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ABSTRAK 

 

Nama : Nurul Gufranah Ali  

NIM : 70100120074 

Judul : Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak dan Partisi Daun Anak Dara  

(Croton oblongus Burm F.) Terhadap Propionibacterium acnes  

   

Tumbuhan anak dara (Croton oblongus Burm F.) merupakan salah satu 
tanaman obat yang secara empiris dimanfaatkan untuk menangani berbagai 
masalah pada kulit termasuk diantaranya sebagai antiacne. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui adanya aktivitas dari ekstrak dan partisi  daun 
anak dara terhadap bakteri Propionibacterium acnes menggunakan metode 
difusi cakram. Penelitian ini menggunakan metode maserasi dengan pelarut 
etanol 96%, dan partisi dengan menggunakan pelarut n-heksan, etil asetat, 
dan air. Hasil yang didapatkan adalah pada konsentrasi 25 mg/mL ekstrak 
etanol, partisi n-heksan, dan etil asetat memiliki hambatan sebesar 12,11 ± 
0,40 mm, 12,57 ± 0,63 mm dan 8,48 ± 0,70 mm. Pada kosnsentrasi 20 mg/mL, 
ekstrak etanol, partisi n-heksan, dan etil asetat memiliki hambatan sebesar 
8,48 ± 0,41 mm, 8,37 ± 1,02 mm dan 6,75  ± 1,10 mm. Pada konsentrasi 15 
mg/mL ekstrak etanol dan partisi n-heksan didapatkan zona hambat sebesar 
6,38 ± 1,45 mm dan 5,58 ± 0,39 mm dan pada etil asetat sebesar 4,86 ± 0,42 
mm. Sementara untuk hasil partisi air, pada konsentrasi tersebut tidak 
ditemukan adanya hambatan terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Rata-
rata zona hambat yang dihasilkan kontrol positif yakni klindamisin 10% 
sebesar 17,25 ± 1,94 mm dan kontrol negatif sebesar 0±0 mm. Ekstrak dan 
partisi daun anak dara (Croton oblongus Burm F.) memiliki hambatan yang 
kuat yaitu pada konsentrasi 25 mg/mL pada ekstrak etanol dan partisi n-
heksan dengan hambatan sebesar 12,11 ± 0,40 mm dan 12,57 ± 0,63. Pada 
hasil analisis data menggunakan one-way ANOVA tukey (sig < 0.05) 
didapatkan, konsentrasi  25 mg/mL pada partisi n-heksan tidak terdapat 
perbedaan signifikan terhadap kontrol positif, sedangkan pada ekstrak etanol 
didapatkan adanya perbedaan signifikan terhadap kontrol positif.   

 

Kata kunci: Antibakteri, Propionibacterium acnes, Difusi cakram. 
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ABSTRACT 

 

Nama : Nurul Gufranah Ali  

NIM : 70100120074 
Title    : Antibacterial Activity Test of Anak Dara Leaf Extracts and Partitions  

 (Croton oblongus Burm F.) Against Propionibacterium acnes 

 

 The anak dara (Croton oblongus Burm F.) is a medicinal plant that is 
empirically used to treat various skin problems, including as an anti-acne. The 
aim of this research was to determine the activity of dara leaf extract and 
partitions against Propionibacterium acnes bacteria using the disc diffusion 
method. This research uses a maceration method with 96% ethanol solvent, and 
partition using n-hexane, ethyl acetate and water. The results obtained were that 
at an ethanol extract concentration of 25 mg/mL, n-hexane and ethyl acetate 
partitions had resistances of 12.11 ± 0.40 mm, 12.57 ± 0.63 mm and 8.48 ± 0.70 
mm. At a concentration of 20 mg/mL, ethanol extract, n-hexane partition, and 
ethyl acetate had a resistance of 8.48 ± 0.41 mm, 8.37 ± 1.02 mm and 6.75 ± 1.10 
mm. At a concentration of 15 mg/mL of ethanol extract and n-hexane partition, 
the inhibition zone was obtained at 6.38 ± 1.45 mm and 5.58 ± 0.39 mm and for 
ethyl acetate it was 4.86 ± 0.42 mm. As for the water partition results, at this 
concentration no resistance was found against Propionibacterium acnes 
bacteria. The average zone of inhibition produced by the positive control, namely 
10% clindamycin, was 17.25 ± 1.94 mm and the negative control was 0 ± 0 mm. 
anak dara leaf extract and partition (Croton oblongus Burm F.) had strong 
resistance at a concentration of 25 mg/mL to ethanol extract and n-hexane 
partition with resistance of 12.11 ± 0.40 mm and 12.57 ± 0.63. In the results of 
data analysis using Tukey's one way ANOVA (sig < 0.05), it was found that the 
concentration of 25 mg/mL in the n-hexane partition did not have a significant 
difference compared to the positive control, whereas in the ethanol extract there 
was a significant difference compared to the positive control. 
 
Keywords: Antibacterial, Propionibacterium acnes, Disc Diffusion. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kulit merupakan organ terluar dan terbesar tubuh yang berfungsi 

sebagai pertahanan serta pelindung tubuh. Kulit seringkali mengalami 

berbagai masalah yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan luar, salah satu 

masalah kulit yang sering dijumpai yakni jerawat atau acne vulgaris. Jerawat 

adalah penyakit kulit yang timbul akibat peradangan pada folikel pilosebasea 

yang dapat disebabkan oleh mikroorganisme yang ada di permukaan kulit. 

Propionibacterium acnes adalah salah satu kelompok mikroorganisme yang 

terletak di jaringan minyak. Bakteri ini dipengaruhi oleh komposisi lipid, pH, 

keringat, dan sekresi minyak (sebum) pada kulit (Hikmah et al., 2023). 

Folikel pilosebasea yang tersumbat dapat ditandai dengan adanya 

jerawat, komedo, pustula, dan nodul pada tempat seperti (muka, leher, lengan 

atas, dada dan punggung atas) (Sa`adah dkk, 2020).  

Berdasarkan penelitian di kawasan Asia Tenggara, terdapat 40-80% 

kasus mengenai acne vulgaris. Berdasarkan Kelompok Studi Dermatologi 

Kosmetika Indonesia PERDOSKI (2017) di Indonesia acne vulgaris menempati 

urutan ketiga penyakit tebanyak dari jumlah pengunjung Departemen Ilmu 

Kesehatan Kulit dan Kelamin di rumah sakit maupun klinik kulit. Prevelansi 

tertinggi yaitu pada umur 14-17 tahun, dimana pada wanita berkisar 83-85% 

dan pada pria yaitu pada umur 16-19 tahun berkisar 95-100% (Yusuf et al., 

2020). 
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Pengobatan yang umum digunakan masyarakat sebagai antiacne saat 

ini merupakan pengobatan antibiotik topikal dan oral. Peningkatan 

penggunaan obat jerawat ditemukan pada beberapa kasus adanya kejadian 

resistensi antibiotik pada pemakaian jangka panjang sehingga menurunkan 

khasiat obat (Madelina & Sulistiyaningsih, 2018).  

Allah swt menciptakan berbagai macam mahluk hidup di bumi dan 

alam semesta pada dasarnya memiliki peran penting dalam kehidupan. 

Tumbuhan merupakan salah satu mahluk hidup ciptaan Allah swt yang 

memiliki hak dan kewajiban tersendiri, menyembah dan menjunjung tinggi 

perintah Allah swt. Tumbuhan diciptakan oleh Allah swt tidak lain memiliki 

keuntungan bagi manusia dan hewan baik itu sebagai sumber bahan pangan 

maupun kesehatan (obat). Sebagian besar obat-obatan yang ada saat ini 

diperoleh merupakan dari tumbuhan. Sebanyak 80% penduduk di bumi dalam 

menjaga kesehatannya sangat bergantung pada obat-obatan tradisional yang 

menggunakan bahan alami dari tumbuhan, hewan, dan mineral (Kemenag, 

2011). 

Salah satu tanaman yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai 

tanaman obat dan sudah teruji empiris sebagai pengobatan adalah tumbuhan 

anak dara (Croton oblongus Burm F.). Secara empiris tanaman yang terdapat di 

daerah Sinjai ini, oleh masyarakat Dusun Bongkong Kabupaten Sinjai Tengah 

menggunakan anak dara (Croton oblongus Burm F.) sebagai bedak dingin yang 

dipercaya memiliki khasiat mengencangkan kulit selain itu anak dara juga 

mengobati beberapa penyakit seperti nyeri haid, kanker rahim, dan penghilang 

bau badan (Haeria et al., 2016). 

Berdasarkan uraian diatas, dilakukan pencarian antibakteri dari bahan 

alam yang diketahui aman dibandingkan dengan obat-obat berbahan kimia. 
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Dari hasil penelitian Mukhriani, dkk (2016), ekstrak etanol daun anak dara 

(Croton oblongus Burm f.) terbukti memiliki aktivitas antibakteri terhadap 

beberapa mikroba patogen seperti Escherchia coli, Bacillus subtilis, 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans, Vibrio 

colera. Hal inilah yang mendasari peneliti untuk meneliti aktivitas antibakteri 

pada daun anak dara (Croton oblongus Burm f.) terhadap bakteri penyebab 

jerawat yakni bakteri Propionibacterium acnes. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas didapatkan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana aktivitas antibakteri ekstrak dan partisi daun anak dara 

(Croton oblongus Burm f.) terhadap bakteri Propionibacterium acnes? 

2. Berapa konsentrasi ekstrak dan partisi daun anak dara (Croton 

oblongus Burm f.) yang memberikan aktivitas penghambatan terhadap 

bakteri Propionibacterium acnes yang kuat? 

C. Defenisi Operasional 

1. Antibakteri 

Antibakteri adalah suatu bahan yang dapat mengganggu, membunuh 

dan menghambat aktivitas maupun pertubuhan bakteri.  

2. Propionibacterium acnes  

Propionibacterium acnes adalah salah satu bakteri penyebab jerawat 

yang dapat mengakibatkan kulit iritasi sehingga terjadi pembengkakan.  
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3. Ekstrak 

Ekstrak adalah suatu sediaan yang dideperoleh dari hasil ekstraksi 

simplisia daun anak dara menggunakan pelarut metanol 96% yang 

mengandung senyawa-senyawa kimia aktif. 

4. Partisi 

Partisi adalah metode pemisahan senyawa berdasarkan tingkat 

kepolaran pelarut. 

D. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah fitokimia dan 

mikrobiologi farmasi. 

E. Kajian Pustaka 

1. Berdasarkan penelitian Dita pertiwi, dkk pada tahun 2023 yang 

berjudul “Uji Aktivitas Antibakteri Fraksi Metanol, Etil Asetat dan N-

Heksan Rimpang Lengkuas Merah (Alpinia purpurata, K. Sehum) 

Terhadap Bakteri Propionibacterium acnes”. Penelitian ini dilakukan 

dengan tujuan mengetahui konsentrasi aktivitas antibakteri paling aktif 

dari Fraksi Metanol, Etil Asetat dan N-Heksan Rimpang Lengkuas Merah 

(Alpinia purpurata, K. Sehum) terhadap pertumbuhan 

Propionibacterium acnes dengan menggunakan metode difusi cakram. 

Adapun konsentrasi yang digunakan adalah 5%, 10%, 15%, dan 20% 

dengan Kontrol positif yang digunakan adalah tetrasiklin dan kontrol 

negatif yaitu DMSO 10%. Berdasarkan pengujian tersebut diperoleh 

hasil yang menunjukkan bahwa Hasil uji aktivitas antibakteri 

menunjukkan fraksi metanol, etil asetat, dan n-heksana rimpang 

lengkuas merah (Alpinia purpurata, K. Sehum) mempunyai aktivitas 

antibakteri pada konsentrasi 5%, 10%, 15%, dan 20%. Konsentrasi 
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fraksi yang paling aktif dalam menghambat pertumbuhan bakteri 

Propionibacterium acnes adalah fraksi metanol dengan konsentrasi 

20% dengan rata-rata diameter zona hambat 24,33 mm selama masa 

inkubasi 24 jam. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa konsentrasi 

ekstrak yang digunakan berpengaruh pada zona hambat yang 

terbentuk. 

Pada penelitian yang akan peneliti lakukan dan penelitian yang 

diatas, memiliki persamaan yakni pada tujuan penelitian, metode 

pengujian, kontrol negatif dan bakteri uji yang digunakan yakni bakteri 

Propionibacterium acnes. Terdapat pula perbedaan yakni pada 

konsentrasi pengujian antibakteri yang digunakan serta sampel yang 

digunakan, pada penelitian diatas menggunakan konsentrasi 5%, 10%, 

15%, dan 20% sedangkan yang akan peneliti gunakan adalah daun anak 

dara (Croton oblongus Burm F.) menggunakan konsentrasi 15 mg/mL, 

20 mg/mL dan 25 mg/mL. 

2. Berdasarkan penelitian Neni Sri Gunarti pada tahun 2021 yang berjudul 

“Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Gedi (Abelmoschus Manihot L.) 

Terhadap Bakteri Penyebab Jerawat”. Penelitian ini dilakukan dengan 

tujuan mengetahui aktivitas ekstrak daun gedi (Abelmoschus manihot 

L.) terhadap bakteri penyebab jerawat (Propionibacterium acne dan 

Staphylococcus aureus) dengan menggunakan pelarut yang berbeda 

tingkat kepolarannya. Pada penelitian ini menggunakan kontrol positif 

yaitu klindamisin dan kontrol negatif yaitu DMSO. Serta menggunakan 

etanol sebagai pelarut pengekstraksi dengan metode maserasi. 

Berdasarkan pengujian tersebut diperoleh hasil yang menunjukkan 

bahwa perbedaan kepolaran tiga pelarut yaitu n-heksan, etil asetat, dan 
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etanol 96% memberikan aktivitas penghambatan yang berbeda pada 

bakteri Propionibacterium acne, dan Staphylococcus aureus. Dimana 

ekstrak etanol 96% dan ekstrak etil asetat menunjukkan daya hambat 

yang besar dibandingkan ekstrak n-heksan terhadap bakteri 

Propionibacterium acnes dengan zona hambat sebesar 34,52 ± 1,48 

mm, 30,38 ± 0,93 mm, dan 21,70 ± 2,20 mm. untuk bakteri 

Staphylococcus aureus ekstrak etanol 96% 30,58 ± 1,96 mm, ekstrak etil 

asetat 31,06 ± 1,18 mm, dan ekstrak n-heksan 23,81 ± 6,14 mm. Daya 

hambat dari masing-masing pelarut termasuk kedalam kategori sangat 

kuat. 

Pada penelitian yang akan peneliti lakukan dan penelitian yang 

diatas, memiliki persamaan yakni pada, metode ekstraksi kontrol 

positif dan negatif serta bakteri uji yang digunakan yakni bakteri 

Propionibacterium acnes. Terdapat pula perbedaan yakni pada sampel 

yang digunakan yaitu daun anak dara (Croton oblongus Burm F.). 

3. Berdasarkan penelitian Rahmatiyah, dkk pada tahun 2023 yang 

berjudul “Uji Antibakteri Ekstrak Daun Sirih Hitam (Piper betle L. var. 

Nigra) Terhadap Bakteri Propionibacterium acnes”. Penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan mengetahui konsentrasi aktivitas antibakteri 

Ekstrak Daun Sirih Hitam (Piper betle L. var. Nigra) yang termasuk ke 

dalam kategori penghambatan kuat. Pada penelitian ini menggunakan 

etanol sebagai pelarut pengekstraksi dengan metode maserasi. Serta 

untuk pengujian aktivitas antibakteri menggunakan konsentrasi 5%, 

10%, 15% dan 20 % dengan kontrol positif yaitu klindamisin dan obat 

jerawat komersil dan kontrol negatif yaitu aquades. Berdasarkan 

pengujian tersebut diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa ekstrak 
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daun sirih hitam memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri 

Propionibacterium acnes yang tergolong ke dalam kategori 

penghambatan kuat pada konsentrasi 5%, 10%, 15% dan 20 % dengan 

hasil secara berturut-turut yaitu 15,17 mm, 16.91 mm, 17,56 mm, dan 

18,59 mm. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa konsentrasi ekstrak 

yang digunakan berpengaruh pada zona hambat yang terbentuk. 

Pada penelitian yang akan peneliti lakukan dan penelitian yang 

diatas, memiliki persamaan yakni pada tujuan penelitian, metode 

ekstraksi, kontrol positif, kontrol negatif dan bakteri uji yang digunakan 

yakni bakteri Propionibacterium acnes. Terdapat pula perbedaan yakni 

pada konsentrasi pengujian antibakteri yang digunakan serta sampel 

yang digunakan, pada penelitian diatas menggunakan konsentrasi 5%, 

10%, 15%, dan 20% sedangkan yang akan peneliti gunakan adalah 

konsentrasi 15 mg/mL, 20 mg/mL dan 25 mg/mL. 

4. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widya Hana, dkk (2021). 

Dengan judul penelitian “Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun 

Belimbing Botol (Averrhoa bilimbi L.) Terhadap Pertumbuhan Bakteri 

Propionibacterium acne Penyebab Jerawat”. Penelitian ini dilakukan 

dengan tujuan mengetahui zona hambat yang dihasilkan ekstrak etanol 

daun belimbing botol pada konsentrasi 10%, 20%, 40% dan 60%. Pada 

penelitian ini digunakan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 

95% sebagai metode ekstraksi dan pengujian aktivitas antibakteri 

dilakukan dengan menggunakan kontrol negatif akuades dan 

klindamisin sebagai kontrol positif. Didapatkan hasil Ekstrak etanol 

daun belimbing botol (Averrhoa bilimbi L.) memiliki aktivitas sebagai 

penghambat terhadap bakteri propionibakterium acnes penyebab 
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jerawat, dengan hasil zona hambat yang dikategorikan kuat 10%, 20%, 

40% dan sangat kuat 60%. 

Pada penelitian yang akan peneliti lakukan dan penelitian yang 

diatas, memiliki persamaan yakni pada tujuan penelitian, metode 

ekstraksi, kontrol positif dan bakteri uji yang digunakan yakni bakteri 

Propionibacterium acnes. Terdapat pula perbedaan yakni pada 

konsentrasi pengujian antibakteri yang digunakan serta sampel yang 

digunakan, pada penelitian diatas menggunakan konsentrasi 10%, 

20%, 40% dan 60% sedangkan yang akan peneliti gunakan adalah 

konsentrasi 15 mg/mL, 20 mg/mL dan 25 mg/mL. 

5. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mukhriani, dkk (2016). 

Dengan judul penelitian Fraksinasi Senyawa Antimikroba Daun Anak 

Dara (Croton oblongus Burm F.). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan 

mengetahui senyawa aktif yang berperan sebagai antimikroba pada 

Daun Anak Dara (Croton oblongus Burm F.). Metode ekstraksi yang 

digunakan adalah maserasi menggunakan pelarut etanol 96% dan n-

heksan. Pada penelitian ini pengujian aktivitas antibakteri ekstrak 

digunakan metode difusi cakram, dan diperoleh hasil bahwa ekstrak 

etanol 96% memberikan hambatan yang paling aktif dari pertumbuhan 

bakteri Escherchia coli, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans, Vibrio colera. Serta 

didapatkan pada uji efektivitas fraksi antibakteri paling besar yakni 

pada konsentrasi 1500 ppm pada bakteri Escherchia coli, 0,81cm, 

Bacillus subtilis, 0,90 cm, Streptococcus mutans, 0,75 cm, dan 

Staphylococcus aureus 0,74 cm dengan nilai Rf 0,81. Hasil diidentifikasi 

golongan senyawa aktif fraksi A mengandung senyawa flavonoid. 
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Pada penelitian yang akan peneliti lakukan dan penelitian yang 

diatas, memiliki persamaan yakni pada tujuan penelitian, sampel yang 

digunakan dan metode pengujian yang digunakan. Terdapat pula 

perbedaan pada bakteri dan konsentrasi yang digunakan. Pada 

penelitian diatas menggunakan bakteri uji Escherchia coli, Bacillus 

subtilis, Streptococcus mutans, Pseudomonas aeroginosa, Vibrio colera, 

Salmonella thypi, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, 

dan Candida albicans, sedangkan pada penelitian ini peneliti 

menggunakan bakteri Propionibacterium acnes dengan konsentrasi 15 

mg/mL, 20 mg/mL dan 25 mg/mL. 

6. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dyah ayu, dkk (2023). 

Dengan judul penelitian “Uji Antibakteri Fraksi n-Heksana, Etil Asetat, 

Dan Air Ekstrak Etanol Daun Jeruk Purut Terhadap Propionibacterium 

acnes”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui konsentrasi 

aktivitas antibakteri dan daya hambat ekstrak etanol daun jeruk purut 

dengan metode difusi cakram sebagai uji aktivitas antibakteri. Pada 

penelitian ini menggunakan metode ekstraksi maserasi dengan pelarut 

etanol 96% dan metode fraksinasi Kromatografi Cair Vakum (KCV). 

Hasil yang diperoleh menenjukkan bahwa fraksi ekstrak etanol daun 

jeruk purut mempunyai aktivitas antibakteri terhadap 

Propionibacterium acnes dengan hasil zona hambat rata-rata aktivitas 

antibakteri pada kontrol positif klindamisin 0,2% (27,78 ± 0,59), 

kontrol negatif DMSO 10 % (0) mm, fraksi etil asetat 10 % (18,8 ± 0,15) 

mm, n-Heksana 10 % (11.93 ± 0,33) mm, dan fraksi air 10 % (10,2 ± 

0,34) mm. 
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Pada penelitian yang akan peneliti lakukan dan penelitian yang 

diatas, memiliki persamaan yakni pada tujuan penelitian, bakteri uji, 

kontrol positif dan negatif serta metode pengujian antibakteri. Terdapat 

pula perbedaan yakni pada sampel yang digunakan.  

F. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui aktivitas Antibakteri dari hasil partisi ekstrak daun 

anak dara (Croton oblongus Burm F.) terhadap bakteri 

Propionibacterium acnes. 

2. Untuk mengetahui berapa kosentrasi ekstrak dan partisi daun anak 

dara (Croton oblongus Burm F.) yang memberikan aktivitas 

penghambatan terhadap bakteri Propionibacterium acnes yang kuat. 

G. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi ilmiah 

mengenai aktivitas Antibakteri daun anak dara (Croton oblongus Burm F.) 

dalam menghambat pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes sehingga 

penggunaannya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah untuk 

digunakan dalam kehidupan manusia. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Uraian Anak Dara (Croton oblongus Burm F.) 

Gambar 1. Croton oblongus Burm F. (Dokumentasi Pribadi) 

1. Klasifikasi  

Klasifikasi anak dara menurut (Caroline. R. & Tindale. M, 1993) 

sebagai berikut:  

Regnum  : Plantae 

Divisi   : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Class   : Dicotyledonae 

Sub class  : Sympetalae 

Ordo   : Euphorbiales 

Family   : Euphorbiaceae 

Genus   : Croton 

Spesies   : Croton oblongus Burm F.  

2. Morfologi 

Tanaman anak dara (Croton oblongus Burm F.) merupakan tanaman 

yang tumbuh dengan tinggi sekitar 2-3 m. Batangnya tegak, bulat, berbulu, 

berwarna hijau. Memiliki jenis daun tunggal yang berselang-seling, bentuknya
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agak lonjong, dan ujungnya lancip. Daunnya berukuran panjang sekitar 3-5 

sentimeter dan lebar 1-4 sentimeter. Batang daun berbentuk menyirip, 

silindris, dan berwarna hijau. Bunganya merupakan tumbuhan komposit 

dengan mahkota berbentuk corong, benang sari banyak, dan bentuk seperti 

paku di ujung tangkai dengan kelopak membulat. Tanaman ini menghasilkan 

buah berbentuk bulat berwarna hijau dengan diameter kira-kira 0,5 cm. 

(Dalimartha, 2006). 

3. Kegunaan  

Tanaman anak dara secara empiris digunakan sebagai masker wajah, 

bedak dingin, yang dinilai dapat mengencangkan kulit. Anak dara juga 

mengobati beberapa penyakit seperti nyeri haid, kanker rahim, dan penghilang 

bau badan (Haeria et al., 2016). 

4. Habitat 

Tanaman ini dapat ditemukan tumbuh di berbagai lokasi, termasuk 

hutan dan rawa setinggi 700 m terutama di lereng gunung, tanah endapan, 

tanah berpasir, namun bisa juga ditemukan di tanah berkapur dan tanah liat 

(Awainah, 2016). 

5. Nama Daerah 

Simalakian (Sumatera Barat), Ceraken (Jawa), Roengkok (Sumatera 

Utara), Semoeki (Ternate), dan Kowe (Tidore), Sinjai (Anak Dara) (Dalimartha, 

2006). 
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B. Uraian Bakteri 

Gambar 2. (Propionibacterium acnes)(Zahrah et al., 2018) 

1. Klasifikasi 

Menurut (Irianto, 2006) tanaman anak dara diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

Kingdom : Bacteria 

Divisi   : Actinobacteria 

Class   : Actinobacteridae 

Ordo   : Actinomycetales 

Family    : Propionibacteriaceae 

Genus    : Propionibacterium 

Species    : Propionibacterium acnes 

2. Morfologi 

Propionibacterium acne termasuk bakteri gram positif, berbentuk 

batang, anaerobik dan non-sporulasi. Beberapa strain dan varietas 

Propionibacterium acnes bersifat aerotoleran, namun bakteri ini juga 

menunjukkan pertumbuhan anaerobik yang unggul. Propionibacterium acnes 

merupakan bakteri anaerob yang toleran terhadap udara dan dapat 

menghasilkan asam propionate (Irianto, 2006) 

Lipase adalah sejenis enzim yang diproduksi oleh Proteobacterium 

acnes yang berperan penting dalam berkembangnya jerawat. Lipase 
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bertanggung jawab atas pemecahan asam lemak bebas di kulit. Asam lemak 

bebas terbentuk dari lipid yang diproduksi oleh kulit. Asam lemak ini 

menyebabkan peradangan pada jaringan kulit (Rahmatiyah et al., 2023). 

C. Kulit 

1. Pengertian Kulit 

Kulit merupakan organ tubuh terbesar dan memiliki lapisan jaringan di 

permukaannya yang bertugas untuk mengontrol suhu tubuh. Kulit juga 

merupakan sistem eliminasi dan detoksifikasi yang menghilangkan racun dari 

tubuh melalui kelenjar keringat yang terletak di bawah kulit. Fungsi kelenjar 

ini dikendalikan oleh kelenjar hipotalamus di otak, yang memiliki sistem kerja 

yang sangat bergantung pada keadaan emosi dan intensitas aktivitas fisik 

(Mardjan & Abrori, 2016). 

Kulit terdiri dari sel dan struktur khusus yang membentuk 15% dari 

total berat badan orang dewasa. Kulit memiliki banyak fungsi penting, seperti 

melindungi tubuh dari ancaman fisik, kimia, dan biologis eksternal, membatasi 

kehilangan air secara berlebihan, dan berperan penting dalam termoregulasi. 

Kulit menyambung dengan membran mukosa yang melapisi permukaan tubuh 

(Peate & Nair, 2018). 

Ketebalan lapisan kulit berbeda-beda menurut lokasinya di tubuh. 

Lapisan epidermis pada kelopak mata paling tipis, berukuran kurang dari 0,1 

mm, sedangkan lapisan epidermis pada telapak tangan dan telapak kaki paling 

tebal, berukuran sekitar 1,5 mm. Daerah yang paling tebal adalah dermis 

bagian belakang, yang kira-kira 30-40 kali lebih tebal dibandingkan epidermis 

di atasnya (Peate & Nair, 2018). 
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Kulit diperbarui secara konstan. Berhubungan dengan organ- organ lain 

pada tubuh, kulit dapat menunjukkan berbagai disfungsi atau patologis 

(Irianto, 2006). 

Kulit manusia adalah organ yang kompleks dan serbaguna yang sering 

dikaitkan dengan kecantikan dan estetika. Namun, perannya lebih dari sekadar 

daya tarik visual. Sifat fisiologis kulit memungkinkannya melakukan berbagai 

fungsi. Fungsi utama kulit adalah sebagai pelindung terhadap ancaman 

eksternal seperti patogen, bahan kimia, fluktuasi suhu, sinar ultraviolet, dan 

trauma fisik (Zulaika Harissya et al., 2023). 

2. Fungsi Kulit 

Kulit memiliki peranan yang cukup besar pada tubuh, adapun fungsi 

kulit ini meliputi: 

a. Sebagai Pelindung  

Adanya gesekan dan tekanan pada kulit akan memicu respons seluler 

pada epidermis dan dermis, dan menyebabkan penebalan kulit. terutama pada 

area yang sering mengalami gesekan maupun takanan seperti telapak tangan 

dan telapak kaki. Hal ini menyebabkan menyebabkan penebalan epidermis  

karena pelepasan growth factor, seperti TGF-β (Transforming Growth Factor 

Beta) dan EGF (Epidermal Growth Factor) (Zulaika Harissya et al., 2023). 

Selain itu, didalam kulit terdapat peptida molekuler kecil yang 

diproduksi oleh keratinosit yang memiliki peran penting dalam kekebalan 

bawaan inang terhadap berbagai mikroorganisme, seperti bakteri, jamur, 

parasit, dan virus. Peptide molekuler kecil ini biasa disebut dengan 

Antimicrobial Peptide (AMP)(Zhang et al., 2021). 

Menurut (Zulaika Harissya et al., 2023) terdapat beberapa jenis AMP 

pada kulit, antara lain : 
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1) Cathelicidin 

Cathelicidin menyimpan AMP sebagai prekursor tidak aktif dan 

diaktifkan sebagai respons terhadap infeksi atau peradangan. 

2) Defensin 

Defensin memiliki subtipe alfa dan beta, membantu membuat lubang 

pada membran sel mikroba, sehingga mengganggu integritasnya. 

3) Histatin 

Histannin adalah salah satu antimikroba peptida yang ada pada kulit 

dan bersifat anti jamur. Histannin juga dapat ditemukan pada air liur. 

b. Termoregulasi 

Termoregulasi adalah proses fisiologis dalam memelihara suhu tubuh 

internal agar selalu stabil. Kulit mengatur aliran darah melalui proses 

vasodilatasi dan vasokonstriksi. Pelepasan panas terjadi ketika, pembuluh 

darah di kulit melebar, dan menyebabkan volume darah mengalir ke 

permukaan tubuh. Sebaliknya pada kondisi dingin, pembuluh darah akan 

menyempit dan aliran darah ke permukaan kulit akan berkurang sehingga 

pelepasan panas tidak terjadi. Selain itu tubuh juga dapat mengatur suhu 

dengan pengendalian keringat. Saat suhu tubuh meningkat, saraf akan memicu 

aktivasi kelenjar keringat sehingga cairan keringat menyerap panas dan suhu 

tubuh akan menurun (Zulaika Harissya et al., 2023). 

c. Fungsi Lain  

Kulit juga berfungsi sebagai, pelindung terhadap sinar ultraviolet, alat 

identifikasi, sintesis vitamin D, Pencegah evaporasi (Zulaika Harissya et al., 

2023) 
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3. Anatomi Kulit  

a. Epidermis  

Lapisan kulit yang lebih tipis dan dangkal, yang dikenal sebagai 

epidermis, terdiri dari empat jenis sel berbeda. Jenis sel kulit yang paling 

umum disebut keratinosit; menghasilkan protein keratin berserat, yang 

membantu melindungi epidermis. Keratin memberi kekuatan pada kuku, 

rambut, dan kulit (Peate & Nair, 2018). 

Karena epidermis adalah jaringan epitel, ia tidak memiliki pembuluh 

darah. Pertukaran gas, suplai nutrisi, dan pembuangan limbah seluler terjadi 

melalui difusi dari pembuluh darah di dermis (Zulaika Harissya et al., 2023). 

Terdapat lima sub-lapisan epidermis yang terpisah: 

1) Stratum Korneum 

Lapisan ini terdiri dari keratinosit mati yang tidak memiliki inti dan 

organel sel lainnya. Sel-sel mati ini menumpuk, meninggalkan filamen keratin 

yang bergabung membentuk lapisan bahan mirip tanduk. Seiring waktu, 

lapisan ini mungkin terkelupas (Zulaika Harissya et al., 2023). Lapisan terluar 

yang pipih dan mengandung 25-30 lapisan keratinosit mati (Peate & Nair, 

2018). 

2) Stratum Lucidum 

Lapisan ini terdiri dari keratinosit yang memulai program apoptosis 

(kematian sel). Keratinosit ini mengandung banyak butiran keratohialin, yang 

dilepaskan ke ruang ekstraseluler (area antar sel) melalui eksositosis, 

sehingga menghasilkan lembaran kedap air. Proses ini mencegah cairan 

ekstraseluler bergerak naik dari kapiler di dermis, menyebabkan dehidrasi 

dan kekurangan nutrisi pada sel-sel di atasnya. Lapisan ini khusus terdapat 
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pada kulit yang tebal (Zulaika Harissya et al., 2023). Terdapat pada ujung jari, 

telapak tangan, dan telapak kaki. (Peate & Nair, 2018). 

3) Stratum Granulosum 

Lapisan ini merupakan tepat terbentuknya keratin yang terdiri dari tiga 

hingga lima lapisan keratinosit, lapisan ini tampak granular karena adanya 

keratohyalin (Peate & Nair, 2018). 

4) Stratum Spinosum 

stratum spinosum merupakan lapisan keratinosit dengan banyak 

sambungan antar sel tipe desmosom yang kuat. Desmosom adalah ikatan 

khusus yang menghubungkan sel-sel yang berdekatan dari dinding sampai ke 

sitoplasmanya oleh intermediate filament, sehingga sel tidak terlepas dan 

membantu mencegah terjadinya robekan jaringan (Zulaika Harissya et al., 

2023). Lapisan epidermis yang memproduksi keratin yang juga merupakan 

pembentuk sel kulit, rambut dan kuku. (Peate & Nair, 2018). 

5) Stratum Basale 

Lapisan ini tersusun dari satu lapis sel kuboid atau kolumnar, yang juga 

merupakan lapisan terdalam pada lapisan kulit epidermis (Peate & Nair, 2018). 

Selain keratinosit, lapisan ini juga mengandung sel Merkel dan melanosit 

(Zulaika Harissya et al., 2023). 

b. Dermis 

Dermis merupakan lapisan jaringan ikat, yang terletak tepat di bawah 

membran basal. Dermis adalah suatu sistem dari fibrosa, filamen, dan jaringan 

ikat yang akan menampung masuknya stimulus yang diinduksi oleh saraf dan 

jaringan vaskular, dan pelengkap yang berasal dari epidermis (Sanjaya et al., 

2023). Dermis mengandung berbagai sel, termasuk fibroblas, limfosit, dan sel 

mast. Bagian dermis yang memanjang ke arah epidermis disebut papila dermal 
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(atau dermal ridges), sedangkan bagian epidermis yang menonjol ke arah 

dermis disebut rete ridges (Zulaika Harissya et al., 2023). Dermis terdiri atas 

dua lapisan yaitu lapisan papilar dermis dan lapisan retikular dermis.  

1. Lapisan Papilar 

Lapisan ini adalah lapisan permukaan dermis yang tipis dan langsung 

berhubungan dengan membrana basalis epidermis. Jenis jaringannya adalah 

jaringan ikat longa, jaringan ini banyak dilalui oleh kapiler darah yang 

menyediakan pertukaran zat bagi epidermis dan memberikan rona kemerahan 

pada kulit. Kapiler ini membentuk jalinan yang disebut pleksus subpapilaris 

(Zulaika Harissya et al., 2023). 

2. Lapisan Retikularis 

Lapisan ini merupakan lapisan dermis, terletak di bawah lapisan 

papiler, dan kaya akan pembuluh darah. Jaringan pembuluh darah di dalam 

lapisan ini disebut sebagai pleksus subdermal (Zulaika Harissya et al., 2023). 

Lapisan terbesar dari dermis yang dibentuk oleh jaringan ikat, yang 

mana pada lapisan ini ditemukan foikel rambut, kelenjar keringat, kelenjar 

sebasea, muskulus arektor pili dan beberapa reseptor sensoris kulit (Gina 

Inggriyani, 2022). 

c. Jaringan Subkutan  

Jaringan subkutan merupakan yang terdiri dari jaringan ikat dan 

jaringan adiposa. Lemak dalam lapisan subkutan memberikan perlindungan 

terhadap organ-organ dan tulang yang membantu mempertahankan suhu 

tubuh, bekerja dengan pembuluh darah untuk menjaga agar suhu tubuh tetap 

normal dan konsisten. Namun seiring penuaan, jaringan subkutan akan mulai 

menipis (Peate & Nair, 2018). 
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4. Penyakit dan Kelainan pada Kulit 

Penyakit kulit adalah penyakit yang terjadi pada bagian luar tubuh 

dengan gejala umum berupa gatal, nyeri, mati rasa dan kemerahan. Gejala 

tersebut biasanya disebabkan oleh bahan kimia, sinar matahari, virus, imun 

tubuh yang lemah, mikroorganisme, mikroba, jamur, dan faktor personal 

hygiene. Masalah kulit yang paling sering ditemui saat ini adalah lain kulit 

kering, kulit kasar, tangan, kaki, wajah, jerawat, ruam, dermatitis kontak atau 

iritasi kulit, kehilangan lapisan epidermis (Irjayanti et al., 2023). 

Jerawat atau acne vulgaris merupakan timbunan kelenjar minyak pada 

kulit yang terlalu aktif yang tersumbat oleh kotoran dan terjadi infeksi karena 

adanya bakteri. Mekanisme pembentukan acne vulgaris, yaitu stimulasi pada 

kelenjar sebasea yang menyebabkan sebum berlebih, pembentukan jerawat 

terkait dengan proliferasi keratinosit yang abnormal, adhesi dan diferensiasi 

cabang bawah folikel-folikel. Pembentukan lesi inflamasi disebabkan oleh 

bakteri anaerob yaitu Propionibacterium acnes (Sifatullah, 2021). 

Sumbatan saluran kelenjar minyak dapat terjadi diantaranya karena 

perubahan jumlah dan konsistensi lemak kelenjar akibat pengaruh berbagai 

faktor, antara lain genetik, endokrin, faktor makanan, keaktifan dari kelenjar 

sebasea, faktor psikis, musim, infeksi bakteri (Propionibacterium acnes), 

kosmetika dan bahan kimia lainnya (Yusuf et al., 2020). 

D. Antibakteri  

1. Pengertian  

Bakteri adalah mikroorganisme prokariotik yang sangat kecil dan dapat 

ditemukan di hampir semua lingkungan, termasuk tanah, air, dan di dalam 

tubuh makhluk hidup. Bakteri merupakan mikroorganisme bersel tunggal 

dengan struktur sederhana, tidak memiliki membran inti sel, dan berukuran 
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mikroskopis. Pengelompokkan bakteri dapat dilakukan berdasarkan beberapa 

dasar, termasuk bentuk sel, jumlah dan posisi flagel, kebutuhan oksigen, 

karakteristik dinding sel, serta cara memperoleh makanan (Artati dan Moh 

Oman, 2019). 

Bakteri memiliki dinding sel dan tidak memiliki klorofil. Bakteri dapat 

mereka dapat ditemukan di berbagai lingkungan ekstrem, seperti gurun, salju, 

es, dan lautan. Penyebaran yang luas ini menjadikan bakteri sebagai salah satu 

penyebab utama penyakit pada manusia (Ni Wayan Desi Bintari et al., 2023) 

Untuk menangani masalah yang disebabkan oleh bakteri, salah satu 

upaya yang dapat dilakukan adalah penggunaan antibakteri. Antibakteri 

adalah zat atau senyawa yang memiliki kemampuan untuk menghentikan atau 

membunuh pertumbuhan bakteri. Senyawa antibakteri dapat berasal dari 

berbagai sumber, baik alami maupun sintetis, termasuk tanaman, 

mikroorganisme, dan proses sintesis kimiawi (Asril et al., 2024). 

2. Sifat Antibakteri 

Berdasarkan cara kerjanya, antibakteri diklasifikasikan menjadi dua 

kelompok yakni bakteriostatik, yang bekerja dengan menghentikan 

pertumbuhan bakteri, dan bakterisida dengan membunuh bakteri (Rollando, 

2019). 

a. Bakterisidal 

Antibakteri yang tergolong bakterisidal merupakan antibakteri yang 

secara aktif membunuh bakteri (Rahmawati, 2021). 

b. Bakteriostatik  

Antibakteri yang tergolong bakteriostatik merupakan golongan 

antibakteri yang bekerja dengan mencegah atau menghambat pertumbuhan 

bakteri (Rahmawati, 2021). 
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3. Mekanisme Kerja Antibakteri 

a. Perusakan Dinding Sel 

Salah satu mekanisme kerja dari antibakteri adalah merusak dinding 

sel dengan cara menghalangi sintesis atau menginaktivasi suatu enzim 

sehingga terjadi viabilitas dan menyebabkan lisis (Rahmawati, 2021). 

Peptidoglikan merupakan komponen penting dinding sel yang dimiliki 

bakteri. Peptidoglikan terdiri atas residu asam N-asetilmuramat dan N-

asetilglukosamin. Oleh karena itu, salah satu metode yang paling efektif untuk 

menghentikan pertumbuhan bakteri adalah dengan menghentikan sintesis 

dinding selnya; ini terutama terjadi dengan menghentikan pembentukan 

lapisan peptidoglikan pada dinding sel bakteri (Asril et al., 2024). 

b. Pengubahan Permeabilitas Sel 

Mekanisme ini merupakan adanya kerusakan yang terjadi pada 

membran sitoplasma sehingga megakibatkan penghambatan pertumbuhan 

sel, ini dikarenakan membran sitoplasma berfungsi mempertahankan bagian-

bagian tertentu dalam sel serta mengatur aktivitas difusi bahan-bahan 

penting, dan membentuk integritas komponen seluler (Rollando, 2019). 

Membran sitoplasma mengeluarkan ion dan makromolekul setiap kali 

fungsinya terganggu, menyebabkan kerusakan atau kematian sel (Asril et al., 

2024). 

c. Penghambatan Kerja Enzim 

Adanya penghambatan enzim ini akan menyebabkan aktivitas selular 

tidak berjalan normal. Seperti sulfonamid yang bekerja dengan bersaing 

dengan PABA, sehingga dapat menghalangi sintesis asam folat yang 

merupakan asam amino essensial yang berfungsi dalam sintesis purin dan 

pirimidin (Rollando, 2019). 
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d. Penghambatan Sintesis Asam Nukleat dan Protein 

Secara mekanis, inhibitor sintesis protein bekerja dengan mengganggu 

berbagai tahap dalam proses sintesis protein, termasuk tahap inisiasi dan 

pemanjangan. Ini mencakup proses seperti masuknya aminoasil tRNA, 

proofreading, transfer peptidil, translokasi, dan terminasi yang terjadi di 

ribosom (Asril et al., 2024). 

DNA dan RNA yang mempunyai peran yang sangat penting sebagai 

bahan baku pembentukan sel bakteri. Dengan adanya penghambatan DNA dan 

RNA akan mengakibatkan kerusakan pada sel (Rollando, 2019). Proses 

transkripsi bakteri akan dihambat oleh penghambat RNA yang mana RNA yang 

dibuat dari materi genetik diubah menjadi protein. Sintesis DNA melibatkan 

tahap inisiasi, pemanjangan, dan terminasi, seperti proses polimerisasi 

biologis lainnya. Oleh karena itu, antimikroba ditargetkan pada tahap ini untuk 

mencegah pembentukan DNA (Asril et al., 2024). 

E. Pengujian Aktivitas Antibakteri 

1. Metode Difusi 

Metode ini merupakan suatu metode untuk menguji kerentanan 

pertumbuhan bakteri terhadap senyawa antibakteri dalam ekstrak dengan 

cara mengukur respons penghambatan berdasarkan diameter zona bening 

(clear zone) (Rahmawati, 2021). 

Teknik ini dipengaruhi oleh sejumlah variabel fisik dan kimia, serta 

variabel yang berkaitan dengan obat dan organisme (misalnya stabilitas obat, 

ukuran molekul, dan sifat medium serta kemampuan difusi). Namun, 

standarisasi variable-variabel ini memungkinkan dilakukannya pengujian 

sensitivitas yang akurat (Jawetz et al., 2015). 
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a. Difusi Cakram Kertas 

Metode ini dilakukan dengan membiarkan senyawa antibakteri 

terdifusi media agar dengan menginokulasikan pelat agar dengan biakan. 

Keefektifan antibakteri ditandai dengan adanya zona hambat yang terbentuk 

(Rahmawati, 2021). 

Kelebihan dari metode ini adalah kemampuannya untuk menguji 

banyak sampel secara serentak dalam jumlah besar, serta tidak memerlukan 

banyak tenaga. Ini berarti variasi dalam konsentrasi yang digunakan dapat 

lebih mudah dilakukan dalam waktu pengujian yang singkat, jika 

dibandingkan dengan metode dilusi (Sari et al., 2022). 

Selain itu keunggulan metode difusi adalah kemudahannya dalam 

pelaksanaan karena tidak memerlukan peralatan khusus, serta fleksibilitas 

yang lebih besar dalam memilih agen antimikroba yang akan diuji (Yolla 

Arinda et al., 2019). 

b. Silinder Plat 

Metode ini merupakan metode difusi yang menggunkan alat berupa 

silinder kawat, dimana mikroba secara merata akan diletakkan pada 

permukaan media lalu diletakan pencandang silinder. Bahan uji dimasukkan 

pada masing-masing silinder, termasuk kontrol positif dan kontrol negatif. 

Selanjutnya merupakan proses inkubasi pada suhu tertentu lalu kemudian 

zona hambat dapat diukur (Rahmawati, 2021). 

c. Sumuran  

Metode sumuran merupakan metode dengan membuat suatu lubang 

pada agar padat yang sebelumnya telah di inokulasi dengan bakteri. Yang mana 

pada lubang tersebut nantinya akan diisi zat antibakteri uji, lalu di inkubasi 
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pada suhu dan waktu tertentu kemudian dilakukan pengamatan mengenai 

zona hambat yang timbul (Rahmawati, 2021). 

Metode pengujian aktivitas antimikroba dengan metode sumuran 

dimulai dengan pembuatan media dan suspensi bakteri. Penting untuk 

memastikan bahwa media agar telah memadat sepenuhnya sebelum membuat 

lubang. Lubang sumuran dibuat menggunakan alat cork borer pada media agar 

harus memiliki diameter yang seragam, biasanya 6 mm (Asril et al., 2024). 

2. Metode Dilusi 

Metode ini merupakan metode pengujian daya antibakteri untuk 

menentukan aktivitas antimikroba secara kuantitatif. Metode ini bertujuan 

untuk menentukan kosentrasi hambat minimum dan konsentrasi bunuh 

minimum. Metode ini dilakukan pada media cair setelah diberi zat antimikroba 

atau pada media padat yang dicairkan setelah dicampur dengan zat 

antimikroba. Konsentrasi terendah yang menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme dinamakan KHM (Konsentrasi Hambat Minimum). 

Konsentrasi terendah antimikroba dapat membunuh 99,9% bakteri 

dinamakan KBM (Konsentrasi Bunuh Minimum) (Rahmawati, 2021). 

Uji ini berguna untuk menguji isolat infeksi serius seperti endokarditis 

bakteri atau untuk memastikan hasil yang tidak jelas. Untuk menguji 

sensitivitas bakteri dengan metode dilusi, antibiotik diencerkan secara serial 

dalam agar-agar dan kemudian dimasukkan ke dalam cawan petri. Dalam 

metode ini, pengenceran dibuat dalam volume air yang kecil dan ditambahkan 

ke agar-agar yang telah dicairkan dan didinginkan hingga tidak lebih dari 60C. 

Metode ini memungkinkan untuk menguji jumlah bakteri dalam setiap cawan 

yang mengandung larutan antibiotik (Ni Wayan Desi Bintari et al., 2023). 
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a. Dilusi Perbenihan Cair 

Dilusi perbenihan cair terbagi menjadi dua jenis yaitu makroodilusi dan 

mikrodilusi, kedua jenis perbenihan cair ini dibedakan pada jumlah volume 

yang digunakan. Untuk makrodilusi volume yang digunakan yakni 1 mL, 

sedangkan dalam mikrodilusi volume yang digunakan adalah 0,5 mL. 

Konsentrasi terendah yang menunjukan adanya adanya hambatan 

pertumbuhan bakteri disebut dengan KHM (Rahmawati, 2021). 

b. Dilusi Agar  

Metode pengujian ini dilakukan dengan penambahan antibakteri 

kedalam agar sesuai dengan pengenceran. Dilusi agar terbagi menjadi dua 

yaitu,  

1) Metode Dilusi Cair  

Metode ini umumnya digunakan untuk memperhitungkan nilai 

Konsentrasi Hambat Minimal (KHM). Metode dilusi cair dilakukan dengan 

membuat berbagai tingkat pengenceran dari agen antimikroba dalam medium 

cair yang sudah ditanami dengan mikroba uji (Yolla Arinda et al., 2019). 

Metode ini dikenal dengan metode pengenceran tabung, yang menguji 

sensitivitas antibiotik dalam larutan cair, melibatkan pengujian kuantitatif 

terhadap konsentrasi penghambatan minimum (KHM) antibiotik terhadap 

bakteri yang akan diuji. Dalam metode ini, antibiotik diencerkan secara 

bertahap dalam tabung reaksi, dan suspensi bakteri ditambahkan. Konsentrasi 

antibiotik terendah yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri diamati 

untuk menentukan KHM setelah diinkubasi semalaman (Ni Wayan Desi Bintari 

et al., 2023). 

Pengenceran tertinggi yang menghambat pertumbuhan (KHM) dinilai 

berdasarkan tidak adanya kekeruhan di dalam tabung. Keuntungan utama dari 
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teknik pengenceran kaldu adalah kemampuan untuk mengidentifikasi KHM, 

yang juga dapat dengan mudah dikonversi untuk menentukan konsentrasi 

KBM. Pengenceran tertinggi menunjukkan bahwa KBM setidaknya 

menghambat 99% pertumbuhan bakteri. Tabung yang tidak menunjukkan 

pertumbuhan pada subkultur media padat diinkubasi semalam pada suhu 

37°C (Ni Wayan Desi Bintari et al., 2023). 

2) Metode Dilusi Padat 

Metode dilusi padat merupakan metode yang dilakukan dengan 

menanam mikroba uji pada media agar yang sudah dicampur dengan agen 

antimikroba untuk mengetahui Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM) (Yolla 

Arinda et al., 2019). Adapun keuntungan metode ini adalah beberapa mikroba 

uji dapat diuji dengan menggunakan satu titik konsentrasi (Sari et al., 2022b). 

Metode dilusi padat dilakukan dengan mengencerkan ekstrak 

antibakteri pada berbagai konsentrasi dan mencampurkannya dengan media 

agar. Setelah itu, campuran tersebut ditanami dengan bakteri dan diinkubasi. 

Dalam metode ini, ada atau tidaknya pertumbuhan bakteri, serta tingkat 

kesuburannya dengan cara menghitung jumlah koloni yang terbentuk adalah 

hal yang perlu diamati (Asril et al., 2024). 

c. E-test 

Berbeda dengan metode lain untuk mengukur KHM isolat bakteri, e-test 

adalah metode yang sangat mudah untuk menentukan KHM isolat bakteri, 

mirip dengan dilusi cair menggunakan agar. Setelah inkubasi, strip 

membentuk zona elips penghambatan pertumbuhan. KHM dibaca dari skala di 

tepi area, dan hasilnya sangat mudah untuk ditafsirkan. Memungkinkan 

antibiotik berdifusi ke dalam media saat strip ditempatkan di atasnya (Ni 

Wayan Desi Bintari et al., 2023). 
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Strip plastik berukuran 5 x 50 mm yang digunakan sebagai pembawa 

antibiotik memiliki gradien antibiotik kontinu yang diimobilisasi pada satu 

sisi, dengan skala interpretatif MIC yang sesuai dengan pengenceran MIC dua 

kali lipat pada sisi lainnya. Gradien antibiotik ini diimobilisasi pada permukaan 

yang berlawanan dengan skala MIC saat ditempatkan di atas agar. Hal ini 

memastikan bahwa antibiotik tetap stabil selama periode tertentu, yang 

mencakup waktu kritis bagi sebagian besar mikroorganisme yang diuji 

sensitivitasnya (Ni Wayan Desi Bintari et al., 2023). 

F. Pengukuran Zona Hambat 

Zona hambat merupakan daerah bening di sekitar cakram (di mana 

tidak terjadi pertumbuhan bakteri). Pengamatan terhadap media dilakukan 

setelah masa inkubasi 24 jam. Zona hambatan diukur dengan memperkirakan 

diameter vertikal dan horizontal dalam milimeter (mm) menggunakan jangka 

sorong (Toy et al., 2015).  

Diameter zona hambat dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

berikut : 

 Gambar 3. Rumus Zona Hambat (Rahmah et al., 2024) 

Menurut David dan Stout (1971) kekuatan daya antibakteri 

berdasarkan diameter zona hambat dibagi menjadi empat kategori yaitu 

sangat kuat (zona hambat lebih dari 20 mm), kuat (zona hambat 10-20 mm), 



29 
 

 
 

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

(Nabila & Bhakti Purnamasari, 2021). 

G. Sterilisasi 

1. Sterilisasi Peralatan 

Sterilisasi adalah proses yang dirancang untuk menghilangkan atau 

menghancurkan mikroorganisme (seperti protozoa, jamur, bakteri, 

mikoplasma, dan virus) pada benda atau peralatan. Proses ini memastikan 

peralatan laboratorium tetap bersih dan steril, sehingga mencegah 

kontaminasi (Istini, 2020). 

a. Sterilisasi Basah 

Proses sterilisasi menggunakan autoklaf biasanya dilakukan pada suhu 

tinggi dalam jangka waktu singkat, sehingga lebih efektif dibandingkan 

menggunakan suhu rendah dalam jangka waktu lama. Kondisi standar yang 

umum mencakup 115°C pada 10 psi, 121°C pada 15 psi, dan 132°C pada 27 psi 

(psi = pon per inci persegi). Namun, kondisi yang paling umum digunakan 

adalah 121°C pada 15 psi. Durasi yang biasa untuk metode sterilisasi basah ini 

adalah 10 hingga 15 menit. Pendekatan ini sangat efektif untuk membunuh 

bakteri dan spora jamur. Penting untuk diperhatikan bahwa waktu sterilisasi 

harus diukur setelah autoklaf mencapai kondisi standar 121°C dan 15 psi 

(Wulandari et al., 2021). 

b. Sterilisasi Kering 

Oven Pengeringan Laboratorium adalah peralatan yang digunakan 

untuk sterilisasi kering. Cara ini memerlukan waktu pemaparan yang lebih 

lama dan suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode sterilisasi basah. 

Oven beroperasi dengan konduksi panas, pertama-tama memanaskan 

permukaan luar peralatan dan kemudian memindahkan panas ke dalam. 
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Teknik ini melibatkan suhu sangat tinggi yang dipertahankan selama beberapa 

jam untuk membunuh atau menghilangkan kontaminan secara efektif, seperti 

spora jamur dan bakteri, dari kultur jaringan (Ikenganyia et al., 2017). 

Sterilisasi kering biasanya digunakan untuk peralatan laboratorium 

yang tidak akan meleleh, terbakar, atau berubah bentuk jika terkena suhu 

tinggi seperti Peralatan yang terbuat dari kaca meliputi barang-barang seperti 

cawan petri, pipet, tabung reaksi, dan botol kultur. Peralatan yang terbuat dari 

logam antara lain pisau bedah, gunting, pinset, bilah (pisau), dan spatula 

(Ikenganyia et al., 2017). 

c. Sterilisasi Menggunakan Api 

Sterilisasi peralatan logam, seperti pinset dan pisau bedah, biasanya 

dilakukan di dalam lemari Laminar Air Flow (LAF) menggunakan api bunsen. 

Sebelum dipanaskan dengan api bunsen, peralatan terlebih dahulu dicelupkan 

ke dalam etanol 70%. Tingkat penguapan dan sifat mudah terbakar etanol 

yang tinggi membuat proses ini melibatkan pembakaran, sehingga 

memerlukan perhatian yang cermat terhadap langkah-langkah keselamatan 

untuk meminimalkan risiko (Wulandari et al., 2021). 

d. Sterilisasi Menggunakan Glass Bead Sterilizie 

Peralatan logam juga dapat disterilkan menggunakan alat sterilisasi 

manik kaca. Perangkat ini beroperasi pada suhu antara 275°C dan 350°C, 

efektif membunuh spora jamur dan bakteri di permukaan peralatan. Untuk 

menggunakan metode ini, cukup masukkan peralatan ke dalam manik-manik 

kaca yang dipanaskan selama 10 hingga 60 detik. Pastikan peralatan dibiarkan 

dingin sebelum digunakan (Wulandari et al., 2021). 
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2. Sterilisasi Media 

Media kultur jaringan harus disterilkan dengan baik karena selain 

mendukung pertumbuhan dan perkembangan eksplan, media juga dapat 

menjadi sumber kontaminasi. Dua metode yang umum digunakan untuk 

mensterilkan media kultur adalah autoklaf dan filtrasi membran.  

a. Autoklaf 

Autoklaf melibatkan penerapan tekanan 15 psi dan suhu 121°C. Untuk 

cairan dengan volume 1000 ml atau kurang, waktu autoklaf yang diperlukan 

adalah 15 hingga 20 menit. Untuk volume yang lebih besar, misalnya 2 hingga 

4 liter, prosesnya memerlukan waktu 30 hingga 40 menit, dimulai sejak 

autoklaf mencapai suhu dan tekanan yang ditentukan (Wulandari et al., 2021). 

b. Filtrasi Membran 

Sterilisasi dengan menggunakan filter merupakan salah satu metode 

alternatif yang dapat dipilih karena banyak protein, vitamin, asam amino, 

ekstrak tumbuhan, hormon, dan karbohidrat yang mudah rusak atau tidak 

aktif oleh panas. Filter membran yang digunakan untuk metode ini tidak boleh 

melebihi 0,2 mikron (µm) (Wulandari et al., 2021). 

H. Skrining Fitokimia  

Salah satu cara untuk mengetahui apakah suatu bahan alam 

mengandung senyawa metabolit sekunder adalah dengan melakukan skrining 

fitokimia. Skrining fitokimia merupakan tahap pendahuluan yang dapat 

memberikan gambaran mengenai kandungan senyawa tertentu dalam bahan 

alam yang akan diteliti. Metode skrining fitokimia secara kualitatif dapat 

dilakukan melalui reaksi warna dengan menggunakan suatu pereaksi tertentu. 

Pemilihan pelarut dan metode ekstraksi sangat berpengaruh terhadap hasil 

yang didapatkan, pelarut yang tidak sesuai memungkinkan senyawa aktif yang 



32 
 

 
 

diinginkan tidak dapat tertarik secara baik dan sempurna (Vifta & Advistasari, 

2018). 

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kandungan senyawa dalam 

suatu tumbuhan yakni, letak geografis, suhu, iklim dan kesuburan tanah suatu 

wilayah. Adapun bagian dari tumbuhan yang digunakan sebagai sampel dalam 

uji fitokimia dapat berupa daun, batang, buah, bunga dan akarnya yang 

memiliki efek teraupetik dan digunakan sebagai bahan mentah dalam 

pembuatan obat modern maupun obat-obatan tradisional (Muthmainnah, 

2019). 

1. Alkaloid 

Alkaloid merupakan senyawa metabolit sekunder yang mengandung 

atom nitrogen dan terdapat pada jaringan tumbuhan dan hewan. Sebagian 

besar senyawa alkaloid berasal dari tumbuhan, khususnya angiospermae. 

Alkaloid dapat ditemukan di berbagai bagian tumbuhan, antara lain bunga, biji, 

daun, ranting, akar, dan kulit kayu (Ningrum et al., 2016). 

Ciri-ciri alkaloid umumnya berbentuk padat (kristal), meskipun ada 

juga yang seperti nikotin, berbentuk cair pada suhu kamar. Alkaloid memiliki 

rasa pahit pada lidah. Garam alkaloid larut dalam air, sedangkan bentuk bebas 

atau basanya larut dalam pelarut organik (Harbone, 1998). 

2.  Flavonoid 

Flavonoid merupakan senyawa metabolit sekunder yang termasuk 

dalam kelompok senyawa fenolik struktural, dimana benzena disubstitusi 

dengan gugus OH. Secara umum senyawa flavonoid terdapat pada tumbuhan 

tingkat tinggi, senyawa ini banyak terdapat di alam dan dapat terdapat pada 

akar, kayu, kulit kayu, daun, batang, buah, dan bunga (Susila Ningsih et al., 

2023). Flavonoid berperan dalam memberikan warna dan rasa pada biji, 
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bunga, dan buah, serta berkontribusi terhadap aromanya (Mierziak et al., 

2014). 

3. Tannin 

Tannin merupakan senyawa tidak berwarna yang terdapat pada semua 

tumbuhan, terutama tumbuhan berkayu dan pakis. Tannin alami dapat larut 

dalam air dan menghasilkan warna mulai dari merah terang hingga merah tua 

atau coklat. Setiap turunan tannin mempunyai warna yang berbeda-beda, 

tergantung sumbernya (Ilham Kurniawan & Zahra, 2021). 

4. Saponin 

Saponin merupakan senyawa glikosida kompleks dengan berat molekul 

tinggi, diproduksi terutama oleh tumbuhan, hewan laut tingkat rendah, dan 

beberapa bakteri. Saponin juga berfungsi sebagai antioksidan, antiinflamasi, 

antibakteri, dan antijamur sehingga bermanfaat dalam proses penyembuhan 

luka (Anggraeni Putri et al., 2023). 

Pada tumbuhan, saponin tersebar merata di berbagai bagian, antara 

lain akar, batang, umbi, daun, biji, dan buah. Saponin dapat menurunkan 

tegangan permukaan air sehingga mengakibatkan terbentuknya busa pada 

permukaan air bila dikocok (Anggraeni Putri et al., 2023). 

5. Steroid  

Steroid merupakan senyawa metabolit sekunder yang dapat 

dimanfaatkan sebagai pengobatan. Steroid adalah lipid terpenoid yang 

dicirikan oleh kerangka karbon dengan empat cincin yang menyatu (Samejo et 

al., 2013). 
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I. Ekstraksi  

1. Pengertian  

Simplisia adalah bahan alam yang digunakan sebagai obat yang belum 

mengalami pengolahan apapun, kecuali dinyatakan lain, berupa bahan yang 

telah dikeringkan. Simplisia nabati adalah simplisia berupa tanaman utuh, 

bagian tanaman dan eksudat tanaman, simplisia hewani adalah simplisia 

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

belum berupa zat kimia murni, sedangkan simplisia mineral adalah simplisia 

yang berasal dari bumi, baik telah diolah ataupun belum, tidak berupa zat 

kimia murni (Ditjen POM, 2020). 

Ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dengan campurannya 

sehingga mendapatkan suatu sediaan dengan ukuran partikel tertentu yang 

mengandung senyawa aktif dengan menggunakan pelarut tertentu (Goeswin 

Agoes, 2009). 

Sediaan tersebut dinamakan ekstrak, ekstrak sendiri merupakan hasil 

dari sebuah proses ekstraksi dari simplisia nabati atau simplisia hewani 

menggunakan pelarut yang sesuai dimana pelarut yang digunakan akan 

diuapkan sehingga didapatkan suatu sediaan pekat (Ditjen POM, 2020). 

2. Tujuan Ekstraksi 

Ekstraksi dilakukan untuk mendapatkan suatu sediaan yang 

mengandung senyawa aktif yang diinginkan dan telah melalui proses 

pemisahan menggunakan pelarut tertentu (Candra et al., 2021). 
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3. Jenis-Jenis Ektraksi 

Beberapa metode ekstraksi yaitu: 

a. Maserasi 

Maserasi merupakan metode ekstraksi dengan merendam serbuk 

simplisia kedalam sebuah pelarut yang sesuai dengan senyawa aktif yang akan 

diinginkan dengan atau tanpa disertai proses pemanasan (Chairunnisa et al., 

2019). 

Metode ini melibatkan penempatan bubuk tanaman dan pelarut yang 

sesuai ke dalam wadah inert yang tertutup rapat pada suhu kamar. Proses 

ekstraksi berlanjut hingga tercapai keseimbangan antara konsentrasi senyawa 

dalam pelarut dan dalam sel tumbuhan. Setelah ekstraksi selesai, pelarut 

dipisahkan dari bahan tanaman melalui penyaringan (Mukhriani, 2014). 

b. Perkolasi 

Perkolasi merupakan suatu metode ekstraksi dengan cara mengalirkan 

atau melewatkan pelarut ke serbuk simplisia. Cairan pelarut yang dialirkan 

akan melarutkan berbagai kandungan aktif yang terdapat dalam simplisia 

sehingga didapatkan kandungan aktif yang diiinginkan (Tutik et al., 2022). 

Keuntungan dari metode ini terletak pada pemaparan sampel secara 

terus menerus terhadap pelarut baru. Namun, kelemahannya adalah distribusi 

sampel yang tidak merata di dalam perkolator dapat menghambat akses 

pelarut ke seluruh area. Selain itu, pendekatan ini memerlukan pelarut dalam 

jumlah besar dan memakan waktu yang cukup lama (Mukhriani, 2014). 

c. Refluks 

Refluks adalah suatu metode ekstraksi yang menggunakan pelarut 

temperatur titik didih tertentu, selama waktu dan jumlah pelarut tertentu yang 

relatif konstan dengan adanya pendingin balik (Azhari et al., 2020). 
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Keuntungan dari metode ini adalah sampel diekstraksi menggunakan 

pelarut murni yang dikondensasikan dari uap, meminimalkan penggunaan 

pelarut dan waktu yang dibutuhkan. Namun, kelemahannya adalah senyawa 

termolabil dapat terdegradasi karena ekstrak selalu berada pada titik didihnya 

(Mukhriani, 2014). 

d. Sokletasi 

Sokletasi adalah metode ekstraksi dimana dilakukan pemisahan 

komponen pada sampel padat menggunakan pelarut yang sama secara 

berulang–ulang, sehingga semua komponen yang diinginkan dalam sampel 

terisolasi dengan sempurna (Ridwan et al., 2015). 

e. Digestasi 

Digestasi adalah maserasi dengan pengadukan kontinu pada 

temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruangan, yaitu secara umum 

dilakukan pada temperatur 40-50℃ (Agustina Harahap, 2020). 

f. Infundasi 

Infundasi adalah proses ekstraksi sediaan cair dengan menyari 

simplisia nabati menggunakan air pada suhu 90℃ selama 15 menit (Agustina 

Harahap, 2020). 

g. Dekoktasi 

Dekoktasi adalah proses ekstraksi sediaan cair dengan menyari 

simplisia nabati menggunakan air pada waktu yang lebih lama ± 30 menit dan 

temperatur sampai titik didih air (Agustina Harahap, 2020). 

h. Ultrasound- Assisted Extraction (UAE) 

Ultrasound adalah sebuah metode maserasi yang menggunakan 

bantuan ultrasonic (sinyal dengan frekuensi tinggi, 20 kHz) yang telah 
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dimodifikasi. Dimana sampel diletakkan wadah. sehingga dihasilkan rongga 

pada sampel karena adanya tekanan mekanik pada sel (Mukhriani, 2014). 

J. Pemisahan Senyawa 

1. Partisi Cair-Cair 

Merupakan metode pemisahan yang menggunakan dua atau lebih 

pelarut yang tidak saling campur dan melibatkan ekstraksi analit dari fase air 

ke dalam pelarut organik yang bersifat nonpolar atau agak polar. Analit-analit 

yang mudah terekstraksi dalam pelarut organik adalah molekul-molekul netral 

yang berikatan secara kovalen dengan substituen yang bersifat nonpolar atau 

agak polar (Herdiana & Aji, 2020). 

Ekstraksi cair-cair bekerja dengan cara mencampurkan suatu larutan 

dengan pelarut lain yang tidak dapat bercampur dengan pelarut asal dan 

mempunyai massa jenis yang berbeda. Hal ini menghasilkan pembentukan dua 

fase terpisah setelah penambahan pelarut kedua. Proses ini menyebabkan 

perpindahan massa dari pelarut asli ke pelarut ekstraksi. Pergerakan zat 

terlarut ke dalam pelarut baru didorong oleh perbedaan potensial kimia 

antara kedua pelarut. Oleh karena itu, ekstraksi cair-cair merupakan proses 

perpindahan massa yang terjadi melalui difusi (Mirwan, 2013). 

2. Partisi Padat-Cair 

Prinsip ekstraksi padat-cair bergantung pada kemampuan senyawa 

dalam suatu padatan dilarutkan pada pelarut tertentu.  Proses ekstraksi padat-

cair dimulai ketika pelarut bersentuhan dengan padatan kemudian berdifusi 

dan melarutkan komponen yang larut. Selanjutnya terjadi proses difusi 

internal dimana pelarut memasuki pori-pori padatan didalam struktur sel dan 

terus melarutkan komponen yang dapat larut. Kontak antara pelarut dan 
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padatan sering kali difasilitasi oleh gaya kapiler, yang bekerja cepat pada 

padatan berpori (Masud & Puspitasari, 2017). 

3. Kolom Kromatografi 

Kromatografi kolom merupakan salah satu metode pemisahan 

preparatif yang mampu menghasilkan isolat dalam jumlah besar. Efisiensi 

pemisahan pada kromatografi kolom dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara 

lain pemilihan adsorben, eluen, diameter kolom, dan laju aliran (Ghanaim 

Fasya et al., 2018). 

Kromatografi kolom merupakan teknik kromatografi yang dipengaruhi 

oleh tekanan gravitasi dimana fase diam yang digunakan ditempatkan dalam 

kolom dan fase gerak akan melewati fase diam. Kromatografi kolom 

menggunakan zat penyerap (fase diam) dalam wadah kaca berbentuk buret, 

fase gerak dituangkan di atas dan menetes di bawah (Iriani & Noor Elfa, 2017). 

4. Kromatografi Cair Vakum 

Prinsip kerja KCV yaitu partisi dan adsorpsi yang pemisahannya 

menggunakan bantuan tekanan dari pompa vakum. Fase diam pada fraksinasi 

KCV menggunakan Silika G60 GF254 sedangkan untuk fase gerak 

menggunakan pelarut dengan tingkat kepolaran meningkat. Agar senyawa 

larut sesuai kepolarannya digunakan pelarut dengan kepolaran yang 

meningkat sehingga setiap pelarut dapat melarutkan senyawa berdasarkan 

tingkat kepolarannya (Haryoto et al., 2019). 

K. Tinjauan Islami 

Tumbuhan merupakan salah satu mahluk hidup ciptaan Allah swt yang 

memiliki keuntungan bagi manusia dan hewan baik itu sebagai sumber bahan 

pangan maupun sebagai obat dari suatu penyakit. Sakit merupakan salah satu 

bentuk ujian atau cobaan yang diberikan Allah swt kepada hamba-Nya. Oleh 
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karena itu, manusia harus berikhtiar untuk mencari solusi dari hal tersebut, 

yaitu dengan mencari cara demi mendapat kesembuhan dari penyakit. Allah 

swt telah menciptakan berbagai macam makhluk termasuk tumbuhan yang 

ada disekeliling manusia. Tumbuhan merupakan salah satu ciptaaan Allah swt 

yang memiliki manfaat yang sangat besar. Hal ini telah terangkum dalam 

Alquran dan Hadist nabi Muhammad saw. Di dalam Alquran banyak 

disebutkan berbagai macam tumbuhan, termasuk tumbuhan yang dapat 

dimakan. Selain itu, tumbuhan juga mengandung sifat aktif yang dapat 

digunakan dalam pengobatan (Faradisa & Fakhruddin, 2021). 

Sebagaimana dalam QS. Asy-Syu‘ara '/26:7 Allah swt berfirman: 

ا اوََلَمْ  ضِْ اِلىَ يرََو  رَ  بَت نَا كَمْ  الْ  جْ  كُل ِْ مِنْ  فِي هَا انَ ْۢ كَرِي مْ  زَو   
Terjemahnya : 

Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami telah 
menumbuhkan di sana segala jenis (tanaman) yang tumbuh baik? 
(Kementrian Agama, 2022). 

Dalam tafsir Al-Misbah kata ila pada ayat ini mengandung makna batas 

akhir. Berfungsi meperluas arah pandangan hingga batas akhir. Dengan 

demikian ayat ini mengisyaratkan manusia untuk memperluas pandangan 

terhadap keajaiban yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan yang ada dimuka 

bumi. Sedangkan kata karim dalam ayat tersebut digunakan untuk 

menggambarkan suatu hal yang baik pada setiap objek, dalam hal ini adalah 

tumbuhan. Tumbuhan yang baik paling tidak adalah yang subur dan 

bermanfaat (Shihab, 2002). 

Pada tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, Allah swt mengingatkan kekuasaan-

Nya dan keagungan-Nya yang telah menciptakan bumi dan telah 

menumbuhkan didalamnya tumbuh-tumbuhan yang baik berupa tanam-

tanaman dan buah-buahan. Yang sesungguhnya dibalik itu semua terdapat 
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tanda-tanda atas kebesaran Allah swt yang telah menciptakan alam semesta 

(Abdullah, 2004). 

Betapa besar kekuasaan Allah swt dan betapa luasnya nikmat-nikmat 

yang telah Allah swt berikan kepada hamba-hambaNya. Dengan 

memperhatikan apa yang telah Allah swt berikan bagi kehidupan hamba-Nya, 

seperti menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang beraneka 

macam jenis di bumi. Sesungguhnya tumbuhan yang telah Allah swt 

tumbuhkan itu merupakan tumbuhan yang baik dan memiliki manfaat yang 

sangat besar untuk kehidupan hamba-Nya. Sesungguhnya dalam penciptaan 

itu menandakan keagungan Allah swt yang maha pengasih dan penyayang 

kepada hamba-hamba-Nya (Salim & Said, 2006). 

Ayat di atas menjelaskan tentang kebesaran Allah swt dalam 

menciptakan bumi dan isinya, termasuk di dalamnya adalah tumbuhan yang 

beraneka ragam. Tumbuhan yang diciptakan adalah tumbuhan yang subur 

seperti biji-bijian, sayur-sayuran dan buah-buahan serta rumput yang dapat 

dimanfaatkan oleh seluruh makhluk hidup baik itu sebagai bahan makanan 

bagi manusia dan ternak dan dapat pula digunakan sebagai tanaman herbal 

atau tanaman obat bagi manusia. 

Sebagaimana dalam QS. An-Nah l /16:11, Allah swt berfirman: 

بِتُْ عَْ بِهِْ لكَُمْ  ينُ ْۢ ر  نَْ الزَّ ي توُ  نَابَْ وَالنَّخِي لَْ وَالزَّ عَ  يَة ْ ذٰلِكَْ فيِْ  اِنَّْ الثَّمَرٰتِْ  كُل ِْ وَمِنْ  وَالْ  لَْٰ  

مْ  نَْ ل ِقَو  يَّتفَكََّرُو   
Terjemahnya : 

Dengan (air hujan) itu Dia menumbuhkan untukmu tumbuh-tumbuhan, 
zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya 
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) 
bagi orang yang berpikir (Kementrian Agama, 2022). 

Dalam tafsir Al-Misbah, ayat ini menyebutkan bahwa, Allah swt. 

menumbuhkan bagi kamu dengannya yakni dengan air hujan itu tanaman-
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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 

mengatumya seperti itu adalah Maha Esa lagi maha kuasa. Tanda itu berguna 

bagi kaum yang memikirkan (Shihab M, 2002). 

Pada tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, selain binatang-binatang yang dapat 

dimanfaatkan oleh manusia, Allah swt juga mengaruniakan nikmat-Nya 

berupa air hujan yang diturunkan dari langit. Sebagian air hujan ini digunakan 

untuk diminum sebagai air tawar yang menyegarkan, sementara sebagian 

lainnya dimanfaatkan untuk menyiram tumbuh-tumbuhan dan tanaman, serta 

membantu menyuburkannya sehingga dapat menjadi tempat penggembalaan 

bagi binatang-binatang ternak. Dengan air hujan, Allah swt menumbuhkan 

berbagai tanaman dan buah-buahan, seperti zaitun, kurma, anggur, dan 

banyak buah lainnya yang berbeda-beda jenis, warna, bau, dan rasa. Dalam 

ciptaan Allah swt yang diberikan kepada umat manusia ini terdapat tanda-

tanda kekuasaan-Nya, dan hanya Dia-lah Tuhan Yang Maha Esa yang layak 

disembah (Abdullah, 2003). 

Allah swt mengarahkan perhatian hamba-hamba-Nya kepada tanda-

tanda kekuasaan-Nya yang nyata dan nikmat-nikmat-Nya yang besar dengan 

menundukkan malam dan siang, serta matahari, bulan, dan bintang-bintang 

yang bersinar di langit. Bintang-bintang tersebut berfungsi sebagai petunjuk 
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dalam kegelapan, sementara planet-planet yang beredar pada orbitnya juga 

mengikuti perintah dan ketentuan Allah swt. Selain itu, Allah swt telah 

menundukkan berbagai makhluk di bumi untuk manfaat manusia, termasuk 

hewan, tumbuhan, dan sumber daya alam lainnya. Semua ini mengandung 

tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah bagi mereka yang merenung dan 

mempelajari dengan baik (Salim & Said, 2006). 

Ayat ini menjelaskan bahwa, Allah swt sungguh menciptakan segala 

sesuatu termasuk tanaman-tanaman di bumi yang dapat dimanfaatkan oleh 

manusia dengan sebaik-baiknya. Allah swt memerintahkan kita untuk 

memperhatikan bumi dan isinya termasuk didalamnya adalah tumbuhan, 

karena sesungguhnya didalam itu terdapat tanda kebesaran Allah swt. Yang 

dapat diartikan bahwa sebaiknya kita senantiasa berupaya mengkaji, meneliti, 

mencari tahu hingga menemukan tanda kebesaran Allah swt berupa kegunaan 

atau manfaat dari tumbuhan yang Allah swt ciptakan itu, sehingga dapat 

dimanfaatkan bagi kehidupan termasuk sebagai pengobatan. 

Sebagaimana diriwayatkan oleh Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah saw 

bersabda: 

دُْ حَدَّثنََا مَدَْ أبَُوْ حَدَّثنََا ال مُثنََّىْ ب نُْ مُحَمَّ بَي رِيُّْ أحَ  حُسَي نْ  أبَِي ب نِْ سَعِيدِْ ب نُْ عُمَرُْ حَدَّثنََا الزُّ  

ُْ رَضِيَْ هُرَي رَةَْ أبَيِ عَنْ  رَبَاح ْ أبَيِ ب نُْ عَطَاءُْ حَدَّثنَيِْ قَالَْ ِْ عَنْ  عَن هُْ اللَّّ ُْ صَلَّى النَّبيِ  اللَّّ  

ُْ أنَ زَلَْ مَا قَالَْ وَسَلَّمَْ عَلَي هِْ ْ داَءْ  اللَّّ شِفَاءْ  لَهُْ أنَ زَلَْ إلَِّْ  
Artinya:  

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah 
menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az Zubairi telah menceritakan 
kepada kami 'Umar bin Sa'id bin Abu Husain dia berkata; telah 
menceritakan kepadaku 'Atha` bin Abu Rabah dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: 
"Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya 
juga." (HR. Bukhari. 1907). 

Karena setiap penyakit pasti ada obatnya, dalam pandangan Islam 

dijelaskan bahwa segala ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia termasuk tumbuh-
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tumbuhan yang beraneka ragam, untuk memperoleh obat yang tepat untuk 

setiap penyakit tersebut dibutuhkan kerja keras, percobaan dan penelitian 

agar dapat diketahui efeknya secara aman dan manfaatnya secara maksimal. 

Dari ayat dan hadits di atas, dapat dipahami bahwa Allah swt senantiasa 

mengisyaratkan kepada manusia untuk mengembangkan dan memperluas 

ilmu pengetahuan untuk melihat dan menyadari tanda-tanda kebesaran Allah 

swt khususnya dalam pengobatan yang berasal dari alam, baik dari tumbuh-

tumbuhan, hewan maupun mineral. Agar manusia senantiasa selalu bersyukur 

atas segala nikmat pemberian Allah swt melalui segala sesuatu yang telah 

Allah swt ciptakan untuk manusia, terkhusus tumbuh-tumbuhan yang 

tentunya memiliki manfaat besar untuk memenuhi kebutuhan manusia.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dan 

kualitatif untuk mengetahui ada tidaknya aktivitas antibakteri pada ekstak dan 

partisi daun anak dara (Croton oblongus Burm F.) terhadap bakteri 

Propionibacterium acnes dan mengetahui pada kosnsentrasi berapa ekstrak 

dan partisi daun anak dara (Croton oblongus Burm F.) memberikan aktivitas 

antibakteri. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini dlakukan dengan pendekatan eksperimental yang 

dilakukan dengan berbagai tahap yaitu ekstraksi, partisi, skrining fitokimia 

dan uji aktivitas bakteri dengan menggunakan metode difusi cakram. 

C. Lokasi dan waktu penelitian 

1. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biologi Farmasi dan 

Mikrobiologi Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biologi Farmasi untuk 

melaksanakan proses pengolahan sampel daun anak dara (Croton oblongus 

Burm F.) hingga didapatkan hasil partisi daun anak dara. Kemudian 

dilanjutkan dengan sterilisasi alat dan bahan yang digunakan serta pengujian 

aktivitas antibakteri pada sampel di Laboratorium Mikrobiologi. 

2. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2024 – Juni 2024 
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D. Populasi dan Sampel  

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah tumbuhan anak dara (Croton 

oblongus Burm F.) yang diperoleh dari Desa Kanrung Manimpahoi/Caile 

kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai. 

2. Sampel  

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun anak dara 

(Croton oblongus Burm F.). 

E. Instrumen Penelitian 

1. Alat 

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah autoklaf HVE-50 

(Hirayama Hiclave), alat maserasi, bunsen, blender (Sharp), batang pengaduk, 

cawan petri, cawan porselin, corong pisah (Pyrex), corong kaca (Pyrex), 

erlenmeyer (Pyrex), gelas ukur (Iwaki), hot plate, jangka sorong (Tricle brand), 

kain saring, laminar air flow (ESCO), ose bulat, micropipet 10-100 L, 

micropipet 100-1000 L (Joanlab), oven (Memmert), spatel, spoit (Onemed), 

statif dan klem, timbangan analitik, tabung reaksi (Iwaki, Pyrex), rotary 

evaporator (IKA RV 10 basic), rak tabung reaksi, vial, vortex dan waterbath 

(Memmert). 

2. Bahan 

Bahan yang digunakan adalah, aquadest (Onelab Waterone), aluminium 

foil (Klin Pak), asetat anhidrida, amil alkohol, bakteri Propionibacterium acnes, 

cotton swab steril (Onemed), DMSO (Merck), HCl (Emsure), H2SO4 1% (Merck), 

BaCl2 1%, FeCl3, kertas saring, klindamisin, kloroform, kapas, medium Nutrient 

Agar (Himedia), NaCl 0,9% (Mjb Pharma), paper disc blank (MN), sampel daun 

anak dara (Croton oblongus Burm F.), serbuk Mg, pelarut etanol 96% (Jk Care), 
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pelarut etil asetat, pelarut n-heksan, reagen wagner (Merck), reagen 

dragendorf (Merck), dan water for injection (Otsuka). 

F. Tekhnik Pengelolahan Sampel 

1. Pengolahan Sampel 

Sebelum dilakukan maserasi terlebih dahulu dilakukan beberapa 

tahapan penyiapan sampel seperti dilakukan pengambilan sampel, sortasi 

basah, dilanjutkan dengan pencucian daun anak dara (Croton oblongus Burm 

F.) dan perajangan. Setelah itu sampel diangin-anginkan dan dikeringkan 

didalam lemari pengering pada suhu 40C selama 24 jam. Selanjutnya 

dilakukan sortasi kering untuk memilah daun yang akan digunakan, kemudian 

sampel dihaluskan atau dijadikan serbuk menggunakan blender, dan 

dimasukkan kedalam wadah maserasi dan siap di ekstraksi (Haeria et al., 

2016). 

2. Ekstraksi Sampel 

Sampel sebanyak 200 g yang telah dikeringkan dan dimasukkan dalam 

wadah maserasi. Ditambahkan pelarut etanol 96% sebanyak 1000 mL dan 

dipastikan sampel terendam dengan baik. Wadah maserasi ditutup dengan 

aluminium foil terlebih dahulu kemudian ditutup dengan tutup wadah 

maserasi dan disimpan selama 3 x 24 jam dan terlindung dari sinar matahari 

langsung. Selanjutnya dilakukan penyaringan untuk memisahkan ampas sebuk 

simplisia dengan filtrat menggunakan kain saring dan kertas saring. Hasil yang 

diperoleh dikumpulkan dan diuapkan cairan penyarinya dengan rotary 

evaporator dengan suhu 60C dan dipekatkan dengan waterbath hingga 

diperoleh ekstrak kental (Haeria et al., 2016). 
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3. Partisi Cair-cair 

Ekstrak etanol kental daun anak dara (Croton oblongus Burm F.) 

ditimbang sebanyak 5 g dan dilarutkan dengan aquadest 50 mL. Setelah itu 

dimasukkan ke dalam corong pisah dan ditambahkan dengan pelarut n-heksan 

sebanyak 50 mL. Kemudian dilakukan penggojogan dan didiamkan hingga 

terbentuk 2 lapisan (fase air dan fase n-hkesan). Fase air dan fase n-heksan 

kemudian dikeluarkan dan ditampung pada wadah yang berbeda. Fase air 

kemudian dimasukkan kembali ke dalam corong pisah lalu ditambahkan 

kembali dengan pelarut n-heksan baru sebanyak 50 mL, dilakukan hal yang 

sama dan proses ini diulang hingga 3 kali. Hasil n-heksan yang didapatkan 

selanjutnya dipekatkan menggunakan waterbath dan didapatkan hasil partisi 

n-heksan yang kental.  

Hasil partisi air dimasukkan kembali kedalam corong pisah dan 

ditambahkan dengan pelarut etil asetat sebanyak 50 mL. Kemudian dilakukan 

penggojogan dan didiamkan hingga terbentuk 2 lapisan antara fase etil asetat 

dan fase air. Fase air dan fase etil asetat kemudian dikeluarkan dan ditampung 

pada masing-masing wadah yang telah disiapkan. Proses ini diulangi hingga 3 

kali dan hasil etil asetat yang didapatkan selanjutnya dipekatkan menggunakan 

waterbath dan didapatkan hasil partisi etil asetat yang kental (Noviyanty & 

Febrianti, 2022). 

G. Skrining Fitokimia 

1. Alkaloid 

Ekstrak etanol 96% daun anak dara ditimbang 0,5 g dan dilarutkan 

dengan aquadest 50 ml, diambil 5 ml kemudian dicampurkan dengan 5 mL HCl 

1% dihomogenkan dan disaring menggunakan kertas saring sehingga 

didapatkan filtrat. Filtrat yang diperoleh dituangkan ke dalam dua tabung 
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reaksi, masing-masing sebanyak 3 mL. Tabung reaksi A diberikan pereaksi 

wagner dan tabung reaksi B diberikan pereaksi dragendorff. Ekstrak 

dinyatakan positif alkaloid ditandai dengan adanya endapan cokelat untuk 

pereaksi wagner dan endapan cokelat kemerahan untuk pereaksi dragendorff 

(Pagarra et al., 2022). 

2. Flavonoid  

Ekstrak etanol 96% daun anak dara ditimbang 0,5 g dan dilarutkan 

menggunakan 10 mL air suling panas, kemudian dipanaskan kembali selama 5 

menit dan disaring dalam keadaan panas. Filtrat yang diperoleh diambil 

sebanyak 3 mL lalu ditambahkan 0,1 g serbuk Mg, HCl pekat, dan 1 mL amil 

alkohol lalu dihomogenkan. Flavonoid positif jika terjadi warna merah, kuning, 

atau jingga pada lapisan amil alkohol (Soemarie et al., 2018). 

3. Steroid 

Ekstrak etanol 96% dilarutkan dengan 2 mL kloroform, kemudian 

ditambahkan 10 tetes asetat anhidrida dan 3 tetes H2SO4 pekat. Hasil uji reaksi 

positif terpenoid ditunjukkan dengan terbentuknya warna biru kehijauan 

untuk hasil positif mengandung steroid, terbentuknya warna merah atau 

jingga menandakan positif terpenoid (Wulan Kusumo et al., 2022). 

4. Saponin  

Dilarutkan ekstrak etanol 0,5 g menggunakan air panas, dinginkan 

kemudian kocok kuat-kuat selama 10 detik. Positif saponin jika terbentuk buih 

setinggi 1-10 cm selama tidak kurang 10 menit dan jika ditambahkan 1 tetes 

HCl 2N, buih tidak hilang (Fitriani et al., 2021). 

5. Tannin  

Ekstrak etanol 96% daun anak dara ditimbang 0,5 g dilarutkan dalam 

10 mL air suling, panas, kemudian didinginkan dan disaring. Sebanyak 1 ml 
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filtrat diambil dan ditambahkan pereaksi FeCl3 sebanyak 5 tetes. Hasil uji 

reaksi positif tannin ditunjukkan oleh warna biru kehitaman atau hijau 

kehitaman (Wulan Kusumo et al., 2022). 

H. Pengujian Aktivitas Antibakteri  

1. Sterilisasi Alat  

Sebelum pengujian aktivitas antibakteri, perlu dilakukan sterilisasi 

terlebih dahulu. Alat-alat yang digunakan sebelumnya dicuci dengan sabun 

dan air bersih, lalu keringkan. Pinset, ose dan Alat-alat gelas, seperti tabung 

reaksi, vial, dan cawan petri, dibungkus kemudian disterilisasi dengan metode 

panas kering menggunakan oven pada suhu 170C selama satu jam. Selain itu, 

ose dan pinset juga diterilkan kembali dengan pemijaran di atas api bunsen 

sebelum digunakan. Alat yang berskala atau tidak tahan panas dan media 

disterilkan dalam autoklaf selama 15 menit pada suhu 121°C (Fitriani et al., 

2021). 

2. Pembuatan Media Pembiakan 

Nutrient Agar ditimbang 0,6 g dan dilarutkan ke dalam 20 mL aquadest 

menggunakan Erlenmeyer. Selanjutnya dihomogenkan dengan dididihkan 

menggunakan hot plate dan sesekali diaduk hingga media larut. Media yang 

telah larut tersebut disterilkan dalam autoklaf selama 15 menit pada suhu 

121°C. Setelah disterilkan, nutrient agar selanjunya dituang pada cawan petri 

yang telah ditempeli dengan label penanda sebelumnya dan dibiarkan 

memadat pada suhu kamar di dalam laminar air flow (Hana Putri et al., 2021). 

3. Inokulasi Bakteri Uji 

Bakteri Propionibacterium acnes diambil dengan menggunakan ose, 

dan inokulasi pada media nutrient agar (NA) dengan metode goresan 
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sinambung (zig-zag). Kemudian diinkubasi pada suhu 37°C selama 1x24 jam 

(Hana Putri et al., 2021). 

4. Pembuatan Suspensi Bakteri 

Hasil inokulasi bakteri Propionibacterium acnes diambil dengan kawat 

ose steril, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi 10 mL 

NaCl 0,9% lalu dihomogenkan hingga diperoleh kekeruhan sama dengan 

standar kekeruhan larutan Mc. Farland 0,5 (1,5x108 koloni/mL) (Hana Putri et 

al., 2021). Larutan standar McFarland 0,5 (1,5x108 CFU/ml) dibuat dengan 

cara mencampurkan barium klorida (BaCl2) 1% sebanyak 0,05 ml dengan 

asam sulfat (H2SO4) 1% sebanyak 9,95 ml dalam tabung reaksi kemudian 

dihomogenkan menggunakan vortex. Kekeruhan dapat dipastikan 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang 625 nm. 

nilai absorbansi Mc.Farland dan suspensi bakteri kemudian dibandingkan dan 

sesuai pada rentan nilai absorban 0,08 hingga 0,1. (Yanti & Rosmania, 2020).  

5. Pembuatan Media Pengujian 

Media Nutrient Agar sebanyak 7,2 g dilarutkan dalam 240 mL aquadest 

steril kemudian dididihkan menggunakan hot plate. Selanjutnya, disterilkan 

menggunakan autoklaf selama 15 menit pada suhu 121°C. Dituang pada cawan 

petri masing-masing 20 mL, selanjutnya ditunggu sampai memadat di suhu 

kamar. Dilakukan swab pada media agar dengan menggunakan suspensi 

bakteri yang telah setara dengan standar kekeruhan Mc. Farland (Azzahra et 

al., 2023).  

6. Pembuatan Kontrol Positif dan Kontrol Negatif 

Kontrol negatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dimetilsulfoksida (DMSO) 10%, dibuat dengan cara menambahkan 300 L 

DMSO kedalam vial dan ditambahkan Aqua pro Injeksi hingga diperoleh 
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larutan sebanyak 3 mL. Kontrol positif yaitu klindamisin 10%, dibuat dengan 

menimbang sebanyak 300 mg serbuk klindamisin, kemudian dilarutkan 

dengan Aqua pro Injeksi. 

7. Pembuatan Larutan Uji 

Larutan uji dibuat dari ekstrak etanol 96%, partisi etil asetat, n-heksan, 

dan air daun anak dara (Croton oblongus Burm F.) dengan konsentrasi 15 

mg/mL, 20 mg/mL, dan 25 mg/mL. Konsentrasi tersebut dibuat dengan 

menimbang masing-masing 45 mg, 60 mg, dan 75 mg, kemudian dilarutkan 

menggunakan DMSO sebanyak 300 l dan ditambahkan dengan Aqua pro 

Injeksi hingga diperoleh larutan sebanyak 3 mL. 

8. Pengujian Antibakteri 

Kertas cakram steril berukuran 6 mm direndam selama 30 menit dalam 

masing-masing vial yang berisi Ekstrak etanol 96%, partisi n-heksan, partisi 

etil asetat, dan partisi air daun anak dara (Croton oblongus Burm F.)  dengan 

berbagai konsentrasi, kontrol positif antibiotik klindamisin 10% dan kontrol 

negatif larutan DMSO 10%. Kemudian dilakukan swab pada media nutrient 

secara merata dengan suspensi antibakteri menggunakan cotton buds steril 

dan didiamkan selama 10 menit. kertas cakram yang telah direndam kemudian 

diletakan diatas lempeng agar menggunakan pinset sesuai dengan pola yang 

telah ditentukan, dimana jarak antar kertas cakram yang satu dan lainnya 

diberi jarak. Selanjutnya dilakukan inkubasi pada suhu 37°C selama 1x24 jam 

(Pertiwi et al., 2023). 
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9. Analisis data  

Data hasil pengukuran diameter zona hambat dari setiap konsentrasi 

dianalisis menggunakan SPSS yaitu uji Analysis of Varian (ANOVA) post hoc test 

(tukey) dengan tingkat kepercayaan 95% untuk mengetahui perbedaan 

signifikan tiap konsentrasi. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Persen Rendamen Ekstrak  

Tabel 1. Hasil Ekstraksi Daun Anak Dara 

Berat simplisia (g) Berat ekstrak (g) % Rendemen 

200 13,37 6,68% 

2. Skrinning Fitokimia 

Tabel 2. Hasil Uji Skrining Fitokimia 

Identifikasi 

Senyawa 
Pereaksi Hasil keterangan 

Alkaloid 

(dragendorf) 

Reagen 

Dragendorf 

Endapan 

cokelat 

kemerahan 

(+) 

Alkaloid 

(wagner) 

Reagen 

Wagner 

Endapan 

cokelat 
(+) 

Flavonoid 

Serbuk Mg 

HCl  

Amil alkohol 

Berwarna 

jingga 
(+) 

Tannin FeCl3 
Hijau 

kehitaman 
(+) 

Saponin HCl 2N Tidak berbusa (-) 

steroid 

Kloroform, 

asetat 

anhidrida dan 

H2SO4 

Berwarna biru 

kehijauan 
(+) 

Keterangan : 
(+) = Positif  
(-) = Negatif 
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3. Hasil Partisi 

Tabel 3. Hasil Partisi Ekstrak Etanol 96%  

Sampel Pelarut 
Berat Hasil Partisi 

(g) 

Ekstrak Anak Dara  

5 g 

N-heksan 2,4 

Etil asetat 0,2 

Tidak larut (Air)  1,5 

4. Hasil Pengujian Aktivitas Antibakteri 

a. Hasil Ekstrak Etanol Daun Anak Dara  

 

Gambar 5. Hasil Pengujian Ekstrak Etanol 

Tabel 4. Hasil Pengukuran Ekstrak Etanol  

Konsentrasi 

Diameter Zona Hambat 

(mm) 
Rata-rata 

(mm) 
Keterangan 

1 2 3 

15 mg/mL 5,00 6,25 7,90 6,38 ± 1,45 Sedang 

20 mg/mL 8,87 8,05 8,52 8,48 ± 0,41 Sedang 

25 mg/mL 12,57 11,97 11,80 12,11 ± 0,40 Kuat 

b. Hasil Partisi n-heksan Daun Anak Dara 

 

 

 

 

Gambar 6. Hasil Pengujian Partisi n-heksan 

A 

B 

C 

D E 

 A

 

A 

B 

C

 

D E 

Keterangan : 
A = Klindamisin 10% (b/v) 
B = Konsentrasi 15 mg/mL 
C = Konsentrasi 20 mg/mL 
D = Konsentrasi 25 mg/mL 
E = DMSO 10% (v/v) 
 
 

Keterangan : 
A = Klindamisin 10% (b/v) 
B = Konsentrasi 15 mg/mL 
C = Konsentrasi 20 mg/mL 
D = Konsentrasi 25 mg/mL 
E = DMSO 10% (v/v) 
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Tabel 5. Hasil Pengukuran Partisi n-heksan  

Konsentrasi 
Diameter Zona 
Hambat (mm) 

Rata-rata 
(mm) 

Keterangan 
1 2 3 

15 mg/mL 5,52 5,22 6 5,58 ± 0,39 Sedang 

20 mg/mL 9,3 7,27 8,55 8,37 ± 1,02 Sedang 

25 mg/mL 13,30 12,17 12,25 12,57 ± 0,63 Kuat 

c. Hasil Partisi Etil Asetat Daun Anak Dara  

  
 

Gambar 7. Hasil Pengujian Partisi Etil Asetat 
 

Tablel 6. Hasil Pengukuran Partisi Etil Asetat 

Konsentrasi 
Diameter Zona 
Hambat (mm) 

Rata-rata 
(mm) 

Keterangan 
1 2 3 

15 mg/mL 5,30 4,85 4,45 4,86 ± 0,42 Lemah 

20 mg/mL 8,00 6,36 5,90 6,75 ± 1,10 Sedang 

25 mg/mL 9,15 8,55 7,75 8,48 ± 0,70 Sedang 

 

  

Keterangan : 
A = Klindamisin 10% (b/v) 
B = Konsentrasi 15 mg/mL 
C = Konsentrasi 20 mg/mL 
D = Konsentrasi 25 mg/mL 
E = DMSO 10% (v/v) 
 
 

A 

B 

C

 

D 
E 
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d. Hasil Partisi Air Daun Anak Dara  

 

 

 

 

Gambar 8. Hasil Pengujian Partisi Air 

Tablel 7. Hasil Pengukuran Partisi Air 

Konsentrasi 
Diameter Zona 
Hambat (mm) 

Rata-rata 
(mm) 

Keterangan 
1 2 3 

15 mg/mL - - - - 
Tidak ada 
hambatan 

20 mg/mL - - - - 
Tidak ada 
hambatan 

25 mg/mL - - - - 
Tidak ada 
hambatan 

  

Tablel 8. Hasil Pengukuran Kontrol Positif dan Negatif 

Kontrol Rata-rata (n) Keterangan 
K+ 17,25 ± 1,94 Kuat   
K- - Tidak menghambat 

Keterangan : 

n = 12 

K+ = Klindamisin 10% (b/v) 

K-  = DMSO 10% (v/v) 

Tablel 9. Hasil Pengukuran Mc.Farland dan Suspensi Bakteri 

Larutan Absorban  
Mc.Farland 0,104 

Suspensi Bakteri 0,100 
 

 

 

 

A 

B 

C

 

D

 

E 

Keterangan : 
A = Klindamisin 10% (b/v) 
B = Konsentrasi 15 mg/mL 
C = Konsentrasi 20 mg/mL 
D = Konsentrasi 25 mg/mL 
E = DMSO 10% (v/v) 
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B. Pembahasan 

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati 

yang sangat tinggi. Keanekaragaman ini merupakan salah satu nikmat yang 

diberikan oleh sang pencipta kepada manusia, yang dapat dimanfaatkan 

sebaik-baiknya oleh manusia termasuk sebagai pengobatan. Pada penelitian ini 

telah dilakukan pengujian aktivitas antibakteri dari ekstrak dan partisi daun 

anak dara terhadap salah satu bakteri penyebab jerawat yakni 

Propionibacterium acnes. Penelitian ini diawali dengan penyiapan sampel daun 

anak dara yang didapatkan dari Desa Kanrung Manimpahoi/Caile kecamatan 

Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai.  

Daun anak dara (Croton oblongus Burm F.) diesktraksi menggunakan 

metode maserasi. Maserasi dilakukan dengan mengeringkan daun anak dara 

terlebih dahulu kemudian dibuat menjadi serbuk dan dimasukkan kedalam 

wadah maserasi. Pelarut yang digunakan dalam proses maserasi ini merupakan 

pelarut etanol 96%. Pelarut etanol digunakan karena pada penelitian 

sebelumnya telah didapatkan hasil bahwa ekstrak etanol 96% daun anak dara 

merupakan ekstrak yang aktif dalam mengahambat beberapa bakteri pathogen. 

(Mukhriani, 2014).  

Sampel sebanyak 200 g direndam dengan etanol 96% sebanyak 1000 

mLiter selama 3x24 jam pada ruangan tertutup dan terhindar dari cahaya 

matahari sambil sesekali diaduk agar senyawa dapat tersari sempurna dalam 

cairan penyari. Prinsip ekstraksi didasarkan pada kemampuan pelarut untuk 

melewati dinding sel dan memasuki rongga sel yang berisi berbagai komponen 

aktif. Komponen aktif ini akan terlarut dalam pelarut yang digunakan (Asworo 

& Widwiastuti, 2023). Hasil filtrat yang didapatkan kemudian dipekatkan 
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menggunakan rotary evaporator dan waterbath. Didapatkan ekstrak kental 

sebanyak 13,37 g dengan hasil rendamen ekstrak 6,68%. 

Estrak etanol yang didapatkan kemudian dipisahkan lagi sesuai 

kepolarannya dengan metode partisi cair-cair menggunakan corong pisah. 

Adapun prinsipnya adalah melarutkan senyawa menggunakan pelarut yang 

berbeda kepolarannya sehingga senyawa yang terkandung didalam ekstrak 

larut sesuai dengan kepolaran pelarut (Mirwan, 2013). Adapun pelarut yang 

digunakan adalah aquadest, n-heksan dan etil asetat. 

Partisi dilakukan dengan cara ditimbang sebanyak 5 g ekstrak etanol 

daun anak dara kemudian dilarutkan dalam 50 mL aquadest. Larutan kemudian 

dimasukkan ke dalam corong pisah dan ditambahkan 50 mL pelarut n-heksan. 

Dilakukan penggojogan dengan sesekali membuka tutup corong pisah untuk 

membuang gas yang ada akibat proses penggojogan dan didiamkan hingga 

terbentuk 2 lapisan. Lapisan yang terbentuk dipisahkan partisi air dan partisi 

n-heksan. partisi air dimasukkan kembali ke dalam corong pisah dan ditambah 

50 mL n-heksan dikocok dan didiamkan hingga terbentuk pemisahan, proses 

ini dilakukan hingga 3 kali. Partisi air kembali dimasukkan kembali kedalam 

corong pisah kemudian ditambahkan dengan pelarut etil asetat 50 mL dan 

dilakukan penggojogan. Langkah yang sama dengan halnya n-heksan dan 

diulang sebanyak 3 kali. Hasil partisi etil asetat yang didapatkan kemudian 

diuapkan menggunakan waterbath untuk mendapatkan hasil partisi yang 

kental. Adapun hasil yang didapatkan pada partisi n-heksan yaitu 2,4 g, partisi 

etil asetat 0,2 g dan partisi air 1,5 g (Noviyanty & Febrianti, 2022). 

Sebelum dilakukan pengujian aktivitas antibakteri, terlebih dahulu 

dilakukan sterilisasi pada alat-alat serta media yang akan digunakan. 

Sterilisasi dilakukan menggunakan metode panas kering dengan 
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menggunakan oven pada suhu 170C selama satu jam dan panas basah 

menggunakan autoclave pada suhu 121C selama 15 menit untuk 

menghilangkan atau menghancurkan mikroorganisme dan mencegah 

kontaminasi saat pengujian (Istini, 2020). 

Untuk pembuatan suspensi bakteri, dilakukan dengan mengambil 1-2 

ose bakteri yang telah diinokulasi dan diinkubasi selama 24 jam, kemudian 

dimasukkan kedalam 10 mL larutan NaCl. Larutan NaCl 0,9% steril digunakan 

karena bersifat isotonik dengan cairan sel bakteri, sehingga memungkinkan 

bakteri tetap hidup sebelum dipindahkan ke media kultur baru. Tujuan dari 

peremajaan bakteri adalah untuk mendapatkan bakteri yang aktif sehingga 

pertumbuhan bakteri tersebut dapat optimal (Sari et al., 2022) 

Kekeruhan suspensi bakteri uji disesuaikan dengan standar McFarland 

no. 0,5, yang setara dengan konsentrasi 1,5x108 bakteri/mL dimana standar 

tersebut adalah standar yang digunakan pada skala laboratorium untuk 

percobaan kerentanan antimikroba dan percobaan hasil biakan bakteri 

(McFarland, 2002). Larutan standar McFarland 0,5 (1,5x108 CFU/ml) dibuat 

dengan cara mencampurkan barium klorida (BaCl2) 1% sebanyak 0,05 ml 

dengan asam sulfat (H2SO4) 1% sebanyak 9,95 ml dalam tabung reaksi 

kemudian dihomogenkan menggunakan vortex. Dimana keakuratan 

kekeruhan dapat dapat dipastikan menggunakan spektrofotometer UV-Vis 

dengan panjang gelombang 625 nm dengan nilai absorban 0,08 hingga 0,1 

(Yanti & Rosmania, 2020). Pada penelitian didapatkan nilai absorbansi 

suspensi bakteri yaitu 0,1 dan nilai absorbansi Mc. Farland 0,104. 

Uji aktivitas antibakteri daun anak dara (Croton oblongus Burm F.) 

dilakukan dengan menggunakan metode difusi cakram. Metode difusi cakram 

merupakan metode pengujian aktivitas antibakteri dengan mengukur nilai 
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hambatan dari suatu sampel yang dapat ditandai dengan zona bening yang 

tercipta disekitar kertas cakram. Dalam metode ini, kertas cakram 

ditempatkan di atas media yang telah diswab dengan suspensi bakteri (Sari et 

al., 2022). 

Pada pengujian ini digunakan 3 konsentrasi yakni, 15 mg/mL, 20 

mg/mL, dan 25 mg/mL, dengan kontrol positif yakni klindamisin 10% (b/v) 

dan kontrol negatif yakni DMSO 10%. Klindamisin merupakan obat golongan 

antibiotik yang paling sering digunakan dalam pengobatan jerawat, 

klindamisin juga digunakan sebagai kontrol positif karena klindamisin 

merupakan perbandingan yang baik untuk melihat kemampuan sampel dalam 

menghambat bakteri. Klindamisin sebagai antimikroba yang bersifat 

bakteriostatik maupun bakterisida yang mempunyai mekanisme membunuh 

bakteri dengan cara mencegah sintesis protein dari bakteri (Ayu Lestari & 

Qonitah, 2023). Alasan penggunaan kontrol negatif DMSO karena pada 

penelitian sebelumnya, DMSO tidak memberikan pengaruh aktivitas 

antibakteri terhadap bakteri Propionibacterium acnes ditandai dengan tidak 

ada zona bening/hambat yang timbul di area sekitar paper disc sehingga tidak 

mempengaruhi pengujian (Pertiwi et al., 2023). 

Menurut David dan Stout (1971) kekuatan daya antibakteri 

berdasarkan diameter zona hambat dibagi menjadi empat kategori yaitu 

sangat kuat (zona hambat lebih dari 20 mm), kuat (zona hambat 10-20 mm), 

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

(Nabila & Bhakti Purnamasari, 2021). Dari hasil pengujian aktivitas 

antibakteri yang dilakukan didapatkan hasil bahwa pada konsentrasi 15 

mg/mL pada ektrak etanol 96% dan partisi n-heksan daun anak dara (Croton 

oblongus Burm F.) berada pada kategori hambatan yang sedang dengan 
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masing-masing diameter 6.38 ± 1,45 mm, 5,58 ± 0,39 mm, dan pada partisi etil 

asetat berada dikategori lemah dengan diameter 4,86 ± 0,42 mm terhadap 

bakteri Propionibacterium acnes. Pada konsentrasi 20 mg/mL baik pada ektrak 

etanol 96%, partisi n-heksan dan partisi etil asetat daun anak dara (Croton 

oblongus Burm F.) berada pada kategori hambatan yang sedang dengan 

masing-masing diameter 8,48 ± 0,41 mm, 8,37 ± 1,02 mm dan 6,75 ± 1,10 mm. 

Untuk konsentrasi 25 mg/mL didapatkan hasil pada ekstrak etanol 96% dan 

hasil partisi n-heksan berada pada kategori hambatan yang kuat dengan 

masing-masing diameter 12,11 ± 0,40 mm dan 12,57 ± 0,63 mm. Untuk partisi 

etil asetat pada konsentrasi 25 mg/mL didapatkan hambatan berada pada 

kategori sedang dengan diameter 8,48 ± 0,70 mm. Sementara untuk hasil 

partisi dari air, baik pada konsentarasi 15 mg/mL, 20 mg/mL, 25 mg/mL tidak 

memiliki zona bening disekitar paper disc yang menandakan bahwa partisi air 

tidak memiliki  aktivitas  dalam menghambat bakteri Propionibacterium acnes 

pada konsentrasi tersebut. Adapun kontrol positif yakni klindamisin 10% 

(b/v) didapatkan rata-rata diameter zona hambat sebesar 17,25 ± 1,94 mm 

(kategori kuat) sementara kontrol negatif yaitu DMSO 10% tidak ditemukan 

adanya hambatan. 

Aktivitas antibakteri yang dihasilkan oleh ekstrak etanol, partisi n-

heksan, dan partisi etil asetat, dipengaruhi oleh metabolit sekunder yang 

terkandung didalam ekstrak. Berdasarkan (tabel.2) didapatkan hasil bahwa 

ekstrak daun anak dara (Croton oblongus Burm F.) positif mengandung senyawa 

alkaloid, flavonoid, tannin dan steroid. Alkaloid memiliki mekanisme dalam 

menghambat bakteri dengan cara merusak komponen penyusun peptidoglikan 

pada sel bakteri sehingga menyebabkam lapisan dinding sel yang terbentuk 

tidak sempurna dan mengakibatkan lisis sel bakteri (Pertiwi et al., 2023). 
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Senyawa flavonoid yang terkandung pada ekstrak dapat memberikan 

aktivitas antibakteri dengan cara merusak 62entawai sel. Sementara tannin 

memiliki aktivitas antibakteri dengan cara mengkerutkan dinding sel sehingga 

pertumbuhan bakteri terhambat bahkan mengalami lisis (Soemarie et al., 

2018). Mekanisme steroid sebagai antibakteri yaitu dengan berinteraksi 

dengan 62entawai fosfolipid dan membuat dinding sel menjadi rapuh dan lisis 

(Rahmatiyah et al., 2023). 

Dari data hasil penelitian yang didapatkan dilakukan 62entawa data 

menggunakan uji statitistik One-Way ANOVA tukey menggunakan software 

statistic (SPSS), dengan tujuan untuk mengetahui adanya perbedaan yang 

signifikan pada sampel yang diuji (sig = a<0,05). Hasil uji One-Way ANOVA tukey 

menunjukkan bahwa pada ekstrak, yang memiliki nilai hambatan berbeda 

signifikan adalah pada kontrol positif terhadap semua konsentrasi dan pada 

konsentrasi 25 mg/mL terhadap konsentrasi 15 mg/mL dan 20 mg/mL, 

sementara antara 20 mg/mL dan 15 mg/mL, hasil yang didapatkan tidak 

berbeda signifikan. Pada partisi n-heksan, didapatkan perbedaan yang 

signifikan yaitu pada kontrol positif terhadap konsentrasi 15 mg/mL dan 20 

mg/mL sementara pada konsentrasi 25 mg/mL didapatkan hasil tidak berbeda 

signifikan terhadap kontrol positif. Konsentrasi 25 mg/mL terhadap 

konsentrasi 15 mg/mL didapatkan hasil yang berbeda signifikan, untuk 

konsentrasi 25 mg/mL terhadap 20 mg/mL serta 20 mg/mL terhadap 15 

mg/mL hasil yang didapatkan tidak berbeda signifikan. Pada etil asetat 

perbedaaan yang signifikan terdapat pada kontrol positif terhadap semua 

konsentrasi dan konsentrasi 25 mg/mL terhadap konsentrasi 15 mg/mL, 

sementara konsentrasi 25 mg/mL terhadap 20 mg/mL serta 20 mg/mL 

terhadap 15 mg/mL hasil yang didapatkan tidak berbeda signifikan. Sedangkan 
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pada partisi air didapatkan perbedaan signifikan hanya terdapat pada kontrol 

positif terhadap semua konsentrasi. 

Dari penelitian yang dilakukan, ekstrak etanol, partisi etil asetat, dan 

partisi air didapatkan bahwa konsentrasi yang digunakan memiliki perbedaan 

zona hambat yang signifikan terhadap zona hambat kontrol positif. Sedangkan 

pada n-heksan konsentrasi 25 mg/mL didapatkan tidak berbeda signifikan 

terhadap klindamisin 10%. Dari ketiga konsentrasi yang digunakan diperoleh 

bahwa yang memiliki hambatan dikategori kuat adalah konsentrasi 25 mg/mL 

pada ekstrak dengan diameter hambat 12,11±0,40 mm dan partisi n-heksan 

dengan diameter 12,57±0,60 mm. Namun, hambatan yang dihasilkan tidak 

lebih besar dari zona hambat dari kontrol positif.   

Dari hasil penelitian Mukhriani, dkk (2016), ekstrak etanol daun anak 

dara (Croton oblongus Burm f.) memiliki aktivitas antibakteri terhadap 

beberapa mikroba 63entawai seperti Escherchia coli, Bacillus subtilis, 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans, Vibrio 

colera. Hal yang sama juga pada penelitian ini, dimana ekstrak dan partisi daun 

anak dara didaptkan memiliki aktivitas terhadap bakteri Propionibacterium 

acnes.
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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian uji aktivitas 

antibakteri hasil partisi ekstrak etanol 96% daun anak dara (Croton oblongus 

Burm F.) terhadap Propionibacterium acnes, dapat ditarik 64entawai64a bahwa 

: 

1. Ekstrak etanol, partisi n-heksan, dan partisi etil asetat daun anak dara 

(Croton oblongus Burm F.) memiliki aktivitas penghambatan terhadap 

bakteri Propionibacterium acnes pada konsentrasi 15 mg/mL, 20 mg/mL, 

dan 25 mg/mL. 

2. Daun anak dara memperoleh hambatan yang kuat yaitu pada esktrak 

etanol dan partisi n-heksan dikonsentrasi 25 mg/mL dengan hambatan 

sebesar 12,11 ± 0,40 mm dan 12,57 ± 0,63 mm. Hasil analisis data 

menggunakan one-way ANOVA tukey (sig < 0.05) diketahui, konsentrasi 

25 mg/mL pada partisi n-heksan tidak terdapat perbedaan signifikan 

(non significan) terhadap klindamisin 10%, sedangkan pada ekstrak 

etanol didapatkan adanya perbedaan signifikam terhadap kontrol positif.   

B. Saran  

Disarankan untuk melakukan penelitian uji Konsentrasi Hambat 

Minimum (KHM) dan Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM) dari ekstrak dan 

partisi daun anak dara (Croton oblongus Burm F.) untuk mengetahui nilai KHM 

dan KBM daun anak dara dalam menghambat bakteri Propionibacterium acnes. 

.
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Skema Kerja Alur Penelitian 

 

 

  

Ekstraksi (maserasi) 

Skrining Fitokimia  Partisi cair-cair Pengujian aktivitas 

antibakteri 

Pengamatan   

Pengujian aktivitas 

antibakteri 

Penyiapan sampel 
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Lampiran 2. Skema Kerja Ekstraksi Daun Anak Dara  

 

  

Preparasi sampel 

• Dicuci 

• Dirajang 

• Dikeringkan 

• dihaluskan 

Serbuk daun anak dara  

• Ditimbang serbuk 

• Direndam serbuk dengan 
etanol 96% 

• Didiamkan selama 3x24 

jam 

Maserasi  

Dipekatkan  
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Lampiran 3. Skema Kerja Skrining Fitokimia 

 

  
Ekstrak kental daun anak dara  

Pengujian 

Alkaloid Flavonoid Steroid Saponin Tannin 

• Ditimbang 0,5 g ekstrak  

• Dilarutkan 
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Lampiran 4. Skema Kerja Partisi Cair-Cair Ekstrak Daun Anak Dara  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dilarutkan dengan 50 mL 
aquadest 

• Dimasukkan kedalam corong 
pisah 

• Ditambahkan pelarut n-
heksan 50 mL 

Ekstrak kental daun anak dara  

 

Partisi cair-cair (corong pisah) 

Partisi n-heksan Partisi air 

Pemekatan 

Pemekatan 

• Digojog 

  

• Dimasukkan kedalam corong 
pisah 

• Ditambahkan pelarut etil 
asetat 50 mL 

• Digojog 

Pengujian aktivitas 

antibakteri 

Partisi air dan Partisi Etil 

Asetat 
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Lampiran 5. Skema Kerja Pembuatan Larutan Uji Aktivitas Antibakteri 

Daun Anak Dara 

 

 

  
Ditimbang 45 mg, 60 mg, dan 75 mg 

DMSO  

20 mg/mL 

• Dilarutkan  

• Ditambahkan aquadest 

• Dibuat konsentrasi 

25 mg/mL 15 mg/mL 
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Lampiran 6. Skema Kerja Pengujian Aktivitas Antibakteri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kertas cakram 

• Direndam kertas cakram pada 
larutan uji 

• Dilakukan swab pada media agar 

dengan susupensi bakteri 

• Diletakkan kertas cakram diatas 
media NA 

• Diinkubasi pada suhu 37℃ 
selama 24 jam 

• Diamati zona bening yang 
terbentuk 

 

Media Na 

Pengukuran 
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Lampiran 7. Perhitungan 

1. Perhitungan Rendamen Ekstrak 

Rendemen = 
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎 𝑥  100% 

= 
13,37
200 𝑔  𝑥  100% 

= 6,68% 

2. Perhitungan larutan uji  

Dibuat larutan uji dalam 3 ml 

a. 15 mg/mL  

15 𝑚𝑔

1 𝑚𝐿
=  

𝑥

3𝑚𝐿
 

x = 15 mg x 3 

x = 45 mg 

b. 20 mg/mL  

20 𝑚𝑔

1 𝑚𝐿
=  

𝑥

3𝑚𝐿
 

x = 20 mg x 3 

x = 60 mg 

c. 25 mg/mL  

25 𝑚𝑔

1 𝑚𝐿
=  

𝑥

3𝑚𝐿
 

x = 25 mg x 3 

x = 75 mg 

d. DMSO 10% = 
10

100  𝑥 3 𝑚𝐿 = 0,3 𝑚𝐿 

= 300 L 

e. Klindamisin 10% = 
10

100  𝑥 3 𝑚𝐿 = 0,3 𝑔 

= 300 mg 
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Lampiran 8. Dokumentasi 

   

Gambar 9. Preparasi sampel (a) Pengambilan sampel (b) pencucian sampel 

(c) Pengeringan sampel 

    

Gambar 10. Ekstraksi (a) Maserasi (b) Pemekatan Ekstrak 

       

 

Gambar 11. Skrinning Fitokimia (a) Blangko (b) Alkaloid (c) Flavonoid (d) 
tannin (e) Steroid (f) Saponin 

(a) (b) (c) 

(a) (b) 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) 
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Gambar 12. Partisi 

   

 

Gambar 13. Persiapan pengujian (a) Sterilisasi (b) Inokulasi Bakteri (c) 
Suspensi Bakteri 

   

Gambar 13. Pengujian

(a) (b) (c) 
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Gambar 14. Hasil Pengujian (A) Ekstrak etanol (B) n-heksan (C) Etil Asetat  
(D) Air 

 

 

 

  

A 

B 

C 

D 
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Lampiran 9. Tabel Anova  

 

Gambar 15. Tabel ANOVA 
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Lampiran 10. Surat Izin Kode Etik 
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