertutup. Ditambahkan dengan pelarut etanol 96% lalu 

dikocok kemudian direndam dan ditutup dengan aluminium foil. Proses ekstraksi 

dilakukan secara maserasi selama 3x24 jam. Kemudian dilakukan penyaringan dan 

didapatkan filtratnya. Filtrat yang didapat kemudian diuapkan pelarutnya dengan 

rotary evaporator pada suhu 5
o
C hingga didapat ekstrak kental yang bebas dari 

pelarut. Ekstrak daun kemangi yang dihasilkan akan digunakan untuk pengujian 

selanjutnya. Setelah itu, ekstrak yang dihasilkan dihitung % rendemen ekstraknya. 

 

                   
              

                      
       

2. Sterilisasi Alat Dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan untuk penelitian aktivitas antibakteri ini disterilkan 

terlebih dahulu. Sebelum alat-alat dimasukkan ke dalam autoklaf terlebih dahulu 

dengan kertas perkamen atau kertas hvs. Alat-alat gelas dan media disterilkan dalam 

autoklaf pada suhu 121°C selama 15-20 menit, sedangkan jarum ose dan pinset 

disterilkan dengan cara dibakar langsung menggunakan spirtus. Sterilisasi alat-alat 

yang berbahan dasar plastik dilakukan dengan cara kimiawi yaitu menggunakan 70% 

(Lusi, 2016).Bahan- bahan yang terbuat dari karet disterilkan dengan direndam 

dengan alcohol 70% dan jarum ose dirterilkan dengan pijarankan menggunakan nyala 
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Bunsen. Alat- alat kaca non presisi seperti tabung reaksi, beaker gelas dan 

Erlenmeyer ditutup mulutnya dengan kapas. Cawan petri dibungkus dengan kertas, 

kemudian semuanya dimasukkan dalam plastic tahan panas dan disterilkan dengan 

oven pada suhu 180
o
C selama 2 jam. Laminar air flow disterilkan dengan lampu UV 

selama 15 menit dan disemprotkan dengan alcohol 70%. Sterilisasi laminar ini 

dilakukan sebelum dan sesudah bekerja didalamnya (Pertiwi, 2010). 

3. Skrining fitokimia 

a. Uji Flavanoid 

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

dan sedikit serbuk Mg ditambahkan kedalam ekstrak. Kemudiaan ditambahkan 4-5 

tetes HCL pekat. Jika menunjukkan warna coklat kekuningan maka ekstrak positif 

mengandung Flavanoid. 

b. Uji saponin  

Ditimbang 0,5 gram ekstrak, lalu ditambahkan dengan 3 mL air panas 

kemudian dikocok kuat-kuat. Jika terdapat busa didiamkan selama 1 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 kehijauaan menjadi kehitaman maka positif 

mengandung tanin. 

d. Uji Alkaloid 

Sebanyak 3 mL ditambahkan 5 mL HCl 2N diaduk dan kemudian 

didinginkan pada suhu ruangan. Setelah dingin, kemudiaan pada sampel ditambahkan 
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0,5 g NaCl lalu diaduk dan disaring. Filtrat yang diperoleh ditambahkan HCl 2N 

sebanyak 3 tetes, ditambahkan pereaksi Mayer, apabila terbentuk endapan putih pada 

pereakasi mayer. Maka menunjukkan adanya alkaloid. 

4. Pembuatan Media  

a. Nutrient Agar 

Komposisi : 

Ekstrak Beef 5,0 gram 

Pepton 10,0 gram 

Agar 15,0 gram 

Air suling hingga 1000 ml 

 

Pembuatan: 

Semua bahan dimasukkan ke dalam gelas Erlenmeyer dilarutkan dalam air 

suling hingga 800 ml, dipanaskan sampai larut, dicukupkan sampai 1000 ml air 

suling, kemudian disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121
o
C selama 15 menit. 

b. Pembuatan Mac Conkey 

Ditimbang sebanyak 50 gram kemudian dilarutkan dalam 1 liter aquadest 

lalu dipanaskan sambil diaduk sampai 40erugino. Kemudian media disterilkan dalam 

autoclave selama 15 mneit dengan suhu 121
o
C dan tekanan 2 atm.  

 

 

5. Peremajaan bakteri 

Peremajaan bakteri menggunakan agar miring NA, peremajaan bakteri uji. 

Bakteri diambil satu ose menggunakan ose steril selanjutnya digoreskan pada 
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permukaan agar miring dengan cara silang (zig-zag) dan diinkubasi selama 24 jam 

pada suhu 37oC (Nurcahyani, 2011).  

6. Pembuatan larutan uji 

Konsentrasi ekstrak etanol Daun Kemangi (Ocimum basilicum L) ditentukan 

berdasarkan uji pendahuluan. Laurtan sampel dibuat dengan cara menimbang ekstrak 

kental Daun Kemangi (Ocimum basilicum L) masing-masing kemudian tiap 

konsentrasi diencerkan dengan pelarut aquadest hingga volumenya 5 ml. Kontrol 

posistif menggunakan antibiotik meropenem, kontrol negatif menggunakan aquadest 

steril sebanyak 5 ml (Lusi, 2016).   

7. Uji Aktivitas Antibakteri  

Tabel 3 . Pengukuran Diameter Zona Hambat (David dan Stout, 1971). 

Uji aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode difusi, dengan 

menggunakan kertas cakram berdiameter 5 mm. Disiapkan medium nutrient agar 

yang telah disterilkan dimasukkan kedalam cawan petri steril masing-masing 

sebanyak 10 mL dan dicampur dengan 0,2 μl bakteri yang telah disiapkan 

sebelumnya, selanjutnya dituang secara kedalam cawan petri steril dan didibiarkan 

memadat pada suhu kamar. Selanjutnya kertas cakram yang telah dijenuhkan. 

Ditimbang sebanyak 20 gram ekstrak kental dan dilarutkan dalam 100 ml aquadest 

lalu diencerkan dengan masing-masing seri konsentrasi sampel 1000 ppm, 800 ppm, 

600 ppm, 400 ppm, 200 ppm(g/ml) serta kontrol positif dengan antibiotik meropenem 

dan kontrol negative aquadest lalu dibiarkan hingga jenuh kedalam kertas cakram. 

Diameter zona hambat = Diameter zona bening – Diameter kertas cakram 
Diameter Kategori 
≥ 20 mm Sangat kuat 

10-20 mm Kuat 
5-10 mm Sedang 
≤5 mm Lemah 



 

42 

 

Diletakkan diatas permukaan medium dengan jarak titik tengah kertas cakram dengan 

yang lain lebih kurang 3 cm dan jarak dari pinggir cawan petri 2 cm. Selanjutnya 

diinkubasi pada suhu 37º C selama 24 jam, lalu diamati zona hambat yang terbentuk 

yang ditandai dengan adanya zona bening diukur menggunakan jangka sorong 

(Atikah, 2013).  

F. Pengumpulan Data 

Data penelitian yang diperoleh dari data primer. Data primer didapatkan dari 

hasil uji laboratorium. Uji laboratorium yang dilakukan dimulai dari uji fitokimia dan 

uji daya hambat.  

G. Analisis Data  

Parameter yang dilakukan adalah parameter kualitatif, yaitu rata-rata 

diperoleh dari daya hambat pengukuran diameter daerah hambatan yang terlihat di 

sekitar kertas cakram. Hasil dari uji antibakteri penentuan zona hambat dengan 

menggunakan metode cakram dilakukan analisis data. Data yang diperoleh dianalisis 

Regresi Linear Sederhana dimana dapat dilihat hubungan antara satu dependen 

dengan independen. Selanjutnya dilakukan uji ANOVA (Analysis of variance) 

menggunakan program SPSS.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Hasil Determinasi 

Determinasi sampel tanaman kemangi dari Laboratorium Farmakognosi-

Fitokimia Fakultas Farmasi UMI pada tanggal 8 Desember 2022. Bagian tanaman 

yang dideterminasi adalah daun. Hasil determinasi menyatakan bahwa sampel yang 

digunakan pada penelitian ini adalah spesies Ocimum basilicum L.  

2. Hasil Ekstraksi Daun Kemangi (Ocimum sanctum L.) 

Setelah dilakukan ekstraksi daun kemangi (Ocimum basilicum L.) sebanyak 

500 gram dengan metode maserasi menggunakan cairan penyari etanol 96% 

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

 

3. Hasil Uji Identifikasi Golongan Senyawa 

Uji fitokimia dilakukan di Laboratorium Fitokimia Fakultas Kedokteran dan 

Ilmu kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Hasil ekstrak etanol 

96% daun kemangi kemudian diuji golongan senyawa kimianya untuk mengetahui 

kandungan-kandungan senyawa yang ada didalam daun kemangi meliputi uji 

senyawa alkaloid, Flavanoid, saponin dan tanin. Berdasarkan uji skrining fitokimia 

terhadap ekstrak daun kemangi, maka hasil yang didapatkan dapat dilihat pada tabel 

sebagai berikut. 

Tabel 4. Hasil Ekstraksi Daun Kemangi 

Jenis Sampel Pelarut 
Berat 

Sampel 

Berat 

Simplisia 

Bobot 

Ekstrak 
% Rendamen 

Daun 

Kemangi 

Etanol 

96% 
3,496 Kg 500 gram 

20,371 

gram 
4,0742 
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 Keterangan: (+) Mengandung senyawa uji 

4. Hasil Uji Aktivitas Antibakteri  

Pengujian aktivitas antibakteri dilakukan dengan menggunakan sampel 

ekstrak etanol 96% daun kemangi. Hasil uji aktivitas antibakteri dengan ekstrak 

etanol 96% daun kemangi dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 6. Hasil uji akktivitas antibakteri ekstrak etanol daun kemangi terhadap bakteri Pseudomonas 

aeruginosa. 

No Konsentrasi 

Diameter zona hambat (mm) 

 
Rata-rata Keterangan 

Cawan 

petri 1 

Cawan petri 

2 

Cawan 

petri 3 

1.  200 ppm 8 7 5 6,6 Sedang 

2.  400 ppm 8 7,5 7 7,5 Sedang 

3.  600 ppm 9 8,5 8 8,5 Sedang 

4.  800 ppm 11 8,5 8 9,1 Sedang 

5.  1000 ppm 13 9 11 11 Kuat 

6.  Meropenem 20 18 21 19,6 Kuat 

7.  Aquadest 0 0 0 0 - 

 
 

 

 

 

Tabel 5. Hasil Uji Skrining Fitokimia 

No. 
Skrining 

Fitokimia 
Pereaksi Hasil Keterangan 

1.  Uji Alkaloid Reagen Mayer Terbentuk endapan putih + 

2.  Uji Flavanoid 
HCl Pekat + serbuk 

Mg 

Terbentuk warna coklat 

kekuningan 
+ 

3.  Uji Saponin HCl 2N  Terbentuk busa stabil + 

4.  Uji Tanin NaCl 10% + FeCl3 
Terbentuk warna hitam 

kehijauan 
+ 
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Tabel 7. Hasil uji akktivitas antibakteri ekstrak etanol daun kemangi terhadap bakteri Providencia 

stuartii. 

 
Tabel 8. Hasil uji akktivitas antibakteri ekstrak etanol daun kemangi terhadap bakteri Citrobacter 

freudii. 

No Konsentrasi 

Diameter zona hambat (mm) 

 
Rata-rata Keterangan 

Cawan 

petri 1 

Cawan 

petri 2 

Cawan 

petri 3 

1. 200 ppm  8 7.5 5 6,8 Sedang 

2. 400 ppm 6,5 7 10 7,8 Sedang 

3. 600 ppm 10,5 8 7 8,5 Sedang 

4. 800 ppm 10 8 9 9 Sedang 

5. 1000 ppm 10,5 8 8,5 9 Sedang 

6. Meropenem 19 26 23 22,6 Sangat kuat 

7. Aquadest 0 0 0 0 - 

Tabel 9.  Hasil uji akktivitas antibakteri ekstrak etanol daun kemangi terhadap bakteri Pseudomonas 
luteola. 

 

 

 

 

No Konsentrasi 

Diameter zona hambat (mm) 

Rata-rata Keterangan 
Cawan 
petri 1 

Cawan 
petri 2 

Cawan 
petri 3 

1. 200 ppm 6 5 6 5,6 Sedang 

2. 400 ppm 8 7 7,5 7,5 Sedang 

3. 600 ppm 8,5 8 7 7,8 Sedang 

4. 800 ppm 8,5 9 8 8,5 Sedang 

5. 1000 ppm 9,5 8,5 8 8,6 Sedang 

6. Meropenem 31 28 21 26,6 Sangat kuat 

7. Aquadest - - - - - 

No Konsentrasi 

Diameter zona hambat (mm) 

 
Rata-rata Keterangan 

Cawan 

petri 1 

Cawan 

petri 2 

Cawan 

petri 3 

1. 200 ppm 6 6 8 6,6 Sedang 

2. 400 ppm 6 9 7 7,3 Sedang 

3. 600 ppm 7 7 8 7,3 Sedang 

4. 800 ppm 7 8 9 8 Sedang 

5. 1000 ppm 9 9 10 9,3 Sedang 

6. Meropenem 33 29 31 31 Sangat kuat 

7. Aquadest  0 0 0 0 - 
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Tabel 10. Hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun kemangi terhadap bakteri Burkholderia 

cepacia. 

No Konsentrasi 

Diameter zona hambat (mm) 

 
Rata-rata Keterangan 

Cawan 

petri 1 

Cawan 

petri 2 

Cawan 

petri 3 

1. 200 ppm 5 0 7 4 Lemah 

2. 400 ppm 0 7 7 4,6 Lemah 

3. 600 ppm 0 9 7 5,3 Sedang 

4. 800 ppm 7,5 0 9 5,5 Sedang 

5. 1000 ppm 10 8 7,5 8,5 Sedang 

6. Meropenem 28 28 27 27,6 Sangat kuat 

7. Aquadest  0 0 0 0 - 

 

Tabel 11. Hasil uji akktivitas antibakteri ekstrak etanol daun kemangi terhadap bakteri Acinetobacter 

bumanni 

No Konsentrasi 

Diameter zona hambat (mm) 

 
Rata-rata Keterangan 

Cawan 

petri 1 

Cawan 

petri 2 

Cawan 

petri 3 

1. 200 ppm 6,5 - 7 4,5 Lemah 

2. 400 ppm 7 8 6 7,6 Sedang 

3. 600 ppm 8 9 7,5 8,1 Sedang 

4. 800 ppm 8,5 8 9 8,5 Sedang 

5. 1000 ppm 9 10 9,5 9,5 Sedang 

6. Meropenem  31 28 26 28,3 Sangat kuat 

7. Aquadest  0 0 0 0 - 

 

Tabel 12. Hasil uji akktivitas antibakteri ekstrak etanol daun kemangi terhadap bakteri Proteus 

merabillis. 

No Konsentrasi 

Diameter zona hambat (mm) 

 
Rata-rata Keterangan 

Cawan 

petri 1 

Cawan 

petri 2 

Cawan 

petri 3 

1. 200 ppm 8 6,5 0 4,8 Lemah 

2. 400 ppm 9 7,5 0 5,5 Sedang 

3. 600 ppm 9,5 8 0 5,8 Sedang 

4. 800 ppm 10 9 0 6,3 Sedang 

5. 1000 ppm 11 9 0 6,6 Sedang 

6. Meropenem  31 28 26 28,3 Sangat kuat 

7. Aquadest  0 0 0 0 - 
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B. Pembahasan 

Penyakit merupakan cobaan yang diberikan Allah kepada hamba-

Nya, namun Allah tidak memberikan sesuatu melainkan didalamnya 

memiliki hikmah yang amat besar dan tidak mungkin di luar kemampuan 

dan pengetahuan manusia. Seperti halnya dengan penyakit yang diberikan 

oleh Allah, pasti menyertakan obatnya.  

Al-Qur‟an dan hadist dalam hal ini adalah pedoman dalam melakukan 

berbagai pengobatan, agar sesuai dengan syariat islam. Terapi pengobatan dan doa 

tidak dapat dipisahkan, namun kesembuhan yang sebenarnya bersumber dari-Nya, 

seperti pengobatan tradisional ataupun dengan pengobatan medis. Salah satu 

ciptaannya yang digunakan sebagai pengobatan adalah tumbuhan. 

Allah Subhanahu Wa Ta‟al telah menciptakan dua kebutuhan utama manusia 

yaitu sumber makanan yang memadai dan pengobatan serta kebutuhan manusia 

lainnya (Budiman, 2007: 223). Firman-Nya dalam surah As- Syu‟ara/26: 7 adalah: 

 

نَا فِيهَا مِن بَ ت ۡ   ٧ كَرِيم كُلِّ زَوۡج    أَوَ لََۡ يَ رَوۡاْ إِلََ ٱلَۡۡرۡضِ كَمۡ أنَ ۢ

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya 
Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?” 
(Departemen Agama RI, 2018: 367). 

Jenis tumbuhan yang paling baik dalam hal ini adalah yang bermanfaat 

untuk kehidupan sehari-hari, termasuk tumbuhan yang dapat digunakan dalam 

pengobatan (Savitri, 2008: 5). Salah satu jenis tumbuhan adalah tanaman kemangi. 

Tanaman daun segar kemangi memiliki bau khas dan memiliki banyak khasiat, 

seperti antiinflamasi (antiradang), mencegah rambut rontok, menghilangkan bau 
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badan, dan peluruh air seni. Beberapa kandungan metabolit sekunder yang ada di 

dalamnya antara lain alkaloid, saponin, flavonoid, polifenol, lemak, kalsium, fosfor, 

besi, dan vitamin (A, B, dan C) (Hariana, 2008: 183).  

Berdasarkan uraian diatas bahwa daun kemangi memiliki bau khas yang 

dimana dengan adanya kandungan senyawa metabolit sekunder yang dapat mengatasi 

berbagai masalah penyakit. Hal ini Allah swt menciptakan tumbuhan sebagai 

pengobatan. Dalam firman-Nya dalam surah Ar-Rahman/55:12: 

 

  ٢١وَٱلَْۡبُّ ذُو ٱلۡعَصۡفِ وَٱلرَّيَۡۡانُ  
“Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya” 

(Departemen Agama RI, 2018). 

Ayat diatas menjelaskan bahwa bumi bukan hanya sekedar hamparan, tetapi 

juga menyediakan bahan pangan dan kenyamanan hidup makhluk, karena didalamnya 

yakni dihamparkan-Nya itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai 

kelopak mayang tempat buah-buahnya sebelum buah itu muncul. Dan ada juga biji-

bijian yang berkulit atau berdaun dan bunga-bunga yang harum aromanya.  

Kata ( حَبّ ۡ  ل  ) al-habb dipahami dalam arti tumbuhan yang merupakan 

makanan pokok, seperti beras dan gandum. Kata ( فّ ۡ  عَصۡ  ٱل  ) al-ashf pada ayat ini 

adalah daun atau daun kering. Kata itu sendiri berarti bergerak. Daun dinamai „ashf 

karena ia digerakkan oleh angin. Penyebutan kata tersebut untuk memperindah gaya 

bahasa sambil mengingatkan anugerah keindahan yang diciptakan Allah pada 

tumbuhan itu.  
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 Kata ( حَانّ ۡ  لرَّي  ) raihan terambil dari kata ra‟ihah yaitu aroma. Raihan adalah 

kembang-kembang yang memiliki aroma yang harum, seperti Ros, Yasmin, 

Kemuning dan lain-lain. ada juga yang memahami kata tersebut dalam arti daun yang 

hijau yakni sebagai antonim dari al- „ashfl daun yang kering (Shihab, 2002,13:502-

503).  

 Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah swt menciptakan 

segala sesuatu kepada hambanya berupa makanan dan segala macam rezeki dengan 

menumbuhkan beraneka macam tumbuhan yang memiliki aroma harum. Dalam hal 

ini, tumbuhan yang dimaksud adalah daun kemangi yang memiliki aroma yang 

harum. Selain dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan digunakan sebagai 

wewangian, juga dapat digunakan sebagai bahan pengobatan. Oleh karena itu, segala 

sesuatu yang diciptakan oleh Allah swt dimuka bumi ini, tidak ada yang sia-sia. 

 Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu daun kemangi (Ocimum 

basilicum L.) yang didapatkan dari Desa Moncobalang Kecamatan Barombong 

Kabupaten Gowa. Sebelum sampel digunakan terlebih dahulu dilakukan uji 

determinasi yang bertujuan untuk membuktikan bahwa jenis tanaman yang digunakan 

dalam penelitian sesuai dengan yang dimaksudkan, sehingga tidak ada kesalahan 

dalam pengambilan sampel. Kebenaran dalam penggunaan tanaman dalam penelitian 

merupakan syarat penting dalam penelitian untuk menjamin bahwa tanaman yang 

digunakan benar-benar spesies tanaman yang digunakan bukan spesies tanaman yang 

lain. Hasil keputusan yang diambil dari laboratorium Farmakognosi-Fitokimia 

Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia Makassar diambil pernyataan bahwa 
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tanaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah Daun Kemangi (Ocinum 

basilicum L.).     

Selanjutnya dilakukan uji identifikasi golongan senyawa kimia yang 

terkandung dalam ekstrak etanol daun kemangi. Uji fitokimia yang dilakukan 

meliputi uji senyawa alkaloid, flavonoid, tanin, saponin dan steroid. Uji kandungan 

tanin, saponin dan alkaloid menunjukkan hasil positif. Hasil yang didapatkan pada 

penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan 

Aminah et al, (2020) menyatakan bahwa ekstrak etanol daun kemangi mengandung 

senyawa, dan minyak atsiri. Senyawa aktif yang didapatkan pada penelitian 

Surahmaida (2019) menyatakan bahwa ekstrak etanol daun kemangi mengandung 

alkaloid, saponin, tanin, terpenoid, steroid, dan minyak atsiri.  Ekstrak daun kemangi 

mengandung senyawa metabolit sekunder berupa senyawa minyak atsiri, karbohidrat, 

fitosterol, alkaloid, fenol, tanin, lignin, pati, saponin, flavonoid, terpenoid, 

antrakuinon, minyak volatile termasuk metil sinamat, metil heptenon, metil 

nonilketon, kamfor, dan sitrat (Dhale D, 2012).  Perbedaan kandungan metabolit 

sekunder pada daun kemangi tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, 

terutama faktor lingkungan yaitu suhu, kelembapan, ketersediaan air, cahaya 

matahari, sifat fisika dan kimia tanah, dan iklim (Alvita, 2015).   

Menurut Yuhana et al, daun kemangi mengandung senyawa metabolit yaitu 

senyawa fenol. Senyawa bersifat lipofilik yang akan merusak dinding sel bakteri. 

Mekanisma kerja sebagai antibakteri adalah membentuk senyawa kompleks dengan 
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protein ekstraseluler dan terlarut sehingga dapat merusak membrane sel bakteri dan 

diikuti dengan keluarnya senyawa intraseluler (Yuhana SA,2013). Senyawa saponin 

dapat menghambat sintesis protein karena terakumulasi dan menyebabkan kerusakan 

komponen-komponen penyusun sel bakteri.  Saponin termasuk ke dalam kelompok 

antibateri yang bersifat bakterisidal. Hal ini didasari mekanisme kerja saponin yang 

berinteraksi dengan sterol sehingga membuat dinding sel bakteri rusak dan terjadi 

pelepasan komponen penting dari dalam sel bakteri yang pada akhirnya sel bakteri 

mengalami lisis. Senyawa alkaloid yaitu dengan menghambat komponen penyusun 

peptidoglikan pada sel bakteri sehingga menyebabkan dinding sel tidak terbentuk 

secara utuh dan terjadi kematian sel (Pelczar M J & Chan ECS. 2006).  

Adapun pengujian selanjutnya dilakukan pengukuran diameter zona hambat 

dimana didapatkan hasil menunjukkan bahwa setiap konsentrasi sampel memberikan 

ukuran diameter hambatan yang berbeda-beda. Zona hambat yang terbentuk untuk 

perlakuan konsentrasi 200 ppm, 400 ppm, 600 ppm, 800 ppm, dan 1000 ppm dengan 

bakteri uji Pseudomonas aeruginosa setelah masa inkubasi 24 jam berturut- turut  

adalah 6,6 mm, 7,5 mm, 8,5 mm, 9,1 mm, dan 11 mm. Adapun zona hambat yang 

terbentuk untuk perlakuan konsentrasi 200 ppm, 400 ppm, 600 ppm, 800 ppm, dan 

1000 ppm dengan bakteri uji Proidencia stuartii setelah masa inkubasi 24 jam 

berturut- turut  adalah 5,6 mm, 7,5 mm, 7,8 mm, 8,5 mm, dan 8,6 mm. Adapun zona 

hambat yang terbentuk untuk perlakuan konsentrasi 200 ppm, 400 ppm, 600 ppm, 

800 ppm, dan 1000 ppm dengan bakteri uji Citrobacter freudii setelah masa inkubasi 

24 jam berturut- turut  adalah 6,8 mm, 7,8 mm, 8,5 mm, 9 mm, dan 9 mm. Adapun 
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zona hambat yang terbentuk untuk perlakuan konsentrasi 200 ppm, 400 ppm, 600 

ppm, 800 ppm, dan 1000 ppm dengan bakteri uji Pseudomonas luteola setelah masa 

inkubasi 24 jam berturut- turut  adalah 6,6 mm, 7,3 mm, 7,3 mm, 8 mm, dan 9,3 mm. 

Adapun zona hambat yang terbentuk untuk perlakuan konsentrasi 200 ppm, 400 ppm, 

600 ppm, 800 ppm, dan 1000 ppm dengan bakteri uji Burkholderia cepacia setelah 

masa inkubasi 24 jam berturut- turut  adalah 4 mm, 4,6 mm, 5,3 mm, 5,5 mm, dan 8,5 

mm. Adapun zona hambat yang terbentuk untuk perlakuan konsentrasi 200 ppm, 400 

ppm, 600 ppm, 800 ppm, dan 1000 ppm dengan bakteri uji Acinetobacter bumanni 

setelah masa inkubasi 24 jam berturut- turut  adalah 4,5 mm, 7,6 mm, 8,1 mm, 8,5 

mm, dan 9,5 mm. Adapun zona hambat yang terbentuk untuk perlakuan konsentrasi 

200 ppm, 400 ppm, 600 ppm, 800 ppm, dan 1000 ppm dengan bakteri uji Proteus 

merabillis setelah masa inkubasi 24 jam berturut- turut  adalah 4,8 mm, 5,5 mm, 5,8 

mm, 6,3 mm, dan 6,6 mm.  

Bakteri pada pengujian ini yang digunakan adalah bakteri gram negatif. 

Adapun pemilihan bakteri uji ini karena bakteri gram negatif secara umum lebih 

resisten terhadap ekstrak tumbuhan daripada bakteri gram positif. Hal ini disebabkan 

karena perbedaan morfologi dinding sel kedua bakteri tersebut. Bakteri gram negatif 

memiliki lapisan luar lipopolisakarida hidrofilik yang tingkat resistensinya lebih 

tinggi terhadap penetrasi agen antibakteri dan memiliki beberapa enzim di periplasma 

yang dapat memecah molekul antibakteri (Famuyide et al,.2019). Pengujian 

dilakukan terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa merupakan bakteri gram negatif 

yang bersifat patogen bagi manusia sehingga dapat menyebabkan berbagai infeksi 
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dimana infeksi tersebut sulit untuk diobati karena P. aeruginosa adalah bakteri yang 

resisten terhadap sebagian besar antibiotik. Hal tersebut disebabkan oleh adanya 

biofilm pada bakteri P. aeruginosa., Proidencia stuartii, Citrobacter freudii, 

Pseudomonas luteola, Burkholdseria cepacia, Acinetobacter bumanni dan Proteus 

merabillis. Selain itu, bakteri terbanyak yang terisolasi pada pasien yang menjalani 

amputasi adalah Proteus mirabilis dengan presentase sebanyak 80%. Berdasarkan 

penelitian Salim, ditemukan 84 isolat bakteri pada pasien ulkus diabetik yang 

teregistrasi di Laboratorium Mikrobiologi RSUP Klinik Sanglah, dimana 63 isolat 

bakteri gram negatif dan 21 isolat bakteri gram positif. Tiga bakteri gram negatif 

terbanyak yaitu Klebsiella pneumoniae sp, Proteus mirabilis, Acinetobacter 

baumanni. Dari 84 isolat bakteri yang ditemukan pada pasien kaki yang teregistrasi di 

Laboratorium Mikrobiologi RSUP Klinik Sanglah, sebagian besar bakteri gram 

negatif sensitive terhadap amikacin, ertapenem, dan meropenem (Salim et al., 2020).  

Bakteri ini ditemukan pada pasien yang mengalami infeksi ulkus diabetikum.  

Pembanding yang digunakan dalam penelitian ini adalah antibiotik 

meropenem. Kontrol positif menggunakan antibiotik meropenem menunjukkan hasil 

dengan kategori zona hambat sangat kuat. Antibiotik meropenem termasuk antibiotik 

yang efektif dalam mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri Klebsiella sp dan 

umum dipakai secara luas (Afifah dkk, 2017).  

Diameter daerah hambatan yang dibentuk oleh meropenem terhadap bakteri 

Pseudomonas aeruginosa setelah masa inkubasi 24 jam berturut- turut  adalah 19,6 

mm. Adapun zona hambat yang terbentuk untuk bakteri uji Proidencia stuartii 
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setelah masa inkubasi 24 jam berturut- turut  adalah 26,6 mm. Adapun zona hambat 

yang terbentuk untuk bakteri uji Citrobacter freudii setelah masa inkubasi 24 jam 

berturut- turut  adalah 22,6 mm. Adapun zona hambat yang terbentuk untuk bakteri 

uji Pseudomonas luteola setelah masa inkubasi 24 jam berturut- turut  adalah 31 mm. 

Adapun zona hambat yang terbentuk untuk bakteri uji Burkholderia cepacia setelah 

masa inkubasi 24 jam berturut- turut  adalah 27,6 mm. Adapun zona hambat yang 

terbentuk bakteri uji Acinetobacter bumanni setelah masa inkubasi 24 jam berturut- 

turut  adalah 28,3 mm. Adapun zona hambat yang terbentuk untuk bakteri uji Proteus 

merabillis setelah masa inkubasi 24 jam berturut- turut  adalah 28,3 mm.  

Aquadest digunakan sebagai kontrol negatif, tidak terbentuk zona hambat 

dan tidak mempengaruhi pertumbuhan bakteri karena aquadest termasuk senyawa 

netral (Suciari dkk, 2017). Aquadest juga digunakan untuk melarutkan sampel uji. 

Dimana aquadest digunakan sebagai kontrol negatif untuk mengetahui apakah 

aquadest memiliki aktivitas atau sampel uji yang bekerja.  

Faktor paling utama dapat menentukan efektivitas kerja dari zat antibakteri 

adalah konsentrasi, waktu yang diberikan pada bahan tersebut untuk bekerja, suhu, 

jumlah dan tipe organisme (Volk dan Wheller, 1988). Perbedaan besarnya zona 

hambat yang dihasilkan dipengaruhi berdasarkan perbedaan jumlah kandungan zat 

aktif pada masing- masing konsentrasi. Daerah zona hambat yang diamati terlihat 

bahwa besar diameter zona hambat juga sejalan dengan tingginya kadar konsentrasi. 

Perbedaan diameter zona hambat juga dapat dipengaruhi oleh jenis bakterinya, 
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dimana setiap bakteri memiliki tingkat kepekaan yang berbeda-beda terhadap sampel 

uji.   

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata diameter hambatan 

memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri pertama, bakteri Pseudomonas 

aeruginosa terlihat pada konsentrasi 1000 ppm memiliki rata-rata diameter 11 mm 

berada pada range 10-20 mm yang artinya menunjukkan aktivitas antibakteri dengan 

kategori kuat. Untuk konsentrasi 200 ppm, 400 ppm, 600 ppm, 800 ppm yang berada 

pada range 5-10 mm yang termasuk kategori sedang. 

Berdasarkan hasil akhir yang didapatkan pada bakteri kedua, ekstrak etanol 

daun kemangi memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Providencia stuartii, 

aktivitas antibakteri terlihat pada konsentrasi 200 ppm, 400 ppm,600 ppm, 800 ppm 

dan 1000 ppm yang berada pada range 5-10 mm termasuk dalam kategori sedang. 

Berdasarkan hasil akhir yang didapatkan pada bakteri ketiga, ekstrak etanol daun 

kemangi memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Citrobacter freundii, aktivitas 

antibakteri terlihat pada konsentrasi 200 ppm, 400 ppm, 600 ppm, 800 ppm dan 1000 

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

Berdasarkan hasil akhir yang didapatkan pada bakteri keempat, ekstrak 

etanol daun kemangi memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Pseudomonas 

luteola, aktivitas antibakteri terlihat pada konsentrasi 200 ppm, 400 ppm, 600 ppm, 

800 ppm dan 1000 ppm yang berada pada range 5-10 mm termasuk dalam kategori 

sedang. Berdasarkan hasil akhir yang didapatkan pada bakteri kelima, dimana ekstrak 

etanol daun kemangi memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Burkholderia 
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cepacia, aktivitas antibakteri terlihat pada konsentrasi 600 ppm, 800 ppm, dan 1000 

ppm yang berada pada range 5-10 mm termasuk kategori sedang. Untuk konsentrasi 

200 ppm dan 400 ppm memiliki nilai rata-rata diameter yang berada pada range < 5 

mm termasuk dalam kategori lemah.  

Berdasarkan hasil akhir yang didapatkan pada bakteri keenam, dimana 

ekstrak etanol daun kemangi memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri 

Acinobacter baumannii, aktivitas antibakteri terlihat pada konsentrasi 400 ppm, 600 

ppm, 800 ppm, dan 1000 ppm yang berada pada range 5-10 mm termasuk kategori 

sedang. Untuk konsentrasi 200 ppm memiliki nilai rata-rata diameter yang berada 

pada range < 5 mm termasuk dalam kategori lemah. Berdasarkan hasil akhir yang 

didapatkan pada bakteri ketujuh, dimana ekstrak etanol daun kemangi memiliki 

aktivitas antibakteri terhadap bakteri Proteus mirabillis, aktivitas antibakteri terlihat 

pada konsentrasi 400 ppm, 600 ppm, 800 ppm, dan 1000 ppm yang berada pada 

range 5-10 mm termasuk kategori sedang. Untuk konsentrasi 200 ppm memiliki nilai 

rata-rata diameter yang berada pada range < 5 mm termasuk dalam kategori lemah.  

Diameter daerah hambatan yang dihasilkan oleh antibiotik meropenem 

dengan bakteri uji Pseudomonas aeruginosa dengan range 19,6 mm termasuk dalam 

daya antibakteri kuat. Sedangkan untuk bakteri uji Proidencia stuartii Citrobacter 

freudii, Pseudomonas luteola, Burkholdseria cepacia, Acinetobacter bumanni dan 

Proteus merabillis berturut-turut adalah 26,6 mm, 22,6 mm, 31 mm, 27,6 mm, 28,3 

mm, dan 28,3 mm termasuk dalam kategori daya antibakteri sangat kuat.  
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Menurut David dan Stout (1971), daya antibakteri berdasarkan diameter 

zona hambat terdiri dari: sangat kuat (zona hambat lebih dari 20 mm), kuat (zona 

hambat 10-20 mm), sedang (zona hambat 5-10 mm), dan lemah (zona hambat kurang 

dari 5 mm). Suatu agen antibakteri dapat dikatakan mempunyai aktivitas yang baik 

atau tinggi bila diameter zona hambat minimal terjadi pada kadar antibakteri yang 

rendah tetapi mempunyai daya bunuh atau daya hambat yang tinggi (Absor,2006:7).    

Data diameter hambatan kemudian dihitung dengan metode regresi linear 

sederhana untuk melihat adanya hubungan antara konsentrasi ekstrak daun kemangi 

dengan aktivitas penghambatan bakteri Pseudomonas aeruginosa., Proidencia 

stuartii, Citrobacter freudii, Pseudomonas luteola, Burkholdseria cepacia, 

Acinetobacter bumanni dan Proteus merabillis. Hal ini dapat dilihat pada hasil 

analisis varians dimana F hitung > F tabel dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 

0,05 yang berarti terdapat perbedaan yang bermakna atau ada pengaruh perlakuaan 

konsentrasi ekstrak daun kemangi (Ocimum basilicum L.) terhadap bakteri 

Pseudomonas aeruginosa., Proidencia stuartii, Citrobacter freudii, Pseudomonas 

luteola, Burkholdseria cepacia, Acinetobacter bumanni dan Proteus merabillis.  

Dilihat dari hasil koefisien determinasi (R Square) pada tabel ANOVA 

bakteri Pseudomonas aureginosa sebesar 0,968 yang berarti variabel bebas (bakteri 

uji) memiliki pengaruh terhadap variable terikat (Konsentrasi ekstrak) adalah sebesar 

96,8%.  Hasil koefisien determinasi (R Square) pada tabel ANOVA bakteri 

Pseudomonas aureginosa sebesar 0,968 yang berarti variabel bebas (bakteri uji) 

memiliki pengaruh terhadap variable terikat (Konsentrasi ekstrak) adalah sebesar 
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96,8%.  Hasil koefisien determinasi (R Square) pada tabel ANOVA bakteri 

Citrobacter freundii. sebesar 0,899 yang berarti variabel bebas (bakteri uji) memiliki 

pengaruh terhadap variable terikat (Konsentrasi ekstrak) adalah sebesar 89,9%.  Hasil 

koefisien determinasi (R Square) pada tabel ANOVA bakteri Pseudonas luteola 

sebesar 0,841 yang berarti variabel bebas (bakteri uji) memiliki pengaruh terhadap 

variable terikat (Konsentrasi ekstrak) adalah sebesar 84,1%. Hasil koefisien 

determinasi (R Square) pada tabel ANOVA bakteri Bukholderia cepacia. sebesar 

0,811 yang berarti variabel bebas (bakteri uji) memiliki pengaruh terhadap variable 

terikat (Konsentrasi ekstrak) adalah sebesar 81,1%.  Hasil koefisien determinasi (R 

Square) pada tabel ANOVA bakteri Acinetobacter baumannii sebesar 0,900 yang 

berarti variabel bebas (bakteri uji) memiliki pengaruh terhadap variable terikat 

(Konsentrasi ekstrak) adalah sebesar 90%. Hasil koefisien determinasi (R Square) 

pada tabel ANOVA bakteri Proteus merabillis sebesar 0,877 yang berarti variabel 

bebas (bakteri uji) memiliki pengaruh terhadap variable terikat (Konsentrasi ekstrak) 

adalah sebesar 87,7%.   

Data hasil diameter zona hambat yang dianalisis secara statistik. 

Berdasarkan hasil tabel ANOVA pada bakteri Pseudomonas aureginosa, Proidencia 

stuartii, Citrobacter freudii, Pseudomonas luteola, Burkholdseria cepacia, 

Acinetobacter bumanni dan Proteus merabillis menunjukkan hasil (α  0,00) berarti 

tingkat toleransi kesalahan atau perbedaan setiap sampel kurang dari 5% (α < 0,05).  
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Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak kemangi (Ocimum 

basilicum L.) dapat menghambat beberapa bakteri ppatogen khususnya bakteri ulkus 

59erugino (Pseudomonas aeruginosa, Providencia stuartii, Citrobacter freudii, 

Pseudomonas luteola, Burkholderia cepacia, Acinetobacter baumannii, Proteus 

merabilis), yang ditandai dengan adanya zona bening di luar paper disk yng berarti 

tidak ditumbuhi oleh bakteri.  Hal ini membuktikan bahwa ekstrak etanol daun 

kemangi dengan konsentrasi 200 ppm, 400 ppm, 600 ppm, 800 ppm dan 1000 ppm 

mampu menghambat pertumbuhan bakteri ulkus diabetikum dengan membentuk 

ukuran diameter hambatan yang berbeda- beda. Pada konsentrasi 1000 ppm memiliki 

efektivitas paling besar.  Hal ini disebabkan karena adanya senyawa alkaloid, 

flavonoid, saponin dan tanin didalam sampel daun kemangi yang bersifat antibakteri. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Ekstrak etanol daun kemangi (Ocimum basilicum L.) pada konsentrasi 1000 

ppm memberikan efektivitas paling besar sebagai agen antibakteri alami 

terhadap bakteri ulkus (Pseudomonas aeruginosa, Providencia stuartii, 

Citrobacter freudii, Pseudomonas luteola, Burkholderia cepacia, 

Acinetobacter bumannii, dan Proteus merabillis). 

2. Komponen senyawa kimia yang terkandung dalam ekstrak etanol daun 

kemangi (Ocimum basilicum L.) adalah alkaloid, flavanoid, saponin dan 

tanin. 

B. Saran  

1. Sebaiknya manusia selalu bersyukur atas nikmat yang Allah swt berikan 

termasuk daun kemangi (Ocimum basilicum L.) karena memiliki manfaat 

sebagai antibakteri alami dan manusia juga harus lebih memperhatikan 

ciptaan Allah swt termasuk daun kemangi (Ocimum basilicum L.) yang 

kemungkinan memiliki manfaat lain selain antibakteri. 

2. Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengisolasi senyawa 

metabolit sekunder pada ekstrak daun kemangi (Ocimum basilicum L.) 

sehingga dapat diperoleh senyawa tunggal yang berefek sebagai antibakteri. 

3. Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menguji kepekaan bakteri 

terhadap antibiotik. 
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Lampiran 1. Bagan Alur Penelitian 
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a. Penyiapan Sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daun kemangi (Ocimum basilicum L.) 

500 g Simplisia Daun kemangi 

(Ocimum basilicum L.) 

Ekstrak Cair Simplisia Daun kemangi 

(Ocimum basilicum L.) 

Ekstrak Kental Daun kemangi (Ocimum 

basilicum L.) 

Dicuci bersih, kemudian dikeringkan 

dalam lemari pengering 

Diekstraksi secara maserasi dengan pelarut etanol, 

disimpan selama 3x24 jam sambil sesekali diaduk, 

diulang hingga larutan menjadi jernih 

Diuapkan dengan rotary evaporator hingga 

diperoleh ekstrak kental 

Lampiran 2. Skema Kerja 
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b. Pembuatan Medium NA (Nutrient Agar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disterilkan semua alat dan bahan 

Dimasukkan semua bahan dan 

dilarutkan dengan aquadest 

sebanyak 800 ml kedalam 

erlenmeyer lalu dicukupkan hingga 

1000 ml 

Dipanaskan dengan hot plate stirrer 

hingga larut 

Sterilisasi dengan autoklaf suhu 

121
o
C selama 15 menit 
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c. Pembuatan Medium Mac Conkey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disterilkan semua alat dan bahan 

Ditimbang sebanyak 50 gram 

kemudian dilarutkan dalam 1 liter 

aquadest lalu dipanaskan sambil 

diaduk sampai homogen 

Disterilkan media kedalam 

autoclave selama 15 menit dengan 

suhu 121
o
C  

Setelah sterilisasi, media 

dimasukkan kedalam cawan petri 

sebanyak 15 ml lalu didiamkan 

hingga memadat 
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d. Peremajaan Bakteri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiapkan medium Mac Conkey  

Diambil satu ose bakteri 

menggunakan ose steril  

Digoreskan pada permukaan Mac 

Conkey dengan cara silang (zig-

zag) 

Diinkubasi selama 24 jam pada 

suhu 37
o
C 

Disterilkan semua alat dan bahan  
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e. Pembuatan Suspensi Bakteri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disuspensikan ke dalam tabung 

reaksi yang berisi NaCl 0,9% 

Diperoleh kekeruhan samadengan standar 

kekeruhan larutan Mc Farland  

Diambil bakteri  



 

71 

 

f. Sterilisasi Alat dan Bahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disterilkan alat dari 

kaca di oven pada suhu 

180
0
C selama 3 jam 

Disterilkan alat suntik 

dan alat-alat plastik 

lainnya dalam autoklaf 

pada suhu 121
0
C 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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g. Pengujian Aktivitas Daya Hambat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diambil medium NA 

Digores suspensi bakteri di atas 

medium NA menggunakan cotton 

swab steril 

Dijenuhkan piper disk yang dengan sampel pada 

konsentrasi 200 ppm, 400 ppm, 600 ppm, 800 ppm, 1000 

ppm, kontrol positif menggunakan piper disk meropenem 

dan kontrol negatif menggunakan aquadest 

Diletakkan dalam cawan petri yang telah 

berisi medium dan suspense mikroba 

Diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37°C 

Diamati zona hambat yang terbentuk 

menggunakan penggaris atau jangka sorong 
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h. Skema kerja Skrining Fitokimia 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstrak metanol 

daun seledri 

Ditimbang 0,5 

gram 

Saponin Flavonoid Tanin 

+ 3 mL air 

panas 

+ 3 mL air 

panas + 3 mL 

air panas 

Dikocok kuat-

kuat, Jika 

terdapat busa 

didiamkan 

selama 10 

+ sedikit 

serbuk Mg 
+ 3 tetes 

FeCl3 1% 

+ 4 tetes 

HCL + 3 tetes HCl 

1% 

Positif jika 

berwarna 

biru tinta 

Positif jika 

busa tetap 

bertahan 

Positif jika 

berwarna warna 

merah, kuning atau 

jingga 

Alkaloid 

+ 3 mL 

HCl 2N 

+ 

Reagen 

Mayer 

2 tetes 

+ Reagen 
Drangend

roff 2 

tetes 

+ 

Endapan 

Putih 

+Endap

an 

Jingga 
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Lampiran 3. Perhitungan Seri Konsentrasi Ekstrak Kemangi 

Larutan Stok : 

20 gram ( 20 x 1000) = 20.000 mg 

20 mL Aquadest 

Untuk 1000 ppm : 

     
  

 
  

         

     
 = 1000 ppm  

Untuk 800 ppm :     Untuk 600 ppm : 

V1 x  N1  = V2 X  N2       V1 x  N1  = V2 X  N2   

V1  x 1000 ppm = 5 ml x 800 ppm     V1  x 1000 ppm =5 ml x 600 

ppm  

V1 = 
     

    
 = 4 mL       V1 = 

     

    
 = 3 mL   

 

Untuk 400 ppm :     Untuk 200 ppm : 

V1 x  N1  = V2 X  N2        V1 x  N1  = V2 X  N2   

V1  x 1000 ppm = 5 ml x 400 ppm    V1  x 1000 ppm = 5 ml x 

200ppm  

V1 = 
     

    
 = 2 mL       V1 = 

     

    
 = 1 mL   
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Lampiran 4. Gambar Daun Kemangi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

a. Daun Kemangi  (Ocimum basilicum L.),  

b. Sortasi basah daun kemangi (Ocimum basilicum L.), 

c. Pengeringan sampel daun kemangi (Ocimum basilicum L.) 

d. Penimbangan sampel kering daun kemangi  (Ocimum basilicum L.) 

 

 

 

 

 

A B 

C D 

Gambar 4. Sampel Daun Kemangi  (Ocimum basilicum L.) 
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Lampiran 5. Hasil 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 etanol 

d. Hasil uji saponin ekstrak etanol 

e. Hasil uji alkaloid ekstrak etanol 

f. Hasil uji 76eruginos ekstrak etanol 

 

 

 

 

B 

E 

A C 

D F 

C 

Gambar 5. Skrining Fitokimia 
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Lampiran 6. Pengujian Aktivitas Antibakteri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Keterangan:  

a. Peremajaan bakteri uji. 

b. Diinokulasikan bakteri di atas nutrient agar menggunakan   

cotton swab steril. 

c. Dijenuhkan kertas cakram larutan uji.  

d. Diletakkan piper disk yang telah dijenuhkan di atas    

medium. 

e. Paper disk Antibakteri Meropenem. 

 

  

 

 

 

 

Gambar 6. Pengerjaan pengujian aktivitas antimikroba 

A B 

D 

C B A 

E 
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Lampiran 7. Hasil Uji Daya Hambat 

 

a. Bakteri Pseudomonas aeruginosa dan Providencia stuartii 

 

 

 

 

 

   

 

Keterangan: 

a. Hasil uji daya hambat ekstrak etanol daun kemangi terhadap bakteri 

Pseudomonas aeruginosa percobaan 1 

b. Hasil uji daya hambat ekstrak etanol daun kemangi terhadap bakteri 

Pseudomonas aeruginosa percobaan 2 

c. Hasil uji daya hambat ekstrak etanol daun kemangi terhadap bakteri 

Pseudomonas aeruginosa percobaan 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

a. Hasil uji daya hambat ekstrak etanol daun kemangi terhadap bakteri 

Providencia stuartii percobaan 1 

b. Hasil uji daya hambat ekstrak etanol daun kemangi terhadap bakteri 

Providencia stuartii percobaan 2 

c. Hasil uji daya hambat ekstrak etanol daun kemangi terhadap bakteri 

Providencia stuartii percobaan 3  

 

 

 

 

 

A B C 

B C A 

Gambar 7.  Hasil pengujian aktivitas daya hambat Bakteri Pseudomonas eruginosa 

Gambar 8. Hasil pengujian aktivitas daya hambat Bakteri Providencia stuartii 
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b. Bakteri Citrobacter freundii dan Pseudomonas luteola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

a. Hasil uji daya hambat ekstrak etanol daun kemangi terhadap bakteri 

Citrobacter freudii percobaan 1 

 b. Hasil uji daya hambat ekstrak etanol daun kemangi terhadap 

bakteri Citrobacter freudii percobaan 2 

 c. Hasil uji daya hambat ekstrak etanol daun kemangi terhadap 

bakteri Citrobacter freudii percobaan 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 

 

Keterangan : 

a. Hasil uji daya hambat ekstrak etanol daun kemangi terhadap bakteri 

Pseudomonas luteola percobaan 1 

b. Hasil uji daya hambat ekstrak etanol daun kemangi terhadap bakteri 

Pseudomonas luteola percobaan 2 

c. Hasil uji daya hambat ekstrak etanol daun kemangi terhadap bakteri 

Pseudomonas luteola percobaan 3 

 

 

 

A B C 

A C B 

Gambar 9. Hasil pengujian aktivitas daya hambat bakteri Citrobacter freundii 

Gambar 10.  Hasil pengujian aktivitas daya hambat bakteri Pseudomonas luteola 
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c. Bakteri Burkholderia cepacian dan Acinetobacter baumannii. 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 a. Hasil uji daya hambat ekstrak etanol daun kemangi terhadap 

bakteri Burkholderia cepacia percobaan 1 

 b. Hasil uji daya hambat ekstrak etanol daun kemangi terhadap 

bakteri Burkholderia cepacia percobaan 2 

 c. Hasil uji daya hambat ekstrak etanol daun kemangi terhadap 

bakteri Burkholderia cepacia percobaan 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 a. Hasil uji daya hambat ekstrak etanol daun kemangi terhadap 

bakteri Acinetobacter baumannii percobaan 1 

 b. Hasil uji daya hambat ekstrak etanol daun kemangi terhadap 

bakteri Acinetobacter baumannii percobaan 2 

 c. Hasil uji daya hambat ekstrak etanol daun kemangi terhadap 

bakteri Acinetobacter baumannii percobaan 3 

 

 

 

 

A B C 

A B C 

Gambar 11. Hasil pengujian aktivitas daya hambat bakteri Burkholderia cepacia. 

Gambar 12.  Hasil pengujian aktivitas daya hambat bakteri Acinetobacter baumannii. 
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b. Bakteri Proteus mirabllis. 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

a. Hasil uji daya hambat ekstrak etanol daun kemangi terhadap bakteri 

Proteus mirabillis percobaan 1 

 b. Hasil uji daya hambat ekstrak etanol daun kemangi terhadap 

bakteri Proteus mirabillis percobaan 2 

 c. Hasil uji daya hambat ekstrak etanol daun kemangi terhadap 

bakteri Proteus mirabillis percobaan 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C 

Gambar 13.  Hasil pengujian aktivitas daya hambat bakteri Proteus mirabillis. 
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Lampiran 8. Perhitungan daerah hambat ekstrak etanol daun kemangi (Ocinum 

basilicum L.) dengan Metode Analisis Regresi Sederhana pada masing-masing 

bakteri uji. 

Tabel  1. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana ekstrak daun kemangi (Ocimum 

basilicum L.) terhadap Pseudomonas auroginosa.  

 

 

 
Tabel  2. Uji Regresi Linear Sederhana ekstrak daun kemangi (Ocimum basilicum 

L.) terhadap Citrobacter freundii. 
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Tabel  3. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana ekstrak daun kemangi (Ocimum 

basilicum L.) terhadap Pseudomonas luteola. 
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Tabel  4. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana ekstrak daun kemangi (Ocimum 

basilicum L.) terhadap Bukholderia cepacia. 

 

 

 
 

Tabel  5. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana ekstrak daun kemangi (Ocimum 

basilicum L.) terhadap bakteri Acinetobacter baumannii.   
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Tabel  6. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana ekstrak daun kemangi (Ocimum 

basilicum L.) terhadap bakteri Providencia stuartii.  
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Tabel  7. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana ekstrak daun kemangi (Ocimum 

basilicum L.) terhadap Proteus merabillis.
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Lampiran 9. Surat Kode Etik Penelitian 
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Lampiran 10. Surat Determinasi Tumbuhan  
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Lampiran 11. Surat Penelitian RSP Universitas Hasanuddin
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