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ABSTRAK 

Nama : Nur Aulia Ananda Ihwan 

NIM : 70100115053 

Jurusan : Farmasi 

Judul : Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol 96% Pada Daun Tomat 

Apel (Lycopersicon esculentum Mill, var. Pyriforme Alef) 

Terhadap Propionibacterium acnes. 

 

Tomat merupakan tanaman asli Benua Amerika yang tersebar dari 

Amerika Tengah hingga Amerika Selatan. Tanaman tomat pertama kali 

dibudidayakan oleh suku Inca dan suku Aztec pada tahun 700 SM. Batang dan 

daun tomat meski jumlahnya melimpah, hingga kini hanya sebagian dimanfaatkan 

sebagai kompos dan sisanya dibuang. Daun tomat tidak mungkin dikonsumsi 

sebagai sayuran karena kandungan glikoalkaloid. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui apakah ekstrak etanol daun tomat  mempunyai aktivitas 

terhadap bakteri Propionibacterium acnes, untuk mengetahui berapa konsentrasi 

ekstrak etanol daun tomat yang dapat memberikan aktivitas terhadap bakteri  

Propionibacterium acnes, dan untuk mengetahui apa saja golongan senyawa yang 

terkandung dalam ekstrak etanol daun tomat. Ekstraksi dilakukan dengan metode 

maserasi dengan menggunakan pelarut etanol 96%. Hasil penelitian yang 

dilakukan dapat disimpulkan bahwa ekstrak daun tomat (Lycopersicon esculentum 

Mill, var. Pyriforme Alef) terdapat golongan senyawa yang terkandung yaitu 

flovanoid, saponin, terpenoid dan fenol. Konsentrasi yang dapat memberikan 

aktivitas antibakteri terhadap Propionibacterium acne ialah pada konsentrasi 20% 

dengan zona hambat 9,84mm, 40% dengan zona hambat 10,45mm, 60% dengan 

zona hambat 11,53mm, termasuk kategori sedang dan 80% dengan zona hambat 

12,08mm termasuk kategori kuat. Sehingga ekstrak etanol daun tomat memiliki 

aktivitas sebagai agen antibakteri terhadap bakteri penyebab jerawat 

Propionibacterium acne. 

 

Kata Kunci: Ekstrak daun tomat, Lycopersicon esculentum Mill, var. Pyriforme 

Alef, Propionibacterium acnes, antibakteri  
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ABTRACT 

Name  :    Nur Aulia Ananda Ihwan 

Student Number : 70100115053 

Department : Pharmacy 

Title : Test of Antibacterial Activity of 96% Ethanol Extract On 

Apple Tomato Leaves (Lycopersicon esculentum Mill, var. 

Lycopersicon esculentum Mill. Pyriforme Alef) Against 

Propionibacterium acnes. 

 

Tomato is a plant native to the Americas spread from Central America to 

South America. The tomato plant was first cultivated by the Incas and Aztecs in 

700 BC. The spread of tomatoes in Indonesia began in the Philippines and other 

Asian countries in the 18th century. The stems and leaves of tomatoes, although 

they are abundant, until now have only been partially used as compost and the 

rest are removed. The purpose of this study was to find out whether tomato leaf 

ethanol extract has activity against Propionibacterium acnes bacteria, to find out 

what concentration of tomato leaf ethanol extract can provide activity against 

Propionibacterium acnes bacteria, and to find out what are the groups of 

compounds contained in tomato leaf ethanol extract. Extraction was performed by 

maceration method using 96% ethanol solvent. The results of the studies 

conducted can be concluded that the extract of tomato leaves (Lycopersicon 

esculentum Mill, var. Lycopersicon esculentum Mill. Pyriforme Alef) there is a 

group of compounds contained, namely flovanoids, saponin, terpenoids and 

phenols. The concentrations that can provide antibacterial activity against 

Propionibacterium acne are at a concentration of 20% with an inhibitory zone of 

9.84mm, 40% with an inhibitory zone of 10.45mm, 60% with an inhibitory zone of 

11.53mm, with medium category and 80% with an inhibitory zone of 12.08mm. So 

that the ethanol extract of tomato leaves has activity as an antibacterial agent 

against acne-causing bacteria Propionibacterium acne. 

 

Keywords: Ekstrak daun tomat, Lycopersicon esculentum Mill, var. Pyriforme 

Alef
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tomat yang merupakan sayuran di pasaran yang mudah ditemukan di 

Indonesia hingga kini pemanfaatannya masih sangat kurang hanya didominasi 

oleh buahnya saja, antara lain sebagai minuman, pelengkap sayur, perawatan 

kecantikan, dan produk-produk inovasi lainnya. Sementara itu batang dan daun 

tomat meski jumlahnya melimpah, hingga kini hanya sebagian dimanfaatkan 

sebagai kompos dan sisanya dibuang. Daun tomat tidak mungkin dikonsumsi 

sebagai sayuran karena kandungan glikoalkaloid. Glikoalkaloid merupakan 

senyawa beracun yang apabila dikonsumsi pada manusia dalam jumlah yang 

banyak akan mengakibatkan sulit bernafas, mual, dan muntah (Dinnarwika, 2012).  

Tanaman tomat mempunyai kemampuan yang hampir tak terbatas untuk 

mensintesis senyawa aromatik, yang sebagian besar adalah fenol atau turunan 

oksigen yang tersubstitusi. Sebagian besar adalah metabolit sekunder, setidaknya 

12.000 dari yang telah diisolasi. Senyawa kimia yang berguna sebagai 

antimikroba dibagi  menjadi beberapa kategori yaitu golongan senyawa fenolik, 

terpenoid, minyak atsiri, alkaloid, lektin dan polipeptida serta golongan senyawa 

poliasetilen (Cowan, 1999) 

Penyakit kulit merupakan salah satu penyakit yang menyerang permukaan 

tubuh yang disebabkan oleh bakteri, jamur, dan virus. Penyakit yang paling sering 

kita jumpai pada kulit adalah jerawat yang terjadi pada usia remaja dan dewasa. 

Hal ini umum terjadi pada umur sekitar 14-17 tahun pada wanita, 16-19 tahun 

pada pria dan akan menghilang dengan sendirinya pada usia sekitar 20-30 tahun. 

Namun, jerawat terutama pada wanita dapat menetap sampai umur 30 tahun atau 

lebih (Djuanda, 2014).  
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Salah satu tanaman atau buah yang berfungsi sebagai anti jerawat adalah 

Buah Tomat (Solanum lycopersicum, L). Buah tomat memiliki kandungan kimia 

seperti alkaloid solanin (0,007%), saponin, asam folat, asam malat, asam sitrat, 

riboflavanoid, vitamin antara lain vitamin C, vitamin A dan vitamin B1, serta 

mengandung karotenoid dan zat tomatin sebagai antiinflamasi atau anti radang 

dan antibakteri (Titin, 2009) 

Jerawat adalah penyakit kulit peradangan kronik folikel polisebasea yang 

umumnya terjadi pada masa remaja dengan gambaran klinis berupa komedo, 

papul, pustule, nodus dan kista pada permukaan luar yaitu bahu, muka, leher, 

dada, punggung. Bentuknya seperti bisul berisi dan kadang-kadang berubah jadi 

keras. Pada kulit terutama wajah terdapat benjolan-benjolan kecil, berkepala 

kuning, berisi nanah, terasa gatal dan sedikit nyeri (Galuh, 2009). 

Bakteri yang pada umumnya menginfeksi jerawat adalah Staphylococcus 

epidermidis, Staphylococcus aureus, dan Propionibacterium acnes. Pengobatan 

jerawat di klinik kulit biasanya menggunakan antibiotik yang dapat menghambat 

inflamasi dan membunuh bakteri, contohnya eritromisin, doksisiklin, tetrasiklin, 

dan klindamisin. Selain itu, sering juga digunakan asam azelat, benzol peroksida, 

dan retinoid, namun kebanyakan obat ini mengandung efek samping efek samping 

dalam penggunaannya sebagai obat anti jerawat antara lain iritasi, sementara 

penggunaan antibiotik jangka panjang selain dapat menimbulkan resistensi juga 

dapat menimbulkan kerusakan organ dan imunohipersensitivitas (Djajadisastra, 

2013). 

Propionibacterium acnes termasuk bakteri flora normal pada kulit. 

Patofisiologi utama terjadi karena jerawat androgen merangsang seborrhea, 

hiperkeratinisasi dan obstruksi epitelium folikuler, poliferasi Propionibacterium 

acnes dan kemudian terjadi peradangan (Knobler, 2005). Propionibacterium 
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acnes menghasilkan lipase yang memecah asam lemak bebas dari lipid kulit 

sehingga menyebabkan peradangan. Akibat peradagan tersebut menyebabkan 

Propionibacterium acnes berproliferasi dan memperparah lesi inflamasi dengan 

merangsang produksi sitokin proinflamasi (Rodiah, 2017). 

B. Rumusan Masalah  

1. Apakah ekstrak etanol daun tomat mempunyai aktivitas terhadap bakteri 

Propionibacterium acnes? 

2. Berapa konsentrasi ekstrak etanol daun tomat yang dapat memberikan 

aktivitas terhadap bakteri  Propionibacterium acnes? 

3. Apa saja golongan senyawa yang terkandung dalam ekstrak etanol daun 

tomat? 

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

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

aktivitas dari ekstrak daun tomat sebagai antibakteri jerawat 

(Propionibacterium acnes). 

b. Antibakteri adalah zat berupa ekstrak daun tomat yang dapat menghambat atau 

membunuh bakteri Propionibacterium acnes. 

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

tomat dengan menggunakan pelarut etanol 96%. 

d. Ekstrak adalah suatu bahan atau sediaan yang diperoleh dari hasil ekstraksi 

daun tomat. 

e. Etanol adalah pelarut yang bersifat polar dan digunakan untuk menarik zat 

aktif yang terkandung dalam daun tomat. 
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f. Propionibacterium acnes adalah bakteri gram positif yang bersifat patogen 

yang menyebabkan munculnya jerawat pada kulit wajah manusia dan 

digunakan sebagai bakteri uji pada penelitian ini.  

2. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup penelitian ini adalah melakukan uji aktivitas daun tomat 

sebagai antibakteri terhadap bakteri Propionibacterium acne. 

D. Kajian Pustaka  

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh hasma tahun 2017 dengan 

judul “Potensi Penghambat Tirosinase Ekstrak Etanol Daun Tomat 

(Lycopersicon esculentum Mill, var. Pyriforme Alef)”, dapat disimpulkan 

bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ekstrak etanol daun 

tomat sebagai penghambat tirosinase. Sampel diekstraksi dilakukan secara 

maserasi dalam etanol selama 3×4 jam. Uji penghambatan tirosinase 

dilakukan dengan arbutin sebagai pembanding. Dengan hasil 

penghambatan tirosinase ekstrak etanol daun tomat menunjukan nilai IC50 

78,89 μg/mL dan IC50 arbutin 73,09 μg/mL. jadi dapat disimpulkan ektrak 

daun tomat berpotensi sebagai penghambat tirosinase. 

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Elly tahun 2021 dengan judul 

“ Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Buah Tomat (Solanum lycopersicum 

L.) Terhadap Bakteri Propionibacterium acne”, dapat disimpulkan bahwa 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ekstrak buah tomat (Solanum 

lycopersicum L.) sebagai antibakteri  Propionibacterium acne. Sampel 

disortasi basah dan kering kemudian dimaserasi dengan larutan etanol 

96%. Pengujian daya hambat Propionibacterium acne menggunakan 

metode difusi agar, sampel dibagi menjadi 3 konsentrasi 20%, 40%, 60%. 
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Klindamisin sebagai kontrol positif dan aquades sebagai kontrol negatif, 

menunjukan hasil zona hambat pada konsentrasi 20% (1,08 mm), 40% 

(3,74 mm) 60% (5,14 mm), dan klindamisin (9,15 mm) dan uji data 

Kruskall-Wallis diperoleh 0,00 < 0,05 jadi dapat disimpulkan bahwa 

ekstrak buah tomat menghambat pertumbuhan Propionibacterium acne 

dengan perbedaan yang signifikan. 

3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Melia tahun 2021 dengan 

judul “Uji Aktivitas Sediaan Krim Ekstrak Etanol Tomat (Lycopersium 

esxulentum Mill.) Sebagai Anti Jerawat”, dapat disimpulkan penelitian 

bertujuan sediaan krim ekstrak etanol tomat sebagai antibakteri jerawat 

(Staphylococcus epidermidis) dengan metode difusi sumuran pada media 

Nutrient Agar. Menunjukan hasil uji ANOVA krim ekstrak tomat 25%, 

50%, 75% dan kontrol positif memiliki aktivitas antibakteri. Krim 

konsentrasi ekstrak 50% (11.03 mm), 75% (12,86) dengan kontrol positif 

(11,06) menunjukan konsentrasi 75% memiliki aktivitas antibakteri yang 

lebih besar atau signifikan pada <0,05. Sehingga sediaan krim ekstrak 

etanol tomat aktivitas penghambat bakteri jerawat yang signifikan. 

4. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anggita tahun 2015 dengan 

judul “Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Beluntas (Pluchea indicia 

(L) LESS.) terhadap Propionibacterium acne Penyebab Jerawat”, dapat 

disimpulkan penelitian bertujuan untuk mengetahui ekstrak daun beluntas 

dapat menghambat pertumbuhan bakteri Propionibacterium acne. Sampel 

daun beluntas dimaserasi dengan pelarut etanol 96%, metode penelitian 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan konsentrasi  dari 

1%, 2%, 3%, 4%, dan 5%, serta digunakan tetrasiklin sebagai 

pembanding. Diameter zona hambat pada konsentrasi 1% (9 mm), 2% 
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(7,67mm), 3% (8,67 mm), 4% (8,83 mm), dan 5% (9 mm). Analisis data 

menggunakan ANOVA menunjukan bahwa diameter zona hambat ekstrak 

daun beluntas memiliki signifikansi (0,605) >p (0,05) hasil ini 

menunjukan zona hambat yang dihasilkan tidak signifikan. Sehingga daun 

beluntas tidak dapat digunakan sebagai antibakteri jerawat. 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui apakah ekstrak etanol daun tomat  mempunyai aktivitas 

terhadap bakteri Propionibacterium acnes. 

b. Untuk mengetahui berapa konsentrasi ekstrak etanol daun tomat yang dapat 

memberikan aktivitas terhadap bakteri  Propionibacterium acnes. 

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

etanol daun tomat.  

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini yaitu dapat menambah informasi ilmiah, 

pengetahuan serta gambaran kepada penulis dan masyarakat, terutama dalam 

pengetahuan tentang antimikroba dari bahan alam khususnya daun tomat terhadap 

bakteri penyebab jerawat yang akan memberikan manfaat terhadap pembuatan 

obat baru. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Uraian Tanaman Tomat 

1. Klasifikasi (Plantamor, 2008). 

Regnum  : Plantae 

Divisi   : Magnoliophyta 

Kelas   : Magnoliopsida 

Ordo   : Solanales 

Famili   : Solanaceae 

Genus   : Lycopersicon 

Spesies  : Lycopersicon esculentum Mill 

Varietas : Lycopersicon esculentum Mill, var. Pyriforme Alef  

2. Deskripsi 

 

Gambar  1. Tanaman Tomat 
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Tomat merupakan tanaman asli Benua Amerika yang tersebar dari 

Amerika Tengah hingga Amerika Selatan. Tanaman tomat pertama kali 

dibudidayakan oleh suku Inca dan suku Aztec pada tahun 700 SM. Sementara itu, 

bangsa Eropa mulai mengenal tomat sejak Christophorus Columbus pulang 

berlayar dari Amerika dan tiba di pantai San Salvador pada tanggal 12 Oktober 

1492. Ketika itu, Columbus diperintah oleh ratu Isabella dari Kerajaan Kastilia, 

Spanyol untuk mencari emas dan rempah – rempah, tetapi ia pulang justru 

membawa biji-bijian, seperti jagung, cabe, dan tomat. Meskipun Ratu Isabella 

kecewa dengan hasil yang dibawa Columbus, tetapi akhirnya biji-bijian tersebut 

ditanam juga oleh para petani di Spanyol dan menyebar sampai ke beberapa 

negara di Eropa lainnya (Wiryanta, 2008). 

Penyebaran tomat di Indonesia dimulai dari Filipina dan negara-negara 

Asia lainnya pada abad ke-18. Pada awalnya, tomat yang pertama kali ditanam 

oleh suku Inca dan Suku Aztec ini masih berbuah kecil dan produktivitasnya juga 

masih rendah. Hal ini jelas berbeda dengan kondisi sekarang. Buah tomat yang 

dihasilkan bisa menghasilkan bobot 0,4 kg per buah atau 5-8 kg buah per 

tanaman. Selain kualitas dan kuantitas buahnya tinggi, tanaman tomat hibrida juga 

mampu beradaptasi pada berbagai kondisi agroklimat, mulai daerah dataran 

rendah, dataran menengah, hingga dataran tinggi. Bahkan ada juga varietas yang 

tahan terhadap hama dan penyakit tertentu (Wiryanta, 2008). 

Tomat tanaman yang sama sekali liar mempunyai buah buni merah yang 

bulat bundar, garis tengah 1-2 cm (Steenis, 2013). 

Herbal yang hidup pendek, tegak, naik pelan-pelan atau bersandar pada 

tanaman lain, sering bercabang banyak dan berbau kuat, tidak berduri atau tidak 

berduri tempel, tinggi 0,5 – 2,5 m. Bagian-bagian yang hijau berambut banyak, 

diantara rambut biasa juga rambut kelenjar. Batang dapat dikatakan bulat, 
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menebal pada buku-buku, kasar dan rapuh sekali. Daun termasuk tangkainya 3-25 

kali 2-15 cm. Daun lemas, bulat telur memanjang, dengan ujung runcing, yang 

lebih besar bergerigi berlekuk menyirip kasar. Bunga terkumpul menjadi 2 baris 

cabang berseling yang bertangkai, sering bercelah 2-3, yang di atas jantan, karena 

perkembangan tidak sempurna dari putik, cabang berseling yang muda ujungnya 

menggulung. Anak tangkai bunga di tengah-tengah beruas. Bunga pada tanaman 

yang tumbuh liar berbilangan 5, pada bentuk-bentuk yang ditanam sampai 

berbilangan 12. Kelopak sampai dekat pangkal terbagi dalam taju runcing. 

Mahkota kuning belerang, sampai dekat pangkal terbagi dalam taju yang sempit, 

runcing. Bakal buah bulat memanjang, bentuk bola atau jorong melintang, gundul. 

Buah buni bersandar pada kelopak yang membesar, sangat berubah-ubah dalam 

bentuk, besar dan warnanya. Biji banyak, pipih, kuning coklat. Dari amerika 

tropis, ditanam karena buah bunyinya yang dapat dimakan, 1-1.600 m. Di ladang 

dan sepanjang jalan sering menjadi liar (Steenis, 2013). 

3. Morfologi  

Tanaman tomat terdiri dari akar, batang, daun, bunga dan biji. Tinggi 

tanaman tomat mencapai 2-3 meter. Sewaktu masih muda batangnya berbentuk 

bulat dan teksturnya lunak, tetapi setelah tua batangnya berubah menjadi bersudut 

dan bertekstur keras berkayu. Ciri khas batang tomat adalah tumbuhnya bulu-bulu 

halus di seluruh permukaannya. Akar tanaman tomat berbentuk serabut yang 

menyebar ke segala arah. Kemampuannya menembus lapisan tanahnya terbatas, 

yakni pada kedalaman 30-70cm (Wiryanta, 2008). 

Daunnya yang berwarna hijau dan berbulu mempunyai panjang sekitar 20-

30 cm dan lebar 15-20 cm. Daun tomat ini tumbuh di dekat ujung dahan atau 

cabang. Semetara itu, tangkai daunnya berbentuk bulat memanjang sekitar 7-10 

cm dan ketebalan 0,3-0,5 cm (Wiryanta, 2008). 
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Bunga tanaman tomat berwarna kuning dan tersusun dalam dompolan 

dengan jumlah 5-10 bunga per dompolan atau tergantung dari variestasnya. 

Kuntum bunganya terdiri dari lima helai daun kelopak dan lima helai mahkota. 

Pada serbuk sari bunga terdapat kantong yang letaknya menjadi satu dan 

membentuk bumbung yang mengelilingi tangkai kepala putik. Bunga tomat dapat 

melakukan penyerbukan sendiri karena tipe bunga nya berumah satu. Meskipun 

demikian tidak menutup kemungkinan terjadi penyerbukan silang (Wiryanta, 

2008). 

Bunga tomat berbentuk bulat, bulat lonjong, bulat pipih, atau oval. Buah 

yang masih muda berwarna hijau muda sampai hijau tua. Sementara itu, buah 

yang sudah tua berwarna merah cerah atau gelap, merah kekuning-kuningan, atau 

merah kehitaman. Selain warna-warna di atas ada juga buah tomat yang berwarna 

kuning (Wiryanta, 2008). 

Biji tomat berbentuk pipi, berbulu, dan diselimuti daging buah. Warna 

bijinya ada yang putih, putih kekuningan, ada juga yang kecoklatan. Biji inilah 

yang umumnya dipergunakan untuk perbanyakan tanaman (Wiryanta, 2008). 

Sementara itu, berdasarkan bentuknya, buah tomat dibedakan menjadi 

lima jenis (Wiryanta, 2008). 

a. Tomat Biasa (Lycopersicon esculentum Mill, var. commune Bailey). 

Berbentuk bulat pipih tidak teratur, sedikit beralur terutama di dekat tangkai. 

Tomat jenis ini banyak ditemui di pasar-pasar lokal. 

b. Tomat Apel atau Pir (Lycopersicon esculentum Mill, var. pyriforme Alef). 

Berbentuk bulat seperti buah apel atau buah pir. 

c. Tomat kentang atau Tomat Daun Lebar (Lycopersicon esculentum Mill, var. 

grandifolium Bailey). Berbentuk bulat besar, padat, dan kompak. Ukuran 

buahnya lebih besar dibandingkan dengan tomat apel 



11 

 

 

 

 

d. Tomat Tegak (Lycopersicon esculentum Mill, var. validum Bailey). Buahnya 

berbentuk agak lonjong dan teksturnya keras. Sementara itu, daunnya rimbun, 

bentuknya keriting, dan berwarna kelam. Pertumbuhan tanaman tegak dengan 

percabangan mengarah ke atas. 

e. Tomat Cherry (Lycopersicon esculentum Mill, var. cerasiforme (Dun) Alef). 

Buahnya yang berukuran kecil berbentuk bulat atau bulat memanjang. 

Warnanya merah atau kuning, tomat mungil ini berasal dari Peru dan Ekuador. 

4. Nama Daerah 

Tomat memiliki beberapa nama daerah seperti di Sumatera yaitu terong 

kaluwat, reteng, cung asam. Di Jawa yaitu ranti gendel, ranti bali, rante raja, 

terong sabrang, tomat. Di Sulawesi yaitu kamantes, samate, samante, komantes, 

antes, tamati (Siddiq, 2010). 

5. Kandungan senyawa daun tomat 

Daun tomat mengandung senyawa pektin, arbutin, amigdalin, dan alkaloid 

(Dalilmartha, 2007). Selain itu daun tomat juga mengandung senyawa saponin 

dan flavonoid (Astusi, 2016). Ekstrak daun tomat menunjukkan flavonoid, 

klorofil, karotenoid, dan total fenolik tertinggi (Beltran, 2015). 

B. Uraian Mikroba Uji 

1. Klasifikasi  

Propionibacterium acnes 

 

Gambar  2. Bakteri Propionibacterium acnes (Syafitri, 2020). 
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Domain           : Bacteria 

Filum  : Actinobacteria 

Kelas   : Actinomycetales 

Ordo   : Actinobacteria 

Famili   : Propionibacteriaceae 

Genus   : Propionibacterium 

Spesies  : Propionibacterium acnes (Jawetz, 2005). 

2. Sifat dan Morfologi Bakteri 

Propionibacterium acnes memiliki bentuk batang yang tidak beraturan 

(Pleomorfik), bercabang dan tidak bercabang, bentuk kokcoid, atau bifid, tetapi 

tidak berfilamen. Sel ini sering berbentuk klub dengan satu ujung bulat dan yang 

lain meruncing. Sel-sel terjadi secara tunggal, berdasarkan atau rantai pendek, 

dalam kongigurasi “V” atau “Y”, atau dalam rumpun dengan pengaturan “karakter 

Cina” (Hardy, 1996). 

Propionibacterium acnes merupakan salah satu bakteri flora normal yang 

terdapat pada kulit, merupakan bakteri gram positif, pleomorfik dan bersifat 

anarob (Rodiah, 2017). Spesies Propionibacterium acnes merupakan bakteri yang 

terdapat pada kulit, bakteri ini ketika menginfeksi kulit dapat menyebabkan 

penyakit kulit. Metabolit yang dihasilkan adalah asam propionate. Pada metode 

pewarnaan gram bakteri ini bersifat sangat pleomorfik, bentuknya seperti kurva 

batang atau titik dan terkadang bentuknya bulat dimana bakteri ini ikut berperan 

dalam terbentuknya jerawat. Karena bakteri ini adalah bagian dari flora normal 

pada kulit, Propionibacterium acnes terkadang mengkontaminasi udara maupun 

kultur cairan cerebrospinal dengan cara menembus kulit (Jawetz, 2005). 

Propionibacterium acnes memiliki bentuk batang yang tidak beraturan 

(Pleomorfik), bercabang dan tidak bercabang, bentuk kokcoid, atau bifid, tetapi 
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tidak berfilamen. Sel ini sering berbentuk klub dengan satu ujung bulat dan yang 

lain meruncing. Sel-sel terjadi secara tunggal, berdasarkan atau rantai pendek, 

dalam kongigurasi “V” atau “Y”, atau dalam rumpun dengan pengaturan “karakter 

Cina” (Hardy, 1996). 

Propionibacterium dapat memfermentasi laktosa, sukrosa, fruktosa, 

galaktosa, dan beberapa pentose, tetapi kemampuan tersebut tergantung dari 

spesies. Suhu pertumbuhan bakteri ini pada 30-37
 o

Cdan beberapa spesies 

membentuk pigmen. Salah satunya spesies Propionibacterium ini adalah 

Propionibacterim acnes (Sopandi, 2014). 

C. Kulit  

Kulit merupakan salah satu organ terluas yang terdapat pada tubuh kita. 

Kulit berfungsi untuk melindungi tubuh dari zat-zat yang berbahaya bila masuk 

kedalam tubuh. Luas permukaan kulit sekitar 1,6 m
2
. Ketebalan kulit tergantung 

pada umur, jenis kelamin, dan lokasi kulit tersebut berada pada tubuh (Tranggono, 

2007). 

1. Struktur Kulit 

Kulit manusia tersusun atas 3 (tiga) lapisan utama, lapisan pertama 

epidermis (non-viable dan viable epidermis), lapisan kedua dermis, dan lapisan 

ketiga endodermis. Ketiga lapisan tersebut berbeda dari segi anatomi, morfologi, 

senyawa penyusun, sifat, dan fungsinya (Isriany, 2013). 

Lapisan terluar merupakan turunan dari ectoderm yang disebut epidermis. 

Epidermis terhubung dengan dermis oleh taut dermo-epidermic (dermo-epidermic 

junction). Di bawah dermis terdapat lapisan hypodermis (endodermis). Setiap 

lapisan dilalui oleh ujung-ujung saraf dan pembuluh darah. Pembuluh darah yang 

perifer yang melintasi kulit mengalirkan darah sebanyak 0,3 mL/jam/cm
3
. Total 
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luas area pembuluh darah intrakutan yang tersedia untuk pelintasan langsung obat 

ke sirkulasi sistemik sejumlah 100%-200% dari area kulit. Pada kulit terserbar 

adneksa kulit berupa folikel rambut dan kelenjar (Isriani, 2013). 

 
Gambar  3. Lapisan Kulit 

 

 

a. Epidermis 

Epidermis merupakan lapisan terluar kulit yang mempunyai ketebalan 

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

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

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

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

dalam proses imun dengan pertama kali melepaskan immunoglobulin A dan 

kemudian interleukin-1, yang memicu pengaktifan sel-sel T (Isriani, 2013). 
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Epidermis berfungsi sebagai penghalang terpenting dari hilangnya air, 

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

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

Secara anatomi lapisan epidermis terdiri dari 5 lapisan utama yang susunannya 

lebih dikenal dengan istilah „strata‟. Tersusun dari luar ke dalam berturut-turut; 

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

lusidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basal 

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

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

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

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

1) Stratum Korneum 

Lapisan teratas epidermis, terdiri 20-30 lapisan sel yang tersusun 

dari keratin dan horny scale yang terbuat dari keratinosit mati. Keratinosit 

yang mati dapat mensekrsi defense, suatu peptide antimikroba yang 

berperan dalam pertahanan kekebalan tubuh pertama. Sel-sel bagian 

superfisial melakukan pergantian dengan sel-sel baru yang timbul dari 

stratum germinativum secara terus-menerus untuk regenerasi (Yousef, 

2020). 

2) Stratum Lucidum 

Memiliki 2-3 lapisan sel, terletak tepat dibawah stratum korneum. 

Sel-sel mati dan padat sehingga tidak memiliki inti atau organel. Lapisan 

ini bening dan tipis karena terdiri dari eleidin, atau produk transformasi 

keratohylin (Yousef, 2020). 

3) Stratum Granulosun 
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Tersusun oleh 3-4 lapisan sel yang berbentuk seperti berlian 

dengan butiran keratohylin basofisik dan lamellar. Butiran keratohyalin 

mengandung glikolipid yang menjaga antar sel saling menempel (Yousef, 

2020). 

4) Stratum Spinosum 

Terletak di bawah stratum granulosum, dengan 8-10 lapisan sel. 

Lapisan ini memiliki karakteristik desmosome yang menempel dengan 

keratinosit berbentuk polyhedral dengan nucleolus yang menonjol. Sel 

dendritik dapat ditemukan pada lapisan ini (Yousef, 2020). 

5) Stratum Basal  

Merupakan lapisan terdalam dari epidermis yang mengandung 

melanosit, satu baris keratinosit, dan stem sel. Sel melanosit berbentuk 

bulat dengan sitoplasma bening, sedangkan stem sel berbentuk 

kuboid/kolumnar menghasilkan keratinosit yang nantinya akan bergerak 

ke atas untuk membuat lapisan baru (Yousef, 2020). 

 

Gambar  4. Lapisan Epidermis 
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b. Dermis  

Lapisan ini disebut juga korium, merupakan lapisan kulit yang terletak 

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

tergantung bagian tubuh. Dermis tersusun dari bahan mukopolisakarida. Pada 

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

immunoglobulin E dan mengandung sejumlah senyawa penting, seperti zat yang 

bereaksi lambat pada proses anafilaksis, prostaglandin E dan histamin. Fibroblast 

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

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

Dermis mengandung jaringan padat dari serabut protein, seperti kolagen, 

retikulum, dan elastin yang disimpan dalam kelenjar dasar amorf dari 

mukopolisakarida. Serat elastik diberi nama demikian karena serat inilah yang 

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

seuatu protein amorf (Isriany, 2013). 

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

rambut, papilla rambut, kelenjar keringat, saluran keringat, kelenjar sebasea, otot 

penegak rambut, ujung pembuluh darah dan ujung syaraf, juga sebagian serabut 

lemak yang terdapat pada lapisan lemak bawah kulit (sub kutis atau hipodermis) 

(Tranggono, 2007). 

Fungsi dermis ini terutama melindungi tubuh dari luka, menjadikan 

epideris lebih fleksibel, penghalang terhadap infeksi dan sebagai organ penyimpan 

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

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

c. Endodermis (Hipodermis; Subkutan) 

Hipodermis adalah lapisan terdalam dari kulit, tebalnya 0,5-2 cm 

tergantung pada umur, ras dan daerah merupakan kelanjutan dari dermis, terdiri 
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dari jaringan ikat longgar berisi selsel lemak, penghubung antara dermis dengan 

jarinagn lain dibawahnya seperti otot. Hipodermis kaya akan jaringan penghubung 

yang mengandung beberapa serat elastik. Pada beberapa bagian tubuh tertentu 

terdapat otot polos. Lapisan ini yang melindungi organ sebelah dalam tubuh dari 

benturan mekanik. Jaringan berlemak mempengaruhi regulasi panas tubuh dan 

memberikan efek batalan terhadap tekanan eksternal dan cedera (Isriany, 2013). 

2. Fungsi Kulit 

Kulit memiliki fungsi yang cukup vital bagi tubuh vital tubuh, antara lain 

yaitu: (Madison, 2003): 

a. Fungsi absorbsi 

Kulit sehat tidak mudah menyerap air, larutan, maupun benda padat. Akan 

tetapi cairan yang mudah menguap lebih mungkin diserap kulit, begitu pula zat 

yang larut dalam minyak zat yang larut dalam minyak. Kemampuan absorbsi kulit 

dipengaruhi oleh tebal tipisnya kulit, hidrasi, kelembaban udara, metabolism, dan 

jenis pembawa zat yang menempel di kulit. 

b. Fungsi proteksi 

Kulit melindungi bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisik maupun 

mekanik, misalnya tekanan, gesekan, tarikan, gangguan kimiawi, seperti zat-zat 

kimia iritan (lisol, karbo, asam atau basa kuat lainnya), gangguan panas atau 

dingin, gangguan sinar radiasi atau sinar UV, gangguan kuman, jamur, bakteri dan 

virus. Gangguan fisik dan gangguan mekanik ditangani dengan adanya bantalan 

subkutis, tebalnya lapisan kulit, dan serabut penunjang berfungsi sebagai 

pelindung bagian luar tubuh. Gangguan sinar ultraviolet di atasi dengan sel 

melanin yang menyerap sebagian sinar tersebut. Gangguan kimia diatasi dengan 

adanya lemak permukaan kulit yang berasal dari kelenjar palit kulit yang 

mempunyai pH 5,6-5. 
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c. Fungsi eksresi 

Kelenjar-kelenjar pada kulit mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna atau 

sisa metabolisme dalam tubuh misalnya NaCl, urea, asam urat, ammonia, dan 

sedikit lemak. Sebum yang diproduksi kelenjar palit kulit melindungi kulit dan 

menahan penguapan yang berlebihan sehingga kulit tidak menjadi kering. 

d. Fungsi pengindra (sensori) 

Kulit mengandung ujung-ujung saraf sensorik di dermis dan subkutis. 

Badan ruffini yang terletak di dermis akan menerima rangsangan dingin dan panas 

yang diperankan oleh badan Krause. Badan taktil meissner yang terletak di papila 

dermis menerima rangsangan rabaan. Demikian pula badan merkel-Renvier 

terletak di epidermis. 

e. Fungsi pengaturan suhu tubuh (termoregulasi) 

Kulit mengeluarkan keringat dan mengerutkan otot dinding pembuluh 

darah kulit. Pada suhu tubuh yang meningkat, kelenjar kulit mengeluarkan banyak 

keringat ke permukaan kulit dan dengan penguapan keringat tersebut terbuang 

pula panas tubuh. Mekanisme termoregulasi ini diatur oleh sistem saraf simpatis 

yang mengeluarkan zat perantara asetilkolin. 

f. Fungsi pembentukan pigmen (melanogenesis) 

Sel pembentukan pigmen kulit (melanosit) terletak di lapisan basal 

epidermis. Sel ini berasal dari rigi saraf. Jumlah melanosit serta jumlah dan 

besarnya melanin yang terbentuk menentukan warna kulit. Paparan sinar matahari 

mempengaruhi produksi melanin. Bila paparan bertambah produksi melanin akan 

meningkat. 

g. Fungsi keratinisasi 

Keratinisasi dimulai dari sel basal yang kuboid, bermitosis ke atas berubah 

bentuk menjadi lebih polygonal yaitu sel spinosum. Terangkat ke atas menjadi 
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lebih pipih, dan bergranula menjadi sel granulosum. Kemudian sel tersebut 

terangkat ke atas lebih pipih, dan granula serta intinya hilang dan akhirnya sampai 

di permukaan kulit menjadi sel mati, protoplasma mongering menjadi keras, 

pipih, tanpa inti yang disebut sel tanduk. Proses ini berlangsung terus-menerus 

dan berguna untuk fungsi rehabilitasi kulit agar dapat melaksanakan fungsi 

dengan baik. 

h. Fungsi produksi vitamin D 

Kulit juga dapat membuat vitamin D dari bahan baku 7-dihidroksi 

kolesterol dengan bantuan paparan sinar matahari. Namun produksi ini masih 

lebih rendah dari kebutuhan tubuh akan vitamin D dari luar makanan. 

D. Jerawat  

Jerawat adalah masalah kulit yang paling umum. Berdasarkan beberapa 

penelitian sekitar 80% orang akan mengalami jerawat pada usia 12-25 tahun. 

Sementara itu, sekitar 25% orang mulai mengalami tumbuh jerawat pada usia 25 

tahun. Faktanya jerawat memang lebih banyak dialami oleh remaja dibandingkan 

dnegan prang dewasa. Pada umunya masalah jerawat akan berkurang bahkan 

hilang seiring pertambahan usia. Akan tetapi jerawat yang timbuk pada usia 

remaja apabila tidak ditangani dengan baik atau mengalami penangan yang salah, 

akan sangat memungkingkan jewarat tersebut akan menetap hingga seseorang 

mencapai usisa lebih dari 40 tahun. Dalam kasus ini jewarat biasanya akan 

meninggalkan bekas yang tidak mudah untuk ditangani (Achroni, 2012). 

Jerawat (acne vulgaris) adalah penyakit yang disebabkan oleh 

terganggungnya aliran sebum dari benda asing yang membentuk pimple yang 

diikuti infeksi ringan. Benda asing ini sendiri juga dinamakan comedo. Dengan 

ini, akar penyakit adalah banyaknya sebum yang diproduksi. Kelainan ini 

biasanya muncul diusia pubertas atau dewasa muda pada saat kelenjar tersebut 
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mulai aktif. Acne biasanya terdapat pada wajah, yaitu pada bagian dahi, pipi, 

serta hidung. Selain itu, jerawat juga terdapat pada bagian dada dan punggung. 

Karena pada dasarnya acne dapat menyebabkan semacam luka di kulit, sehingga 

penanganan yang kurang baik dapat menyebabkan terbentuknya jaringan parut 

pada bekas jerawat (Wibowo, 2008). 

Jerawat adalah kondisi abnormal kulit akibat terjadinya gangguan berlebih 

produksi kelenjar minyak yang menyebabkan penyumbatan saluran folikel 

rambut dan pori-pori kulit. Jerawat dapat timbul di permukaan kulit muka, bagian 

dada dan atas lengan. Yang sering dijumpai yaitu, ada 5 jenis jerawat (Wahyuni, 

2007): 

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

a. Komedo tertutup (white-head) 

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

oleh sel-sel kulit mati, keratin, minyak berlebih, dan bakteri. Namaun, berbeda 

dengan komedo terbuka, komedo putih timbul di bawah permukaan kulit. Inilah 

yang menyebabkannya disebut komedo tertutup dan warnanya tak berubah 

menjadi hitam seperti komedo terbuka. 
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Gambar  5. Whitehead komedo 

b. Komedo terbuka (black-head) 

Blackhead terjadi dikarenakan adanya sumbatan muara kelenjar sebum 

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

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

muncul di area hidung,dagu, dan pipi. 

 

 
Gambar  6. Blackhead komedo 

c. Papula 

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

sehingga menyababkan munculnya tonjolan kulit pink kemerahan dan tampak 

gatal. Biasanya pada papula tidak terdapat cairan di dalamnya. 

 
Gambar  7. Papula 
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d. Pustule 

Merupakan kelanjutan dari papula namun dengan cairan nanah kekuningan 

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

ditangani dan terlanjut terinfeksi kotoran serta debu, sehingga kondisinya makin 

parah. Nanah pada pustula awalnya berwarna kemerahan, kemudian berubah 

menjadi kekuningan dan menonjol di permukaan kulit.  

 
Gambar  8. Pustule 

e. Nodula/Kista 

Merupakan jerawat yang sudah meradang terlalu parah hingga 

menyebabkan munculnya tonjolan yang besar serta sangat terlihat di permukaan 

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

peradangan pada pustula terus berlanjut sehingga beberapa unit pilo-sebaseus 

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

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

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

sakit yang terkait dengan jerawat nodula parah dan hanya perawatan dermatologis 

yang disarankan. Seiring peradangan menyebar, hal ini menyebabkan kerusakan 

pada jaringan kulit yang mengganggu struktur dan produksi kolagen. Kehilangan 

kolagen dan fibrin menyebabkan kulit meresap, menciptakan bekas pada 

permukaan luar kulit (Fitratul M, 2018). 
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Gambar  9. Nodula 

a. Terjadinya jerawat 

1) Hormonal  

Sekresi kelenjar sebaseus yang hiperaktif dipacu oleh pembentukan 

hormone testoreron (androgen) yang berlebih, sehingga pada usia pubertas 

akan banyak timbul jerawat pada wajah, dada, punggung, sedangkan pada 

wanita selain hormone androgen, produksi lipida dari kelenjar sebaseus 

dipacu oleh hormone luteinizing yang meningkat saat menjelang 

menstruasi (Mitsui, 1997). 

2) Makanan 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh sebuah institusi kecantikan 

kulit di Amerika Serikat (Academy of Dermatology) mengatakan bahwa 

jerawat tidak disebabkan oleh makanan. Tidak ada makanan yang 

signifikan dapat menimbulkan jerawat, tetapi ternyata sebuah hasil studi 

kasus yang terbaru, membuktikan hal yang bertolak belakang. Para pakar 

penelitian di Colorado State University Department of Health and 

Exercise menemukan bahwa makanan yang mengandung kadar gula dan 

kadar karbohidrat yang tinggi memiliki pengaruh yang cukup besar dalam 

menimbulkan jerawat. Secara ilmiah dapat dibuktikan bahwa 
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mengkonsumsi terlalu banyak gula dapat meningkatkan kadar insulin 

dalam darah, dimana hal tersebut memicu produksi hormon androgen yang 

membuat kulit berminyak dan kadar minyak yang tinggi dalam kulit 

merupakan pemicu paling besar terhadap timbulnya jerawat (Mitsui, 

1997). 

3) Kosmetik 

Penggunaan kosmetika yang melekat pada kulit dan menutupi pori-

pori, jika tidak segera dibersihkan akan menyumbat saluran kelenjar palit 

dan menimbulkan jerawat yang disebut komedo. Kosmetik yang paling 

umum menjadi penyebab timbulnya jerawat yaitu kosmetik pelembab 

yang langsung menempel pada kulit. 

 

4) Infeksi bakteri 

Propionibacterium acnes biasanya ditemukan pada lesi-lesi acne. 

Berbagai strain Propionibacterium acnes dapat menghidrolisis trigliserida 

menjadi asam lemak bebas dan gliserol, asam lemak bebas tersebut 

memungkinkan terjadinya lesi komedo (Mitsui, 1997). 

5) Penggunaan obat-obatan 

Mengonsumsi obat-obatan kortikosteroid, seprti prednisone, 

dexametason, dan hidrokortison yang biasanya digunakan pada 

pengobatan berbagai penyakit, seperti asam, lupus, rheumatoid arthiritis, 

dan berbagai kasus inflamasi lainnya dapat menyebabkan penipisan kulit 

dan timbulnya jerawat (Achroni, 2012). 

6) Gaya hidup yang tidak sehat 

Mengonsumsi makan berminyak dan berlemak yang terlalu 

banyak, seperti gorengan, susu full cream, atau keju dapat memicu 
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timbulnya jerawat. Serta kebiasaan merokok, mengkonsumsi minuman 

beralkohol, kebiasaab bedagang dan kurang olahrga akan menyebakan 

daya tahan tubuh menurun sehingga mengakibatkan berbagai gangguan 

kesehatan akan lebih mudah muncul termasuk timbulnya jerawat (Achroni, 

2012). 

7) Lingkungan yang tidak bersih 

Kebiasaan beagdang di lingkungan yang berdebu atau polusi udara 

akan membuat wajah menjadi kotor. Jika tidak rajin membersihkan wajah, 

debu dan kotoran yang menumpuk akan menyumbat pori-pori kulit 

sehingga timbulnya jerawat (Achroni, 2012) 

8) Faktor keturuan atau genetik 

Ketika seseorang yang memiliki riwayat dengan gangguan jerawat 

biasanya akan menurunkan kondisi tersebut kepada keturunannya atau 

kerabat terdekat (Achroni, 2012) 

9) Stress 

Beberapa penelitian membuktikan bahwa adanya korelasi atau 

hubungan yang signifikan antara stress dengan tingkat keparahan jerawat. 

Ketika seseorang mendapatkan tekanan psikologis, tubuh akan 

memproduksi hormone androgen lebih banyak dapat memicu 

pertumbuhan jerawat (Achroni, 2012). 

b. Pengobatan jerawat 

Usaha pengobatan jerawat menurut Wasitaatmadja (1997) dapat dilakukan 

dengan 3 cara yaitu : 

1) Pengobatan Topikal 

Prinsip pengobatan topikal adalah mencegah pembentukan komedo 

(jerawat ringan), ditujukan untuk mengatasi menekan peradangan dan 
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kolonisasi bakteri, serta penyembuhan lesi jerawat dengan pemberian 

bahan iritan dan antibakteri topikal seperti; sulfur, resorsinol, asam 

salisilat, benzoil peroksida, asam azelat, tetrasiklin, eritromisin dan 

klindamisin. 

2) Pengobatan Sistemik 

Pengobatan sistemik ditujukan untuk penderita jerawat sedang 

sampai berat dengan prinsip menekan aktivitas bakteri, menekan reaksi 

radang, menekan produksi sebum dan mempengaruhi keseimbangan 

hormonal. Golongan obat sistemik misalnya: pemberian antibiotik 

(tetrasiklin, eritromisin, dan klindamisin). 

3) Bedah kulit 

Bedah kulit ditujukan untuk memperbaiki jaringan parut yang 

terjadi akibat jerawat. Tindakan dapat dilakukan setelah jerawat sembuh 

baik dengan cara bedah listrik, bedah pisau, dermabrasi atau bedah laser. 

E. Antimikroba 

Mikroba adalah organisme yang berukuran mikroskopis yang diantara lain 

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

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

spiral. Senyawa antimikroba tersebut yang dapat digolongkan sebagai antibakteri 

atau antifungi (Hidayah, 2016). 

1. Pengertian Antimikroba 

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

membunuh infeksi mikroba pada manusia termasuk diantaranya antibiotik, 

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

pembasmi mikroba, khususnya mikroba yang merugikan manusia. Yang 

dimaksudkan dengan mikroba terbatas pada jasad renik yang tidak termasuk 
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kelompok parasit. Antimikroba sendiri dapat bersifat sebagai baktetiostatika dan 

bakteriosida (Syamsul, 2015). 

2. Sifat Antimikroba  

a. Bakteriostatik, yaitu menghambat atau menghentikan pertumbuhan 

mikroorganisme seperti menghentikan pertumbuhan fungi, sitostatika terhadap 

kanker. Dalam keadaan seperti ini jumlah mikroorganisme menjadi stasioner, 

contoh sulfonamida, tetrasiklin, kloramfenikol, dan eritromisin. 

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

mikroorganisme akan berkurang bahkan habis, tidak dapat melakukan multifikasi 

atau berkembang biak, contohnya penisilin, sefalosporin, dan neomisin (Hidayah, 

2016). 

c. Tidak menyebabkan resistensi pada kuman atau mikroba, yaitu 

antimikroba tidak akan menimbulkan kekebalan kepada mikroba sehingga 

antimikroba tidak dapat digunakan untuk menghentikan pertumbuhan mikroba 

pathogen lagi. 

d. Berspektrum luas, yaitu antimikroba efektif digunakan untuk berbagai 

spesies bakteri baik , bakteri kokus, basil, dan spiral. 

e. Tidak menimbulkan alergenik atau menimbulkan efek samping bila 

digunakan dalam jangka waktu lama, yaitu antimikroba yang digunakan dalam 

jangka waktu lama, yaitu antimikroba yang digunakan sebagai obat tidak 

menimbulkan efek samping kepada pemakai jika digunakan dalam jangka waktu 

lama. 

f. Zat antimikroba tetap aktif dalam plasma, cairan tubuh atau eskudat, 

antimikroba yang berada dalam plasma atau cairan tubuh tetap bersifat aktif dan 

tidak dalam keadaan berhenti tumbuh atau dormansi. 
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g. Zat antimikroba dapat larut dalam air dan stabil, antimikroba dapat larut 

dan menyatu dalam air.  

3. Prinsip Kerja Antimikroba  

Suatu antimikroba memperlihatkan toksisitas yang selektif, dimana 

obatnya lebih toksik terhadap mikroorganismenya dibandingkan pada sel hospes. 

Hal ini dapat terjadi karena pengaruh obat yang selektif terhadap mikroorganisme 

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

unggul dari pada pengaruhnya terhadap hospes. Disamping itu struktur sel 

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

2017). 

4. Mekanisme Kerja Antimikroba 

a. Menghambat metabolism sel mikroba 

Antimikroba yang termasuk dalam kelompok ini adalah sulfonamide, 

trimetoprin, asam p-aminosalisilat dan sulfon. Mikroba membutuhkan asam folat 

untuk kelangsungan hidupnya yang harus disintesis dari asam amino nezoat 

(PABA). Apabila golongan antimikroba di atas menang bersaing dengan PABA 

untuk diikutsertakan dalam pembentukan asam folat, maka berbentuk analog asam 

folat yang nonfungsional. Akibatnya, kehidupan mikroba akan terganggu. 

b. Menghambat sintensis dinding sel mikroba 

Obat yang termasuk yaitu merupakan penisilin, sefalosporin, basitrasin, 

vankomisin dan sikloserin. Dinding sek bakteri terdiri dari peptidoglikan yaitu 

suatu kempleks polimer mukopeptida. Antimikroba menghambat reaksi paling 

dini dalam proses sintesis dinding sel dan menghambat reaksi paling dini dalam 

proses sintesis dinding sel dan menghambat sel mikroba 
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c. Mengganggu keutuhan membrane sek mikroba 

Obat yang termasuk dalam golongan ini adalah polimiksin dan golongan 

polien. Polimiksin sebagai senyawa ammonium kuartener dapat merusak 

membrane sel setelah bereaksi dengan fosfot dan fosfolipid membran sel mikroba. 

Antibiotik polien bereakasi denfan struktur sterol yang terdapat pada membrane 

sel sehingga mempengaruhi permeabilitas selektif membrane tersebut. 

d. Menghambat sisntesis protein mikroba 

Obat yang termasuk dalam kelompok ini adalah golongan aminoglikosida, 

makrolida, linkomisin, tetrasiklin dan kloramfenikol. Untuk kehidupannya, sel 

mikroba perlu mensintesis berbagai protein. Sintesis protein berlangsung di 

ribosom dengan bantuan mRNA dan tRNA. Pada bakteri, ribosom terdiri atas dua 

sub unit yaitu ribosom 30S dan 50S. streptomisin berikatan dengan komponen 

ribosom 30S dan menyebabkan kode pada mRNA salah dibaca oleh tRNA pada 

waktu sintesis protein. Akibatnya akan terbentuk protein yang abnormal dan 

nonfungsional bagi sel mikroba. Eritomisin berikatan dengan ribosom 50S dan 

menghambat translokasi kompleks tRNA-peptida dari lokasi  asam amino ke 

lokasi peptide. Akibatnya rantai poliptida tidak dapat diperpanjangan karena 

lokasi asam amino yang baru 

e. Menghambat sintesis asam nukleat mikroba 

Antimikroba yang termasuk dalam kelompok ini adalah rifampisin dan 

golongan kuinolon. Rifampisin berikatan dengan enzim polymerase-RNA 

sehingga menghambat sintesis RNA dan DNA oleh enzim tersebut.  

 



31 

 

 

 

 
Gambar  10. Mekanisme Kerja Antibiotik 

5. Senyawa yang Bersifat Antimikroba 

Senyawa yang mempunyai kemampuan untuk menghambat pertumbuhan 

bakteri banyak terkandung di dalam tumbuhan. Beberapa senyawa antimikroba 

antara lain : 

1. Saponin 

Merupakan senyawa yang mempunyai kemampuan untuk melisiskan 

dinding sel bakteri apabila berinteraksi dengan dindin bakteri. Saponin yang 

dujikan langsung pada bakteri dapat meningkatkan permeabilitas membrane sel 

bakteri, sehingga struktur dan fungsi membran sel berubah. Hal tersebut akan 

menganggu kestabilan permukaan dinding sel, meudahkan zat antibakteri masuk 

kedalam sel dan mengganggu metabolism sel yang mengakibatkan terjadinya 

denaturasi protein bakteri. 

2. Flavonoid 

Merupakan senyawa fenol yang mempunyai sifat sebagai desinfektan. 

Karena flavonoid yang bersifat polar membuat flavonoid dapat dengan mudah 

menembus lapisan peptidoglikan yang juga bersifat polar, sehingga flavonoid 

sangat efektif untuk menghambat pertumbuhan bakteri Gram positif. Flavonoid 
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mempunyai cara kerja yang sama seperti saponin dalam hal menghambat 

petumbuhan bakteri, yaitu dengan mendenarurasi protein bakteri yang 

menyebabkan terhentinya aktivitas metabolism sel bakteri. Terhenti aktivitas 

metabolisme sel bakteri. terhentinya aktivitas metabolism mengakibatkan 

kematian pada sel. 

3. Tanin 

Merupakan senywa yang terdapat merusak membrane sel bakteri. Senyawa 

tannin mampu menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara mengkoagulasi 

protoplasma bakteri. 

4. Terpenoid 

Senyawa antibakteri jenis terpenoid efektif dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri, fungi, virus, dan protozoa. Seperti pada umumnya 

mekanisme kerja terpenoid dalam menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara 

mengiritasi dinding sel dan mengumpulkan protein bakteri. Sehingga 

menyebabkan terjadimya hidrolisi dan difusi cairan sel karena adanya perbedaan 

tekanan osmosis. 

5. Xanthone 

Senyawa xanthone memiliki fungsi antioksidan tinggi sehingga dapat 

menetralkan dan menghancurkan radikal bebas yang memicu munculnya penyakit 

degeneratif. 

6. Alkaloid 

Merupakan senyawa bersifat basa yang mengandung satu atau lebih atom 

nitrogen, umumnya berupa asam amino. Alkaloid  mempunyai aktivitas 

antimikroba yang diketahui dapat menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara 

menghambat sintesis dinding sel, menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara 

menghambat sintesis protein. 
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7. Minyak Atsiri 

Minyak atsiri tersusun dari beberapa senyawa utama, yaitu citral, sitronelol 

dan geraniol yang bersifat antibakteri dan memiliki kemamuan untuk membunuh 

bakteri. selain itu, minyak atsiri mengandung senyawa-senyawa volatile seperti 

golongan monoterpen dan sesquiterpen yang termasuk golongan senyawa bersifat 

antimikroba. 

F. Uji Antimikroba 

Keefektifan antimikroba pada pengobatan infeksi dala klinis tergantung 

pada kemampuan obat untuk membatasi atau mengurangi miroorganisme pada 

tempat infeksi. Pada kebanyakan infeksi, mekanisme pertahanan lokal dan 

sistemik memainkan peranan penting dalam menurunkan efek patogenitas suatu 

mikroorganisme. Bahan-bahan atau obat-obat yang bersifat bakteriostatik 

terutama menghambat replikasi dari mikroorganimse, sedangkan bahan atau obat-

obat yang bersifat bakterisid menyebabkan kematian suatu mikroorganisme 

(Djide, 2008) 

Terdapat bermacam-macam metode uji antimikroba yaitu :  

1. Metode difusi 

a. Metode disc diffusion (tes Kirby dan Bauer)  

Metode ini digunakan untuk menentukan aktivitas agen antimikroba. 

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

jernih mengindikasikan adanya hambatan pertumbuhan media agar. Cara ini 

menggunakan kertas saring dengan bentuk dan ukuran tertentu, biasanya 

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

sampel dan larutan pendamping. Kertas saring tersebut dikeringkan dan 

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

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

Digunakan untuk mengestimasi MIC (minimum inhibitory concentration) 

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

antimikroba untuk dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. 

c. Ditch-plate technique  

Pada metode ini sampel uji berupa agen antimikroba yang diletakkan pada 

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

bagian tengah secara membujur dan mikroba uji digoreskan kearah parit yang 

berisi agen antimikroba. 

d. Cup-plate technique  

Di mana dibuat sumur pada media Agar yang telah ditanami dengan 

mikroorganisme dan pada sumur tersebut diberi antimikroba yang akan diuji. 

e. Gradient-ptate technique  

Pada metode ini konsentrasi agen antimikroba pada media Agar secara 

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

ditambahkan. Campuran medium dituang ke dalam cawan petri dan diletakkan 

dalam posisi miring. Nutrisi kedua selanjutnya dituang di atasnya.  

Plate diinkubasi selama 24 jam untuk memungkinkan agen antimikroba 

berdifusi dan permukaan media mongering. Mikroba uji digoreskan pada arah 

mulai dari konsentrasi tinggi ke rendah. Hasil diperhitungkan sebagai panjang 

total pertumbuhan mikroorganisme maksimum yang mungkin dibandingkan 

dengan panjang pertumbuhan hasil goresan. Yang perlu diperhatikan adalah hasil 

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

antimikroba dapat mempengaruhi keseluruhan hasil pada media padat. 

2. Metode Dilusi 

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

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

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

pengenceran agen antimikroba pada medium cair yang ditambahkan dengan 

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

tanpa adanya pertumbuhan mikroba uji ditetapkan sebagai KHM. Larutan yang 

ditetapkan sebagai KHM tersebut selanjutnya dikultur ulang pada media cair 

tanpa penambahan mikroba uji ataupun agen antimikroba, dan inkubasi selama 

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

sebagai KBM (Hidayah, 2016). 

b. Metode Dilusi Padat  

Metode ini serupa dengan metode dilusi cair namun menggunakan media 

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

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

Diameter zona hambat yang terbentuk dapat digolongkan sebagai berikut: 

 

Tabel  1. Kategori daya hambat bakteri menurut Davies Stout 

Kategori Daya Hambat Diameter Zona Hambat 

Lemah < 5 mm 

Sedang 5-10 mm 

Kuat 10-20 mm 

Sangat Kuat >20 mm 
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G. Antibakteri 

1. Pengertian Antibakteri 

Bahan ataupun obat yang digunakan dalam memberantas ataupun 

mengobati infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme pada manusia yaitu 

antibiotik, antiseptik, desinfektansia, dan preservative. Bahan atau obat tersebut 

digunakan untuk membasmi mikroorganisme yang menyebabkan infeksi pada 

manusia, hewan maupun tumbuhan harus memiliki sifat toksisitas yang selektif 

dalam artian zat atau obat tersebut harus bersifat toksis terhadap mikroorganisme 

penyebab penyakit tetapi relative tidak toksik terhadap jasad inang atau hospes 

(Djide, 2008). 

2. Sifat antibakteri 

a. Bakteriostatik 

Suatu zat atau obat yang dapat menghambat ataupun menghentikan 

pertumbuhan mikroorganisme menjadi stationer, tidak dapat lagi bermultiplikasi 

dan berkembang baik. Contohnya obat bersifat bakteriostatik seperti sulfonamide, 

tetrasiklin, kloramfenikol, dan eristromisin (Djide, 2008). 

b. Bakteriosida 

Suatu zat atau obat yang dapat membunuh mikroorganisme disebut 

bersifat bakteriosida. Dalam hal ini jumlah mikroorganisme (bakteri) akan 

berkurang bahkan habis karena sudah tidak dapat lagi melakukan pembelahan 

atau tidak dapat lagi berkembang biak. Contoh obat yang bersifat bakteriosida 

seperti penisilin, sefalosporin, dan neomisin (Djide, 2008). 

3. Prinsip Kerja Antibakteri 

Suatu antibakteri memperlihatkan toksisitas yang selektif, dimana obatnya 

lebih toksis terhadap pengaruh obat yang selektif terhadap mikroorganisme atau 
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adanya reaksi biokimia obat yang penting dalam sel parasite lebih unggul daripada 

pengaruhnya pada hospes. Selain itu, mikroorganisme memiliki struktur yang 

berbeda dengan struktur sel manusia (Djide, 2008) 

4. Mekanisme Kerja Antibakteri 

Antibiotik dapat diklasifikasikan berdasarkan kisaran kerjanya atau 

spectrum mekanisme aksi, strain penghasil, serta cara biosintetis mauoun 

berdasarkan struktur biokimianya. Berdasarkan spectrum atau kisaran kerjanya 

antibiotic dapat dibedakan menjadi antibiotik berspektrum sempit (narrow 

spectrum) dan antibiotik berspektrum luas (broad spectrum). Antibiotik 

berspektrum sempit hanya dapat menghambat salah satu golongan jenis bakteri 

saja seperti hanya dapat menghambat ataupun membunuh bakteri gram negatif 

atau gram positif. Sedangkan antibiotic berspektrum luas dapat menghambat atau 

membunuh bakteri baik dalam golongan gram positif ataupun gram negative. 

Suatu bakteri dengan cara mengganggu metabolism sel bakteri, manghambat 

sintesis dinding sel, menghambat fungsi membran sel bakteri, menghambat 

sintesis protein ataupun menghambat sintesis asam nukleat (Pratiwi, 2008).   

H. Clindamycin Untuk Pengobatan Jerawat 

Clindamycin merupakan antibakteri linkosamid yang merupakan turunan 

klorid dari linkomisin. Merupakan obat yang bersifat bakteriostatik yang 

digunakan dalam pengobatan infeksi bakteri gram  positif seperti Pneumococci, 

Staphylococci dan  Streptococci (Sweetman, 2009). Clindamycin (klorlinkosin, 

Dalacin-C) memiliki sifat dan penggunaan yang sama dengan linkomisin yaitu 

bersifat bakteriostatik dengan spectrum kerja lebih sempit daripada makrolida, 

terutama terhadap bakteri gram positif dan anaerob. Clindamycin khasiatnya ±4 

kali lebih kuat disbanding linkomisin. Resorpsinya juga jauh lebih baik, sampai 

90% juga pada lambung terisi. Waktu paruhnya ±3 jam. Clindamycin sudah 
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banyak menggantikan senyawa induknya. Banyak digunakan secara topikal pada 

acne berkat efek penghambatan terhadap Propionibacterium acnes. Resistensi 

belum dilaporkan (Tjay, 2015) 

Clindamycin bekerja dengan menghambat sintesis protein dengan berikatan 

pada subunit 50S ribosom dan menghambat translokasi peptidil-tRNA dari situs A 

ke situs P, dan menyebabkan kesalahan pembaca mRNA dan mengakibatkan 

bakteri tidak mampu menyintesis protein vital untuk pertumbuhannya (Pratiwi, 

2008). 

I. Ekstraksi 

Ekstraksi adalah sediaan kental yang diperoleh dari mengekstrasi senyawa 

dari simplisia nabati atau hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian 

pelarut diuapkan dari massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian 

hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Ditjen POM, 1995) 

Ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan 

menggunakan pelarut yang sesuai. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai 

kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi 

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

dengan penyaringan. Ekstrak awal sulit dipisahkan melalui teknik pemisahan 

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

dipisahkan ke dalam fraksi yang memiliki polaritas dan ukuran molekul yang 

sama (Mukhriani, 2014). 

Ekstraksi juga merupakan salah satu teknik pemisahan kimia untuk 

memisahkan satu atau lebih komponen atau senyawa dari suatu sampel dengan 

menggunakan pelarut tertentu yang sesuai. Pada ekstraksi ini prinsip pemisahan 

didasarkan pada kemapuan atau daya larut analit dalam pelarut tertentu. Dengan 



39 

 

 

 

demikian pelarut yang digunakan harus mampu menarik komponen analit dari 

sampel secara maksimal (Leba, 2017). 

Ekstraksi atau sari merupakan hasil penarikan oleh pelarut air atau pelarut 

organik dari bahan kering. Hasil penyaringan tersebut pelarutnya dihilangkan 

dengan cara penguapan dengan alat rotary evaporator sehingga diperoleh ekstrak 

kental (Syaifudin., 2014). 

Tujuan ekstraksi adalah untuk menarik dan memisahkan senyawa yang 

mempunyai kelarutan berbeda-beda dalam berbagai pelarut komponen kimia yang 

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

menggunakan pelarut organic tertentu (Ditjen POM, 2000). 

Secara umum terdapat 4 tujuan ekstraksi: 

a. Secara kimia telah diketahui identifikasinya untuk diekstraksi dari 

organisme. Dalam kasus ini, prosedur yang telah dipublikasi dapat diikuti dan 

dibuat modifikasi yang sesuai untuk mengembangkan proses atau menyesuaikan 

dengan kebutuhan pemakaian. 

b. Bahan diperiksa untuk menemukan kelompok senyawa kimia tertentu. 

Contohnya; alkaloid, flavonoid, atau saponin meskipun struktur kimiadari 

senyawa ini, bahkan keberadaannya belum diketahui dalam situasi seperti ini, 

metode yang umun digunakan untuk senyawa kimia yang diminati dapat diperoleh 

dari pustaka. 

c. Organisme (tanaman atau hewan) digunakan dalam pengobatan tradisional 

dan biasanya dibuat dengan berbagai cara misalnya Tradisional Chinese Medicine 

(TCM) sering kali membutuhkan herba yang dididihkan dalam air untuk diberikan 

sebagai obat. Proses ini harus ditiru sedekat mungkin jika esktrak akan melalui 

kajian ilmiah biologi atau kimia lebih lanjut, khususnya jika tujuannya untuk 

menvalidasi penggunaan tradisional. 
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d. Sifat senyawa yang akan diisolasi belum ditentukan sebelumnya dengan 

cara apapun. Situasi ini utamanya dalam proses skrining dapat timbul jika 

tujuannya adalah menguji organisme, baik yang dipilih secara acak atau 

didasarkan pada penggunaan tradisional untuk mengetahui adanya senyawa 

dengan aktivitas biologi tertentu (Alam, 2008) 

Pemilihan metode ektraksi tergantung pada sifat bahan dan senyawa yang 

diisolasi. Sebelum memilih suatu metode, target ektraksi perlu ditentukan terlebih 

dahulu. Ada beberapa target ektraksi, diantaranya (Sarkes & LatifZ, 2006). 

1. Senyawa bioaktif yang tidak diketahui 

2. Senyawa yang diketahui ada pada suatu organisme 

3. Sekelompok senyawa dalam suatu organisme yang berhubungan secara 

struktual. 

Adapun jenis-jenis ekstraksi yaitu: 

1. Maserasi  

Merupakan proses pengesktrakan simplisia dengan menggunakan pelarut 

dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperature ruangan. 

Maserasi bertujuan untuk menarik zat-zat berkhasiat yang tahan pemanasan 

maupun yang tidak tahan pemanasan. Secar teknologi maserasi termaksuk 

ektraksi dengan prinsip metode pencapaian konsentrasi pada keseimbangan ( 

Departemen Kesehatan RI, 2000). 

Maserasi merupakan metode sederhana yang paling banyak digunakan 

cara ini sesuasi, baik untuk skala kecil maupun skala industry. Metode ini 

dilakukan dengan memasukkan serbuk tanaman dan pelarut yang sesuai kedalam 

inert yang tertutup rapat pada suhu kamar. 

Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai keserimbangan antara 

konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konstrasi dalam sel tanaman. Setelah 
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proses etrasksi, pelarut dipisahkan dari sampel dengan penyaringan. Kekurangan 

dari metode maserasi  adalah memakan waktu yang lama, pelarut yang digunakan 

cukup banyak, dan besar kemungkinan beberapa senyawa hilang. Namu di sisi 

lain, metode ini dapat menghindari rusaknya senyawa-senyawa yang bersifat 

termolabil (Agoes, 2007). 

Selama proses maserasi dilakukan pengocokan berulang-ulang. Upaya ini 

menjamin keseimbangan konsentrasi bahan ekstraksi yang lebih cepat didalam 

cairan. Sedangkan keadaan diam selama maserasi tidak memungkinkan terjadinya 

ekstraksi absolut. Semakin besar perbandingan simplisia terhadap cairan 

pengektraksi, akan semakin banyak hasil yang diperoleh (Voight,1994) 

Kelebihan eksraksi ini adalah alat dan cara yang digunakan sangat 

sederhana, dapat digunakan untuk analit baik yang tahan terhadap pemanasan 

maupun yang tidak tahan terhadap pemanasaan (Leba, 2017). 

2. Perkolasi  

Perkolasi adalah ekstraksi ini adalah pelarut yang selalu baru dan 

sempurna atau Exhaustiva extraction yang umumnya dilakukan pada temperature 

ruangan. Prinsip perkolasi adalah dengan menempatkan serbuk simplisia pada 

suatu bejana silinder, yang bagian bawahnya diberi sekat seperti berpori. Proses 

terdiri dari tahap pengembangan bahan, tahan maserasi antara tahap perkolasi 

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

ekstrak (perkolat) yang jumlah 1-5 kali bahan ( Departemen Kesehatan RI, 2000) 

Pada metode perkolasi, serbuk sampel dibasahi secara perlahan dalam 

sebuah percolator (wadah silinder yang dilengkapi dengan kran pada bagian 

bawah. Kelebihan dari metode ini adalah sampel senantiasa dialiri oleh pelarut 

baru. Sedangkan kerugiannya adalah jika sampel dalam perkolator tidak homogen 
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makan pelarut akan sulit menjangkau seluruh area. Selain itu, metode ini 

membutuhkan banyak pelarut dan memakan waktu yang banyak (Agoes, 2007). 

Kelebihan metode ini sampet tidak memerlukan langka tambahan, yaitu 

sampel sel awal telah terpisah dari ekstrak. Kekurangan yaitu kontak antara 

sampel padat tidak merata atau terbatas, dan pelarut dapat menjadi dingin selama 

proses perkolasi sehingga tidak melarutkan komponen secara efisien, 

3. Sokletasi  

Sokletasi adalah proses ekstraksi dengan menggunkan pelarut yang selalu 

baru yang umumnya dilakukan dengan alat khusus sokletasi sehingga terjadi 

ekraksi konstan dengan adanya pendingin balik. Caranya, serbuk bahan 

ditempatkan pada selongsong dengan pembungkus kertas saring, lalu ditempatkan 

pada alat sokletasi yang telah terpasang labu dibawahnya. Tambahkan pelarut 

sebanyak 2 kali sirkulasi. Pasang pendingin balik, panaskan labu, ekstraksi 

berlangsung minimal 3 jam dengan interval sirkulasi kira-kira 15 menit (Atun, 

2014). 

Metode ini dilakukan dengan menempatkan serbuk  sampel dalam sarung 

selulosa atau menggunakan kertas saring dalam klonsong yang ditempatkan di ats 

labu dan di bawah kondensor. Pelarut yang sesuai dimasukkan kedalam labu dan 

suhu penangas diatur di bawah suhu reflux. Keuntungan dari metode ini adalah 

proses ektraksi yang kontinyu, sampel terektaksi oleh pelarut murni hasil 

kondensasi sehingga tidak membutuhkan banyak pelarut dan tidak memakan 

banyak waktu kerugiannya adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat 

terdegradasi karena ekstrak yang diperoleh terus-menerus berada pada titik didih. 

4. Destillasi uap 

Destillasi uap adalah proses yang sama dan biasanya digunakan untuk 

mengekstraksi minyak esensial (campuran berbagai senyawa menguap). Selama 
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pemanasan, uap terkondensasi dan destilat (terpisah sebagai 2 bagian yang tidak 

saling bercampur) ditampung dalam yang terhubung dengan kondensor. 

Kekurangan dari metode ini adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat 

terdegradasi (Seidel, 2006). 

Proses destilasi lebih banyak digunakan untuk senyawa organik yang tahan 

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

digunakan (Darwis, 2000). 

5. Refluks  

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperature titik didihnya, 

selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan 

adanya pendingin  balik. Umumnya dilakukan pengulangan proses pada residu 

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

Departemen Kesehatan RI, 2000). 

Metode refluks sampel dimasukkan bersama pelarut kedalam labu yang 

dihubungkan dengan kondensor. Pelarut dipanaskan hingga mencapai titik didih. 

Uap yang bersfat termolabil dapat terdegradasi (Seidel, 2006). 

6. Infudasi  

Infudasi adalah proses ekstraksi dengan pelarut air. Pada watu proses 

infudasi berlangsung, temperature pelarut air harus mencapai 90
o
C selama 15 

menit. Rasio berat bahan dan air adalah 1 : 10, artinya jika berat bahan 100 gram 

maka volume air sebagai pelarut adalah 1000mL. Cara yang biasa dilakukan 

adalah serbuk bahan dipanaskan dalam panic dengan air secukupnya selama 15 

menit terhitung mulai suhu mencapai 90
o
C sambil sekali-kali diaduk. Saring 

selagi panas melalui kain flannel, tambahkan air panas secukupnya melalui ampas 

hingga diperoleh volume yang diinginkan. Apabila bahan mengandung minyak 

atsiri, penyaringan dilakukan setelah dingin (Atun, 2014). 
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J. Tinjauan Islam Tentang Tumbuhan  

Ajaran Islam diturunkan ke muka bumi untuk mengatur kehidupan dunia 

dan akhirat, mengatur hubungan hamba dengan penciptanya, Allah Swt. Dan 

hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Oleh karena itu, dapat ditegaskan 

bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang paling sempurna syariatnya. 

Kehidupan manusia yang begitu kompleks akan terasa mudah dan ringan 

bila umat manusia berpegang teguh pada ajaran agama islam. Peradaban islam 

dikenal sebagai perintis dalam bidang farmasi. Para ilmuwan Muslim pada 

kejayaan Islam berhasil menguasai riset ilmiah mengenai komposisi, dosis, 

penggunaan dan efek dari obat-obat sederhana dan campuran. Selain menguasai 

bidang farmasi, masyarakat muslim pun tercatat sebagai peradaban pertama yang 

memiliki apotek atau toko obat. 

Tumbuhan atau tanaman adalah makhluk Allah yang tersebar luas di bumi 

yang sangat bermanfaat bagi kepentingan manusia. Keanekaragaman tumbuhan 

banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan pengobatan, 

segala sesuatu yang diciptakan Allah swt memiliki fungsi sehingga dihamparkan 

di bumi. Hanya saja untuk mengetahui fungsi dari aneka macam tumbuhan yang 

telah diciptakan diperlukan ilmu pengetahuan dalam mengambil manfaat 

tumbuhan tersebut. 

Di dalam firman Allah swt dalam QS. AS-syu‟ara /26 ayat 7: 

وَ  وۡاَْإِن ىَََ  وۡجَٖك زٌِمٍََلۡۡ رۡضَِٱن مٌَۡ ز  َس  اَمِهَكُمِّ ٧َك مَۡأ وۢث حۡى اَفٍِه   

Terjemahaan : 

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami 

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

yang baik?” (Kementerian Agama, 2018) 

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

membuktikan melalui uraiannya-uraiannya keniscayaan keesaan Allah swt. 

Karena aneka tumbuhan yang terhampar dipersada bumi sedemikian banyak dan 
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bermanfaat lagi berbeda-beda jenis rasa dan warna, namun keadaanya konstan. Itu 

semua tidak mungkin tercipta dengan sendirinya, pasti ada penciptanya yang 

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

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

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

dengan menghidupkan pepohonan yang tumbuh di tanah yang gersang itu. 

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami 

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

tersebut, dapat dipahami bahwa Allah swt senantiasa mengisyaratkan kepada 

umatnya manusia untuk mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan 

khususnya ilmu yang membahas tentang obat yang berasal dari alam, baik itu dari 

tumbuh-tumbuhan, hewan maupun mineral.  

Allah swt menciptakan tumbuhan dan menumbuhkannya di Bumi tak lain 

untuk kebaikan bagi manusia. Untuk itu pentingnya ilmu pengetahuan dalam hal 

ini. Sehingga pengolahan dan pemanfaatan tanaman daun tomat ini dapat 

dilakukan secara maksimal dan sesuai dengan tuntunan Islam. 

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

ََنَّذِيَ ٱَهُىَ  َمِه  ل  ا ءَِٱأ وش  ََنسَّم  َجسٍُِمُىن  َفٍِهِ زٞ َش ج  مِىۡهُ َو  ابٞ َش ز  ىۡهُ َمِّ َنَّكُم ٗۖ ا ء  م 

رۡعَ ٱن كُمَتِهٌََِىُۢثثََُِٓٔ حىُنَ ٱوَ َنشَّ ٌۡ ةَ ٱوَ َنىَّخٍِمَ ٱوَ َنشَّ ََلۡۡ عۡى َٰ مِهَكُمِّ تِ َٱو  ز َٰ َإنَََِّنثَّم 

َ َنِّق ىۡمٌَٖ ح ف كَّزُون  ٌ  ة  َلۡ  نِك  ََٔٔفًَِذ َٰ

Terjemahnya:  

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

sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuhan, 

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

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

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



46 

 

 

 

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

Agama RI, 2018). 

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

atas mengingatkan manusia dengan tujuan agar mereka mensyukuri kenikmatan 

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

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

manfaatkan. Sebagiannya menjadi minuman yang segar dan sebagian lainnya 

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

kamu mengembalakan ternak kamu sehingga binatang itu dapat makan dan pada 

gilirannya dapat menghasilkan untuk kamu susu, daging dan bulu. 

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

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

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

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

dengan yang paling panjang usianya dan paling banyak manfaatnya. Dia 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah Swt. senantiasa 

mengisyaratkan kepada manusia untuk mengembangkan dan memperluas ilmu 
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pengetahuan khususnya ilmu yang membahas tentang obat yang berasal dari alam, 

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

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

digunakan untuk menyembuhkan manusia dari penyakit. Meskipun, tidak semua 

tumbuhan yang diciptakan oleh Allah Swt. di bumi dapat menyembuhkan 

penyakit tertentu.Terkait dengan hadist diatas, secara umum dapat ditemukan 

dalilnya pada hadist Nabi yang berbicara tentang penyakit dan obat, sebagai 

berikut : 

Dari jabir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam. Bersabda: 

 

Artinya: 

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

Thahir] serta [Ahmad bin „Isa] mereka berkata; Telah menceritakan 

kepada kami [Ibnu Wahb]; Telah mengabarkan kepadaku [„Amru] yaitu 

Ibnu Al Harits dari [„Abdu Rabbih bin Sa‟id] dari [Abu Az Zubair] dari 

[Jabir] dari Rasulullsh shallallahu „alaihi wasallam, beliau bersabda: 

“Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk 

suatu penyakit, maka akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah „azza 

wajalla” (HR. Muslim, hadis no. 4084). 

Hadits diatas telah diriwayatkkan oleh beberapa orang rawi, yakni: 

1. [Jabir] sebagai :  Rawi pertama 

2. [Abu Az Zubair] sebagai : Rawi kedua 

3. [„Abdu Rabbih bin Sa‟id] sebagai  : Rawi ketiga 

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

5. [Ibnu Wahb] sebagai : Rawi kelima 
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6. [Harun bin Ma‟ruf] dan [Abu Ath Thahir] serta 

[Ahmad bin „Isa] sebagai 

: Rawi keenam 

7. Imam muslim sebagai : Rawi ketujuh/ Rawi 

terakhir 

 

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

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

[Ahmad bin „Isa] sebagai 

: Sanad pertama/Awal 

Sanad 

2. [Ibnu Wahb] sebagai : Sanad kedua 

3. [„Amru] Ibnu Al Harits sebagai  : Sanad ketiga 

4. [„Abdu Rabbih bin Sa‟id] sebagai  : Sanad keempat 

5. [Abu Az Zubair] sebagai : Sanad kelima 

6. [Jabir] sebagai : Sanad keenam/ Akhir 

Sanad 

Sehingga setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah SWT ada obatnya, 

dan setiap pengobatan itu harus sesuai dengan penyakitnya. Kesembuhan 

seseorang dari penyakit yang diderita memang Allah SWT yang 

menyembuhkanya, akan tetapi Allah SWT menghendaki agar pengobatan itu 

dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati sehingga 

akan mempermudah penyembuhannya. 

Sebagaimana juga diketahui bahwa, daun tomat mengandung beberapa 

senyawa, yang diketahui memiliki antibakteri yang bertujuan mengobati jerawat 

pada kulit manusia. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui potensi 

daun tomat sebagai antibakteri Propionibacterium acne. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Biologi Farmasi Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan tiga tahapan yaitu pengambilan sampel, ekstraksi, 

dan pengujian aktifitas antibakteri. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi penelitian ini adalah tanaman tomat yang diperoleh dari 

perkebunan di Desa Buluballea Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Sampel 

Sampel yang digunakan pada penelitian kali ini adalah daun tomat. 

 

D. Instrumen Penelitian 

1. Alat-alat yang digunakan 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah autoklaf (Hiclave), 

cawan porselin, cawan petri, enkas, inkubator (Memmert), jangka sorong 

(Kenmaster), kompor gas, lampu spiritus, Laminar Air Flow (LAF) (ESCO), 
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lemari pendingin, lemari pengering, mangkuk, ose bulat, oven(Memmert), pinset 

(Yamaco), spoit 5ml (OneMed), spoit 10ml (OneMed), pipet mikro (Dragonlab), 

rotary evaporator (IKA), timbangan analitik (Kern), bejana maserasi, dan alat alat 

gelas yang terbuat dari kaca. 

2. Bahan-bahan yang digunakan 

Bahan-bahan yang digunakan adalah air suling, asam klorida (HCL), 

bakteri propionibacterium acnes, besi (III) klorida (FeCl3), Dimetil Sulfoksida 

(DMSO), ekstrak etanol daun tomat, etanol 96% (CV.Intraco), etanol 70% 

(CV.Intraco), kertas perkamen, kertas saring, natrium agar (NA) (CV.Intraco), 

natrium klorida (NaCl), pereaksi dragendorff, piper disk blank (CV.Intraco), 

kapsul klindamisin (Kimia Farma), pereaksi mayer, tisu, spirtus (CV.Intraco), dan 

simplisia daun tomat. 

 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Penyiapan Sampel (Ekstrak Daun Tomat) 

a. Pengambilan Sampel 

Sampel penelitian yang digunakan adalah daun tomat (Lycopersicon 

esculentum Mill, var. Pyriforme Alef). Pengambilan sampel dilakukan pada pagi 

hari. Daun yang digunakan adalah daun yang bagus, tidak rusak dan tidak 

berjamur. 

b. Pengolahan Sampel 

Sampel yang telah diambil kemudian disortasi basah untuk memisahkan 

daun dari kotoran, daun yang cacat, debu, ulat. Sampel kemudian dicuci dengan 

air bersih mengalir, kemudian dilakukan perajangan menggunakan gunting, lalu 

dikeringkan dalam lemari pengering. 
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c. Ekstraksi Sampel 

Simplisia daun tomat dimasukkan ke dalam bejana maserasi, kemudian 

ditambahkan pelarut etanol 96% hingga terendam seluruhnya. Bejana maserasi 

ditutup dan didiamkan selama 3 x 24 jam di tempat yang terlindung dari sinar 

matahari langsung sambil sesekali diaduk. Selanjutnya disaring, dipisahkan antara 

ampas dan filtrat. Filtrat etanol yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan 

diuapkan cairan penyarinya dengan rotary evaporator pada suhu 50
 o

C sampai 

diperoleh ekstrak etanol kental. 

2. Identifikasi Golongan Senyawa Kimia 

a. Uji alkaloid 

Ekstrak ditimbang 0,5 gram dimasukkan ke dalam tabung reaksi, 

dilarutkan dalam HCl, kemudian ditambahkan 2-3 tetes pereaksi Dragendorf 

(larutan potassium bismuth iodide), jika terdapat endapan merah maka positif 

adanya alkaloid. Kemudian ditambahkan dengan 2-3 tetes pereaksi Mayer (larutan 

potassium merkuri iodide) menghasilkan endapan kuning maka positif 

mengandung senyawa alkaloid (Julianto, 2019). 

b. Uji flavonoid 

Ekstrak ditimbang sebanyak 0,5 gram ditambahkan dengan etanol 70%, 

kemudian ditambahkan 5-6 tetes HCl pekat, jika membentuk warna merah 

menunjukan adanya flavonoid dan pembentukan warna orange menandakan 

adanya senyawa flavon (Endarini, 2016). 

c. Uji saponin   

Ekstrak ditimbang 0,5 gram ditambahkan dengan air panas sampai semua 

bagian ekstrak terendam kemudian dikocok kuat-kuat. Jika terdapat busa 

didiamkan selama 10 menit. Kemudian ditambahkan 1-3 tetes HCl 1% jika busa 

tetap bertahan maka positif mengandung saponin (Julianto, 2019). 
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d. Uji terpenoid 

Ekstrak ditimbang 0,5 gram ditimbang dan dilarutkan dalam 1 ml n-

heksan, kemudian ditambahkan dengan 0,5 ml asam anhidrat. Campur tersebut 

ditetesi dengan 2 ml H2SO4 pekat melalui dinding tabung. Adanya senyawa 

terpenoid akan ditandai dengan adanya warna merah (Endarini, 2016) 

e. Uji fenol 

Ekstrak ditimbahng 0,5 gram ekstrak ditimbang dilarutkan dengan air 

kemudian ditambahkan 2-3 tetes FeCl3 jika hasil positif ditunjukan dengan warna 

biru atau hijau (Julianto, 2019). 

3. Sterilisasi 

Alat-alat yang digunakan dicuci hingga bersih menggunakan deterjen, 

wadah mulut lebar dibersihkan dengan direndam air panas selama 15-30 menit. 

Dicuci dengan pembilasan pertama HCl 0,1% dan terakhir dengan air suling. Alat-

alat dikeringkan dengan posisi terbalik di udara terbuka setelah kering dibungkus 

dengan kertas perkamen. Tabung reaksi dan gelas Erlenmeyer terlebih dahulu 

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

180
o
C selama 2 jam. Alat-alat suntik dan alat-alat plastic lainnya (tidak tahan 

pemanasan tinggi) disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121  selama 15 menit 

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

memijar (Yusmaniar, 2017). 

4. Pembuatan Medium 

a. Nutrient Agar  

Ditimbang sebanyak 0,28 gram medium nutrient agar yang kemudian 

dilarutkan dengan air steril sebanyak 10 ml, setelah larut di sterilisasi dalam 

autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit. Lalu medium siap untuk digunakan.  
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b. Glukosa Nutrient Agar (GNA) 

Ditimbang sebanyak 2,8 gram medium NA, dan glukosa sebanyak 0,5 

gram dimasukkan ke Erlenmeyer yang kemudian dilarutkan dengan aquadest 

sebanyak 100 ml, kemudian dipanaskan hingga larut diatas penangas air. Setelah 

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

siap untuk digunakan. 

 

5. Pengujian Aktivitas Antimikroba 

a. Peremajaan bakteri uji 

Diambil (Propionibacterium acnes) yaitu bakteri penyebab jerawat  satu 

ose dari biakan murni kemudian diinokulasi pada medium nutrient agar (NA) 

miring, lalu diinkubasi pada suhu 37
o
C selama 24 jam (Yusmaniar, 2017). 

b. Pembuatan konsentrasi larutan uji 

Dibuat larutan uji konsentrasi 20%, 40%, 60% dan 80%. Dibuat larutan 

stok 80% dengan cara menimbang ekstrak 5 gram dilarutkan dengan 5 mL 

DMSO, lalu ditambahkan aquadest 7,5 mL. Kemudian diambil 3,75 mL dari 

larutan stok untuk konsentrasi 60%, diambil 2,5 mL untuk konsentrasi 40%, dan 

diambil 1,25 mL untuk konsentrasi 20%. Kemudian masing-masing konsentrasi 

dicukupkan volumenya hingga 7,5 mL. 

c. Pembuatan konsentrasi Clindamycin 0,1% dan DMSO 0,1% 

Pembuatan clindamycin 0,1% (kontrol positif) dengan cara serbuk 

clindamycin 300 mg ditimbang sebanyak    mg, Kemudian dilarutkan dengan 

aquadest sampai 10 ml. menurut Reski Sundu (2018). Sedangkan pembuatan 
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DMSO 0,1 (Kontrol Negatif)  dengan cara cairan DMSO 1,27 ml dicukupkan 

dengan 10 ml aquadest. 

 

d. Pembuatan larutan McFarland 

Larutan H2SO4 1% sebanyak 9,5 ml dicampurkan dengan larutan BaCl2 1,75% 

sebanyak 0,5 ml dalam Erlenmeyer. Dikocok sampai terbentuk larutan yang 

keruh. Kekeruhan ini dipakai sebagai standar kekeruhan suspense bakteri (Victor, 

1980) 

e. Pembuatan suspensi bakteri 

Diambil bakteri Propionibacterium acnes menggunakan jarum ose steril 

setelah diinokulasi. Kemudian disuspensikan kedalam tabung reaksi yang berisi 

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

larutan Mc. Farland. 

f. Pengujian aktivitas daya hambat 

Pengujian aktivitas daya hambat dilakukan dengan metode difusi agar 

menggunakan medium GNA, 20 µL suspensi bakteri uji dituangkan dalam 10 ml 

medium nutrient agar di dalam cawan petri, dibiarkan memadat. Kemudian piper 

disk blank direndam sampel dengan konsentrasi 20%, 40%, 60%, dan 80%. Dan 

Clindamycin 0,1% (kontrol positif), DMSO 0,1% (kontrol negatif), diletakkan 

dalam cawan petri yang telah berisi medium dan suspensi mikroba. Diinkubasi 

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

(Yusmaniar, 2017). 

g. Pengukuran zona hambat 

Pengukuran ini dilakukan menggunakan jangka sorong dengan cara 

mengukur luas zona hambat berupa zona bening di sekitar piper disk (Yusmaniar, 

2017).  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Hasil Ekstraksi Daun Tomat  

Penelitian yang dilakukan menggunakan 3 Kg daun tomat yang kemudian 

dikeringkan, diperoleh simplisia daun tomat sebanyak 500 gram simplisia daun 

tomat di ekstraksi dengan menggunakan metode maserasi menggunakan larutan 

penyari Etanol sebanyak 5 liter, diperoleh ekstrak sebanyak 34.47 gram. 

 

Tabel  2. Hasil Ekstraksi Simplisia Daun Tomat Dengan Metode Maserasi 

Berat 

sampel 

Berat Simplisia Jenis Ekstrak Berat 

Esktrak 

% Rendamen 

3 Kg 500 gram Ekstrak kental 34.47 gram 6,89% 

2. Hasil Uji Identifikasi Golongan Senyawa 

Hasil ektraksi etanol daun tomat kemudian diuji golongan senyawa 

kimianya untuk mengetahui kandungan senyawa yang terdapat pada daun tomat. 

 

Tabel  3. Hasil Identifikasi Golongan Senyawa Ekstrak Etanol Daun Tomat 

 

Ket. : (+) Terdeteksi mengandung golongan senyawa uji. 

(-) Tidak terdapat golongan senyawa tertentu. 

Golongan Senyawa Hasil 

Alkaloid  - 

Flovanoid  + 

Saponin  + 

Terpenoid + 

Fenol  + 
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3. Hasil Uji Aktivitas Antibakteri 

Aktivitas antibakteri dilakukan dengan pengujian menggunakan sampel 

ekstraksi etanol daun tomat.  

 

Tabel  4. Hasil uji aktivitas antibakteri dengan ekstrak etanol daun tomat 

 

No 

 

Konsentrasi (%) 

Diameter zona hambat 

(mm) 

 

Rata-rata 

 

Keterangan  

 1 2 3 

1 20 8,6 11,5 9,44 9,84 Sedang 

2 40 9,5 12,28 9,7 10,45 Kuat 

3 60 9,84 13,8 10,96 11,53 Kuat 

4 80 10,56 14,8 10,9 12,08 Kuat 

5  klindamisin 43,96  Sangat kuat 

6 DMSO 
_ 

 

_ _ 

Keterangan : (-) tidak ada zona hambat ( Fiana dkk, 2020) 

B. Pembahasan 

Jerawat adalah penyakit kulit yang sering terjadi pada masa remaja bahkan 

orang dewasa yang ditandai adanya kemode, papul, pustule, nodus, dan pada 

wajah, leher, punggung, dan dada. Prevalensi tertinggi penderita jerawat pada 

wanita umur 14 – 17 tahun 83% – 85% dan pada pria umur 16 – 19 tahun 95% – 

100% (Susanto, 2013). 

Jerawat merupakan suatu keadaan dimana pori-pori kulit tersumbat 

sehingga timbul bruntusan dan abses (kantong nanah) yang meradang dan 

terinfeksi pada kulit. jerawat dapat disebabkan oleh aktivitas kelenjar minyak 



57 

 

 

 

yang berlebihan dan diperburuk oleh bakteri. Salah satunya bakteri 

Propionibacterium acne (Suryana, 2017). 

Penelitian ini menggunakan daun tomat. Dimana tanaman tomat terdiri 

dari akar, batang, daun, bunga dan biji. Tinggi tanaman tomat mencapai 2-3 

meter. Daunnya yang berwarna hijau dan berbulu mempunyai panjang sekitar 20-

30 cm dan lebar 15-20 cm. Bunga tanaman tomat berwarna kuning dan tersusun 

dalam dompolan dengan jumlah 5-10 bunga per dompolan atau tergantung dari 

variestasnya. Bunga tomat berbentuk bulat, bulat lonjong, bulat pipih, atau oval. 

Buah yang masih muda berwarna hijau muda sampai hijau tua. Sementara itu, 

buah yang sudah tua berwarna merah cerah atau gelap, merah kekuning-kuningan, 

atau merah kehitaman (Wiryanta, 2008). 

Digunakan daun tomat sebagai sampel penelitian karena pemanfaatan daun 

tomat masih sangat kurang dan masih sebatas penggunaan langsung. Kebanyakan 

masyarakat berfikir bahwa dari sebuah tanaman tomat yang dapat digunakan 

hanya buahnya, sementara daunnya hanya sebagai limbah. 

Pengambilan sampel daun tomat dilakukan di Desa Buluballea Kecamatan 

Tinggimoncong Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Sampel daun tomat 

yang telah diambil kemudian di sortasi basah. Sortasi basah dilakukan untuk 

memilah bagian daun yang rusak, kotoran-kotoran dan bagian tanaman yang tidak 

diperlukan pada penelitian ini. Setelah proses sortasi basah daun tomat kemudian 

dicuci bersih dengan air yang mengalir. Pencucian dilakukan untuk 

menghilangkan tanah ataupun kotoran yang melekat pada daun tomat. 

Setelah proses pencucian daun tomat kemudian dilakukan perajangan 

untuk mempermudah proses pengeringan dan dikeringkan didalam lemari 

pengering hingga kadar air yang terkandung dalam sampel berkurang. Kadar air 

tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan mikroorganisme. Daun tomat yang telah 
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kering disortasi untuk memisahkan kotoran yang masih terdapat pada sampel. 

Kemudian diserbukan dengan cara di blender, sehingga pada saat proses ekstrasi 

kontak antara pelarut dengan sampel lebih efektif dan senyawa dapat teresktraksi 

dengan optimal. 

Proses ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi menggunakan pelarut 

etanol 96%. Hasil dari penyaring yang diperoleh kemudian dipekatnya dengan 

menggunakan alat rotary evaporator hingga diperoleh ekstrak kental.  

Selanjutnya dilakukan uji identifikasi senyawa golongan senyawa kimia 

yang terkandung dalam ekstrak etanol. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada 

tabel 2, ekstrak etanol daun tomat terdeteksi mengandung senyawa flovanoid, 

saponin, terpenoid, dan fenol. 

Mekanisme kerja flavonoid sebagai antibakteri adalah membentuk 

senyawa kompleks dengan protein ekstraseluler dan terlarut sehingga dapat 

merusak membran sel bakteri dan diikuti dengan keluarnya senyawa intraseluler 

(Nuria, 2009). 

Putri ZF (2010) menyatakan mekanisme antibakteri senyawa fenol dalam 

membunuh mikroorganisme yaitu dengan mendenaturasi protein sel. Ikatan 

hidgrogen yang terbentuk antara fenol dan protein menjadi rusak. Ikatan hydrogen 

tersebut akan mmpengaruhi persemeabilitass dinding sel dan membrane 

sitoplasma yang terganggu dapat menyebabkan ketidakseimbangan makromolekul 

dan ion dalam sel sehingga  sel menjadi lisis. 

Prasetyo (2008) menyatakan bahwa saponin merupakan senyawa 

metabolik sekunder yang berfungsi sebagai antiseptik sehingga memiliki 

kemampuan antibakteri. Adanya zat antibakteri tersebut akan menghalangi 

pembentukan arau pengangkutan masing-masing komponen ke dinding sel yang 

mengakibatkan lemahnya struktur disertai dengan penghilangn dindin sel dan 
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pelepasan isi sel yang akhirnya akan mematikan maupun menghambat 

pertumbuhan sel bakteri tersebut. 

Retnowati (2011) menyatakan bahwa terpenoid sebagai zat antibakteri 

dengan melibatkan kerusakan membrane oleh senyawa lipofilik. Terpenoid dapat 

bereaksi dengan porin (protein transmembran) pada membrane luar dinding sel 

bkteri, membentuk ikatan polimer yang kuat dan merusak porin, mengurangi 

permeabilitas dinding sel bakteri sehingga sel bakteri kekurangan nutrisi, 

pertumbuhan bakteri terhambat dan mati. 

Pada tahap selanjutnya dilakukan uji aktivitas antibakteri dari ekstrak 

etanol daun tomat menggunakan metode difusi cakram dengan paper disc dengan 

medium Glukosa Nutrient Agar (GNA). Pengujian ini dilakukan untuk 

mengetahui besarnya diameter zona hambat bening disekitar paper disc pada 

bakteri Propionibacterium acne. Sebelumnya dilakukan peremajaan terlebih daulu 

untuk meregenrasi bakteri agar yang diperoleh bakteri yang muda dan tidak 

terkontaminasi. Media agar yang digunakan untuk peremajaan bakteri adalah 

Nutrient Agar (NA). 

Peremajaan bakteri dilakukan dengan menanam bakteri pada media agar 

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

inkubasi dilakukan dengan tujuan untuk mengkondisikan lingkungan pada suhu 

optimum perkembangan bakteri sehingga  bakteri dapat tumbuh dan berkembang 

dengan baik. 

Larutan uji dibuat sebanyak 4 konsentrasi yaitu 20%, 40%, 60%, dan 80%. 

Dibuat terlebih dahulu larutan stok 80% dan kemudian diencerkan menjadi 20%, 

40%, 60%. Larutan stok dibuat dengan cara menimbang 20 gram ekstrak 

kemudian dilarutkan dengan aquadest 25 mL. 
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Pengujian aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode difusi agar 

dengan medium GNA, satu ose bakteri yang telah diremajakan disuspensikan 

kedalam botol coklat steril yang telah berisi 10 ml medium. Yang kemudian 

dituang kedalam cawan petri, dibiarkan memadat dan paper disc yang telah 

dijenuhkan dengan sampel pada konsentrasi 20%, 40%, 60%, dan 80% dengan 

kontrol positif antibiotik klindamisin dan kontrol negatif DMSO kemudian 

ditanam dalam medium. Diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37°C, lalu diamati 

luas zona hambat/bening yang terbentuk. 

Hasil uji daya hambat esktrak etanol daun tomat terhadap bakteri 

Propionibacterium acne menunjukkan terbentuknya zona bening disekitar paper 

disc. Pengukuran luas daerah zona bening yang terbentuk dilakukan dengan 

menggunakan jangka sorong. Nilai rata-rata diameter daerah zona hambat pada 

ekstrak etanol daun tomat terhadap bakteri Propionibacterium acne dengan 

konsentrasi 20%, 40%, 60%, dan 80% adalah 9,84; 10,45; 11,53; dan 12,08 mm. 

Kemudian hasil uji daya hambat zona bening pada antibiotik klindamisin adalah 

43,96 mm sedangkan DMSO tidak terdapat zona bening disekitar paper disc. 

Berdasarkan hasil akhir yang didapatkan, dimana ekstrak etanol daun 

tomat memiliki aktivitas antibakteri terhadap Propionibacterium acne dengan 

zona hambat antara 10 – 20 mm yang artinya menunjukan aktivitas dengan 

kategori kuat. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Ekstrak daun tomat memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri 

Propionibacterium acne. 

2. Ekstrak etanol daun tomat yang dapat memberikan aktivitas antibakteri 

terhadap Propionibacterium acne ialah pada konsentrasi 20% dengan zona 

hambat 9,84mm, 40% dengan zona hambat 10,45mm, 60% dengan zona 

hambat 11,53mm dan 80% dengan zona hambat 12,08mm. 20% dengan 

kategori sedang dan 40% 60% 80% dengan kategori kuat. 

3. Ekstrak etanol daun tomat terdeteksi mengandung golongan senyawa 

flovanoid, saponin, terpenoid dan fenol. 

B. Saran  

Sebaiknya dalam pengambilan larutan sampel uji untuk di teteskan ke 

paper disc blank menggunakan pipet mikro agar jumlah sampel uji seragam. 
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LAMPIRAN 

Lampiran  1. Bagan Alur Penelitian 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengambilan Sampel 

Pengolahan Sampel 

Simplisia daun tomat 

Ekstraksi 

Identifikasi golongan  senyawa  Uji daya hambat antimikroba 

Pengukuran diameter zona 

hambat 
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Lampiran  2. Skema Kerja Penyiapan Sampel 

 

  

Dipisahkan antara daun dan batang, diambil 

bagian daun dan dicuci bersih, kemudian 

dikeringkan dalam lemari pengering 

 

 

Diekstraksi secara maserasi dengan pelarut 

metanol, disimpan selama 3x24 jam sambil 

sesekali diaduk 

  

 

Diuapkan dengan rotary evaporator hingga 

diperoleh ekstrak kental 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Daun Tomat 

500 g Simplisia Daun Tomat  

 

Filtrat Simplisia Daun Tomat 

 

Ekstrak Etanol Daun tomat 
 

Ditimbang Ekstrak 
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Lampiran  3. Skema Kerja Sterilisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

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 
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Lampiran  4. Skema Kerja Pembuatan Medium 

a. Nutrient Agar (NA) 

 

 

 

 

 

 

 

b. Glukosa Nutrient Agar (GNA) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121 °C 

selama 15 menit 

Ditimbang 2,8 gram medium NA 

Ditambahkan glukosa sebanyak 0,5 

gram 

Dilarutkan dengan aquadest sebanyak 100 mL 

Dipanaskan hingga larut di atas penangas air 

Disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121 °C 

selama 15 menit 

Ditimbang 0,28 gram NA 

Dilarutkan dengan aquadest 10 mL 

Dipanaskan hingga larut di atas penangas air 
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Lampiran  5. Skema Kerja Pengujian Aktivitas Antimikroba 

a. Peremajaan bakteri uji 

 

 

 

 

 

b. Pembuatan konsentrasi larutan uji 

 

 

 

 

 

 

 

c. Pembuatan suspensi bakteri 

 

 

 

Diambil 1 ose Propionibacterium acnes 

Diinokulasi pada medium Nutrient agar miring 

Diinkubasi pada suhu 37
0
C selama 24 jam 

Dibuat larutan stok 80% dengan menimbang ekstrak 20 gram 

dilarutkan dengan 25 mL aquadest. 

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

dan 4,411 mL untuk konsentrasi 20%, 40%, dan 60% 

Dicukupkan volumenya hingga 5 mL 

dengan aquadest 

Diambil bakteri Propionibacterium acnes 
setelah diinokulasi 

 

Disuspensikan kedalam tabung reaksi yang berisi 

10 mL Nacl 0,9% 
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d. Pengujian aktivitas daya hambat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diperoleh kekeruhan sama dengan standar 

kekeruhan larutan Mc. Farland 

Diambil 10 mL medium GNA dituang kedalam 
cawan petri dibiarkan memadat 

Diambil 20 µL suspensi bakteri lalu 

dituang diatas medium GNA  

Diratakan dengan spreader 

Dijenuhkan paper disk dengan sampel pada konsentrasi 20%, 

40%, 60%, dan 80% dan kontrol positif Clindamycin 0,1%, 

kontrol negative DMSO 0,1 % 

Diletakkan dalam cawan petri yang telah berisi 

medium dan suspensi mikroba 

Diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37
0
 C 

Diamati zona hambat yang terbentuk menggunakan 

penggaris atau jangka sorong 
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Lampiran   Hasil Determinasi 
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Lampiran  6. Hasil Perhitungan 

a. Perhitungan konsentrasi 

1. Larutan stok 80% 

  

   

 
  ⁄             

                    
⁄

 

 
    

     
 
  

  
     

    

  
     

2. Pengenceran  

Diketahui = M1 = 80 

     V2  = 5 ml 

Rumus V1 . M1 = V1 . V2 

       V1 = 
       

  
 

Dibuat konsentrasi 20%  40% dan 60% 

1) 20%   
        

  
      

2) 40%   
        

  
     

3) 60%   
        

  
      

b. Perhitungan Clindamycin 0,1% 

1000 ppm = 1mg/L 

  = 1 µg/ml 

  = 
           

       
 

  = 0,1 mg 

  =
                      

                     
 

  =
              

      
 =0,1 mg ad 10 ml 
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c. Perhitungan DMSO 0,1% 

     V1 = 
       

  
 

     V1 = 
               

      
 

     V1 = 
  

     
         ad 10 ml 
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Lampiran  7. Gambar Pengamatan dan pengolahan daun tomat 

                        
(a)                           (b)                               (c) 

 

 
  (d)         (e)         (f) 

 

Gambar  11. Pengumpulan dan pengolahan sampel daun tomat 

Keterangan: (a) Pengambilan sampel; (b) Sampel daun tomat; (c) Pencucian 

sampel; (d) Pengeringan sampel di lemari pengering; (e) Daun tomat 

yang sudah kering (simplisia); (f) Penimbangan simplisia daun 

tomat. 
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 (a)       (b)        (c) 

 

                         
   (d)       (e) 

 

Gambar  12. Ekstraksi sampel daun tomat 

Keterangan : (a) Maserasi sampel daun tomat  menggunakan pelarut etanol 96%; 

(b) Penyaringan sampel daun tomat; (c) Hasil penyaringan daun 

tomat; (d) Proses penguapan filtrat menggunakan rotary evaporator; 

(e) ekstrak kental daun tomat. 
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                                                (a)                            (b) 

       
                             (c)                              (d)                                 (e) 

 

Gambar  13. Hasil identifikasi golongan senyawa ekstrak etanol daun tomat 

Keterangan: (a) Negatif (-) tidak terdapat golongan senyawa alkaloid; (b) Positif 

(+) terdapat golongan senyawa flavonoid; (c) Positif (+) terdapat 

golongan senyawa saponin; (d) Positif (+) terdapat golongan 

senyawa terpenoid; (e) Positif (+) terdapat golongan senyawa fenol. 
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(a)                           (b)                         (c) 

 
(d)                      (e)                   (f)    

 
(g)     (h) 

 

Gambar  14. Penyiapan alat dan bahan untuk pengujian aktivitas antimikroba 

Keterangan : (a) Sterilisasi alat kaca menggunakan oven; (b) Penimbangan 

nutrient agar; (c) Glukosa PA; (d) Paper disk blank; (e) Larutan 

DMSO 0,1% dan clindamisin 0,1%; (f) larutan DMSO; (g) H2SO4 

1%; (h) Barium klorida Bacl 1% . 
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                       (a)        (b)                               (c) 

 
 (d)                                     (e) 

 

Gambar  15. Penyiapan bahan untuk pengujian aktivitas antimikroba 

Keterangan : (a) Larutan Nacl 0,9%; (b) Larutan Mc Farland dan suspensi bakteri; 

(c) Dipanaskan Nutrient Agar di atas penangas air; (d) Kapsul 

clindamisin; (e) Sterilisasi Aquadest dan nutrient agar di autoklaf. 
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      (a)                         (b)   (c) 

 
  (d)                          (e)    (f) 

 

Gambar  16. Pengerjaan pengujian aktivitas antimikroba 

Keterangan : (a) Peremajaan bakteri uji; (b) Penuangan medium ke cawan petri 

menggunakan spoit; (c) Penuangan suspensi bakteri di atas nutrient 

agar menggunakan pipet mikro; (d) Diratakan suspensi bakteri 

menggunakan spreader; (e) Deletakkan paper disk yang sudah 

dijenuhkan dengan larutan uji di atas medium; (f) Diukur zona 

hambat pada cawan petri. 
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       (a)        (b) 

 
(c)                                                (d) 

 

Gambar  17 Hasil pengujian aktivitas daya hambat 

Keterangan : (a) Hasil uji daya hambat DMSO dan Klindamisin; (b) Hasil uji daya 

hambat ekstrak etanol  percobaan 1; (c) Hasil uji daya hambat 

ekstrak etanol  percobaan 2; (d) Hasil uji daya hambat ekstrak etanol 

percobaan 3. 
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