
 POTENSI CENDAWAN ENDOFIT TANAMAN 

KRISAN (Chrysanthemum morifolium)  

SEBAGAI ANTI PENYAKIT  

KARAT PUTIH 
 

 

 
 

 
 

Skripsi 

 
 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains 

Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi 

UIN Alauddin Makassar 

 

 

 

 

Oleh: 

 

NUR AHYANI 

NIM. 60300117041 

 

 

 

 

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI 

UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

2022 







KATA PENGANTAR 

 
 

 
 

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah swt. yang 

telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya serta kesehatan dan kekuatan 

kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Potensi 

Cendawan Endofit Tanaman Krisan (Chrysanthemum morifolium) Sebagai Anti 

Penyakit Karat Putih” sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana sains. 

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita 

Nabiyullah Muhammad saw. yang menjadi suri tauladan kita sepanjang masa. 

Selama penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bimbingan, 

dukungan, motivasi, dan bantuan materiil maupun spiritual dari berbagai pihak. 

Adanya keterbatasan ruang, maka tidak mungkin bagi penulis menyebutkan satu per 

satu. Oleh sebab itu, penulis hanya mencantumkan beberapa pihak pada skripsi ini. 

Ucapan terima kasih yang tak terhingga dan terkhusus penulis persembahkan 

kepada kedua orang tua, almarhum ayahanda H. Sapihuddin yang sudah terlebih 

dahulu dipanggil oleh yang Maha Kuasa sebelum bisa melihat penulis menggunakan 

toga dan ibunda Hj. Rahmawati, S.Pd yang selalu mendidik, mendukung, 

menyemangati serta doa dan kasih sayangnya sehingga penulis dapat melanjutkan 

pendidikan sampai perguruan tinggi.  

Selanjutnya penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan 

penghargaan yang setinggi-tinginya kepada: 

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A, Ph.D. selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar dan seluruh jajarannya. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd. selaku Dekan 

Fakultas Sains dan Teknologi beserta Wakil Dekan I, II dan III, dan seluruh 

staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas dan bantuan 

kepada kami selama pendidikan. 

3. Ibu Dr. Masriany, S.Si., M.Si. selaku ketua jurusan Biologi sekaligus dosen 

Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan motivasi 

kepada penulis selama masa pendidikan serta Bapak Hasyimuddin, S.Si., 

M.Si selaku sekretaris jurusan Biologi yang telah memberikan berbagai 

fasilitas dan bantuan kepada kami selama pendidikan. 

4. Ibu Dr. Hafsan S.Si., M.Pd. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan 

waktunya untuk membimbing, memberikan ide, nasehat dan motivasi selama 

masa belajar hingga penelitian dan penyusunan skripsi ini. 

 

 
 

v 



vi 
 

 
5. Ibu Eka Sukmawaty, S.Si., M.Si. selaku Pembimbing II yang telah 

meluangkan waktunya dan tidak pernah bosan untuk membimbing, 

memberikan motivasi, saran dan kritik dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Bapak Prof. Dr. Mashuri Masri S.Si., M.Kes. selaku pembahas I dan Bapak 

Dirhamzah, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku pembahas II yang telah banyak 

memberikan masukan dalam perbaikan skripsi ini. 

7. Bapak dan Ibu dosen dalam jajaran jurusan Biologi Fakultas Sains dan 

Teknologi yang selama ini telah memberikan ilmu, mendidik dan 

membimbing penulis dengan baik selama perkuliahan. Semoga menjadi 

amal jariyah di sisi Allah swt. 

8. Bapak Zulkarnain, S.Si., M.Kes selaku kepala laboratorium dan para 

Laboran Biologi Fakultas Sains dan Teknologi yang telah membimbing 

dalam praktikum hingga menyediakan fasilitas selama masa belajar. 

9. Kakak Sumiaty, S.Pd. selaku staf Jurusan Biologi yang telah banyak 

memberikan bantuan dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan akademik 

selama masa pendidikan hingga dalam penyelesaian tugas akhir. 

10. Saudara-saudari penulis kakak apt. Amriani Sapra, S. Farm., M.Si., Muh. 

Amran, S.Pd. apt. Astri Adriana Sapra, S. Farm., dan kakak ipar Vitria 

Widya Ayu A. Md., Kep yang telah memberikan dukungan, semangat dan 

do’a  kepada penulis. 

11. Saudara seperjuangan penulis Suryalita, A. Nuratikah Cahyani, Suharpina, 

Ummi Kalsum, dan Nur Armiah Aris yang senantiasa selalu memberikan 

semangat, bantuan, dan saran selama proses penyusunan skripsi serta setia 

menemani dalam suka maupun duka. 

12. Saudara seangkatan “1N7ERNEURON” yang telah membersamai 

perjuangan penulis di bangku perkuliahan dan menghadirkan cerita warna- 

warni dalam bingkai persaudaraan. 

13. Teman-teman KKN-DK angkatan 64 di Batulapisi Dalam Kelurahan Malino 

Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa yang telah memberikan 

pengalaman bersosialisasi kepada masyarakat. 

14. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian tugas 

akhir ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu. Semoga segala 

bantuan yang diberikan kepada penulis bernilai ibadah dan semoga Allah 

swt. memberikan imbalan yang setimpal, Aamiin Yaa Rabbal ‘Alamin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan dan 

penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dimasa yang akan 

datang. Penulis mengharapkan semoga skripsi dapat bermanfaat bagi penulis 

khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Akhir kata penulis mengucapkan 

terima kasih. 

 

 
Makassar, 30 Januari 2024 

 

Nur Ahyani 

NIM. 60300117041 



 

DAFTAR ISI 

JUDUL .......................................................................................................................... i 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ...................................................................... ii 

PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................................................... iii 

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI......................................................................... iv 

KATA PENGANTAR ................................................................................................. v 

DAFTAR ISI ............................................................................................................. viii 

DAFTAR GAMBAR .................................................................................................. ix 

ABSTRAK ................................................................................................................... x 

ABSTRACT ................................................................................................................ xi 

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................ 1 

A. Latar Belakang ................................................................................................. 1 

B. Rumusan Masalah ............................................................................................ 5 

C. Ruang Lingkup Penelitian ................................................................................ 5 

D. Kajian Pustaka .................................................................................................. 5 

E. Tujuan Penelitian .............................................................................................. 7 

F. Kegunaan Penelitian ......................................................................................... 7 

BAB II TINJAUAN TEORITIS .................................................................................. 9 

A. Ayat dan Hadis yang Relevan .......................................................................... 9 

B. Tinjauan Umum Cendawan Endofit ............................................................... 11 

C. Tinjauan Umum Tanaman Krisan (Chrysanthemum morifolium) ................. 16 

D. Tinjauan Umum Peranan Endofit Untuk Tanaman ........................................ 19 

E. Kerangka Pikir ................................................................................................ 26 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ................................................................... 27 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian ..................................................................... 27 

B. Waktu dan Lokasi Penelitian .......................................................................... 27 

C. Variabel Penelitian ......................................................................................... 27 

D. Definisi Operasional Variabel ........................................................................ 27 

E. Alat dan Bahan ............................................................................................... 28 

 

viii 



 

ix 

 
F. Prosedur Kerja ................................................................................................ 28 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ........................................... 33 

A. Hasil Penelitian............................................................................................... 33 

B. Pembahasan .................................................................................................... 63 

BAB V PENUTUP ..................................................................................................... 69 

A. Kesimpulan ..................................................................................................... 69 

B. Saran ............................................................................................................... 69 

KEPUSTAKAAN ...................................................................................................... 70 

LAMPIRAN-LAMPIRAN ......................................................................................... 73



DAFTAR GAMBAR  
 

 

Gambar 4.1 Hasil pengamatan makroskopis dan mikroskopis cendawan endofit ..... 33 

Gambar 4.2 Hasil uji antagonis Puccinia horiana dengan isolat cendawan endofit.. 45 

Gambar 4.3 Hasil uji patogen pada daun tembakau (Nicotiana tabacum).. .............. 59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 



ABSTRAK  
 

 

 

Nama :Nur Ahyani 

NIM :60300117041 

Judul Skripsi :Potensi Cendawan Endofit Tanaman Krisan 

(Chrysanthemum morifolium) Sebagai Anti Karat Putih 

 

Krisan (Chrysanthemum morifolium) merupakan tanaman florikultura yang 

mempunyai nilai ekonomi tinggi serta memiliki potensi untuk dikembangkan. 

Penyakit karat putih yang disebabkan oleh Puccinia horiana ini ialah salah satu 

hambatan paling berpengaruh pada sistem budidaya tanaman krisan (C. morifolium). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya antagonis cendawan endofit 

terhadap P. horiana pada seluruh organ tanaman krisan (C. morifolium) dan untuk 

mengetahui daya patogenitas cendawan endofit yang tidak bersifat antagonis pada 

seluruh organ tanaman krisan (C. morifolium). Tanaman krisan (C. morifolium) 

diinokulasikan dengan metode penanaman pada medium PDA dan dilakukan 

pengamatan secara makroskopis dan mikroskopis, kemudian dilakukan uji antagonis 

dengan menggunakan P. horiana dan uji patogenitas menggunakan daun tembakau 

(Nicotiana tabacum). Adapun hasil yang diperoleh yaitu berdasarkan hasil isolasi 

cendawan endofit pada tanaman krisan (C morifolium) didapatkan 30 isolat dan 

terdapat 10 isolat yang bersifat antagonis terhadap P. horiana dan satu diantaranya 

tidak menunjukkan patogenitas pada daun tembakau yaitu isolat FC 41 dengan ciri 

morfologi koloni putih kuning, tekstur velvety, topografi verrugose. dan mikroskopik 

memiliki spora berwarna cokelat dan berbentuk bulat, hifa tidak bersekat, bercabang 

dan memiliki rhizoid berdinding halus, sehingga isolat tersebut berpotensi digunakan 

sebagai biokontrol untuk mencegah penyakit karat putih (P. horiana). 

 
Kata kunci : Isolasi, Antagonis, Patogen, Puccinia horiana, Chrysanthemum 

morifolium. 
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Nama :Nur Ahyani 

NIM :60300117041 

Judul Skripsi :Potensi Cendawan Endofit Tanaman Krisan 

(Chrysanthemum morifolium) Sebagai Anti Karat Putih 
 

Chrysanthemum (Chrysanthemum morifolium) is a floriculture plant with 

high economic value and has the potential to be developed. White rust disease caused 

by Puccinia horiana is one of the most influential obstacles in the chrysanthemum 

(C. morifolium) cultivation system. This study aims to determine the antagonistic 

power of endophytic fungi and the pathogenicity of endophytic fungi that are not 

antagonistic against P. horiana on all organs of chrysanthemum (C. morifolium) 

plants. Chrysanthemum (C. morifolium) plants were inoculated with the planting 

method on PDA medium and macroscopic and microscopic observations were made, 

then antagonistic tests were carried out using P. horiana and pathogenicity tests 

using tobacco leaves (Nicotiana tabacum). The results obtained are based on the 

results of isolation of endophytic fungi in chrysanthemum plants (C morifolium) 

obtained 30 isolates and there are 10 isolates that are antagonistic to P. horiana and 

one of them does not show pathogenicity on tobacco leaves, namely isolate FC 41 

with morphological characteristics of yellow white colonies, velvety texture, 

verrugose topography. Microscopically, it has brown spores and is round, hyphae are 

not insulated, branched and have a smooth-walled rhizoid, so that the isolate has the 

potential to be used as a biocontrol to prevent white rust disease (P. horiana). 

 
Keywords : Isolation, Antagonist, Pathogenic, Puccinia horiana, Chrysanthemum 

morifolium. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tanaman krisan (Chrysanthemum morifolium) merupakan tanaman hias yang 

mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan memiliki potensi untuk dikembangkan. Di 

Indonesia tanaman krisan telah dikembangkan sejak tahun 1940 yang merupakan 

tanaman hias potensial (Hayati, 2018). Serangan patogen merupakan salah satu faktor 

penyebab dalam pembudidayaan tanaman krisan. Penyakit pada tanaman krisan 

disebut penyakit karat putih yang disebabkan oleh Puccinia horiana dan merupakan 

kendala yang sangat berpengaruh dalam pembudidayaan tanaman krisan dikarenakan 

infeksinya dapat mempengaruhi penurunan kualitas bunga dan mengakibatkan 

kerusakan pada jaringan tanaman. Salah satu mekanisme pertumbuhan tanaman 

terhadap serangan patogen terhadap krisan adalah keberagaman endofit, baik bakteri 

maupun cendawan endofit. Selain itu keuntungan dari cendawan endofit pada 

jaringan tanaman termasuk peningkatan perkembangan tanaman dan peningkatan 

ketahanan tanaman inang terhadap cekaman biotik dan abiotik (Sopialena, 2020).  

Cendawan endofit biasanya masuk ke jaringan tanaman melalui akar. Namun, 

cendawan endofit juga dapat masuk melalui bagian tanaman yang langsung terpapar 

udara, seperti bunga, batang, dan kotiledon (Desriani, 2014). Untuk mengetahui 

potensi cendawan endofit sebagai agen biokontrol untuk mengurangi penggunaan 

pestisida dalam mengendalikan penyakit tanaman, khususnya krisan, maka 
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pemahaman yang lebih mendalam tentang keanekaragaman cendawan endofit dan 

kemampuan antagonisnya terhadap cendawan patogen perlu dikaji lebih dalam. 

Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-An’am/6: 99 yang berbunyi: 

                                 

                              

                              

                          

Terjemahnya:  

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

dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka Kami keluarkan dari tumbuh-

tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang 

menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai 

yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan 

delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya 

berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman” 

(Departemen Agama RI, 2012). 

Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Allah swt. adalah yang 

mendatangkan air hujan dari langit untuk mengembangkan berbagai jenis tanaman. 

Buah-buahan segar dihasilkan oleh Allah swt. dari berbagai macam tumbuhan dan 

biji-bijian. Allah swt. mengeluarkan pelepah-pelepah kering dengan buah yang dapat 

dipetik dari pucuk pohon kurma. Allah swt. menggunakan air itu untuk 

menumbuhkan berbagai kebun, termasuk kebun anggur, zaitun, dan delima. Ada 

beberapa kebun yang bentuknya menyerupai buah, tetapi berbeda dalam hal rasa, 

aroma, dan kegunaannya. Amati buah yang dihasilkannya sambil menghargainya 
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sepenuhnya dan dengan penuh semangat mencari pelajaran. Amati proses 

pematangannya yang melalui beberapa tahap. Sungguh, setiap hal ini memberikan 

bukti yang kuat bagi mereka yang mencari, menerima, dan berpegang teguh pada 

kebenaran (Shihab, 2015).  

Cendawan endofit merupakan cendawan yang hidup di dalam jaringan 

tanaman sehat tanpa adanya gejala ataupun kerusakan yang ditimbulkan pada 

inangnya. Banyak peneliti yang melaporkan bahwa cendawan endofit bersimbiosis 

secara mutualisme dengan inangnya. Adanya cendawan endofit pada jaringan 

tanaman juga memiliki keuntungan seperti meningkatkan pertumbuhan tanaman serta 

dapat meningkatkan ketahanan tanaman inang terhadap cekaman biotik dan abiotik. 

Banyak cendawan endofit yang menghasilkan metabolit sekunder dan beberapa 

senyawa tersebut bersifat antijamur dan antibakteri yang dapat menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme lain termasuk patogen tanaman. Satu atau lebih bentuk 

antibiotik, seperti terpenoid, alkaloid, senyawa aromatik, dan pelipeptida, yang telah 

terbukti peka terhadap infeksi tanaman, dapat dihasilkan oleh kumpulan strain 

biokontrol. Sebagai contoh, Cladosporium cucumerinun dapat melindungi tanaman 

dari endofit Colletotrichum lagenarium dan infeksi C. lagenarium pada tanaman 

mentimun dapat mengakibatkan ketahanan tanaman terhadap serangan layu 

Fusarium oxysporum. (Gessler & Kuc, 1982). 

Salah satu hambatan yang paling signifikan terhadap produksi krisan 

(Chrysanthemum morifolium) adalah penyakit karat putih yang dihasilkan oleh 

Puccinia horiana, yang dapat merusak tanaman dan mengurangi kualitas bunga. 
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Hingga 100% nilai estetika dan nilai pasar bunga dapat hilang karena infeksi karat 

putih pada daun di dekatnya (Hanudin, 2016). Sebagian besar petani Indonesia 

memperlakukan krisan mereka dengan fungisida kimia sintetis untuk mencegah 

penyakit karat putih. Pestisida sintetis dapat mengakibatkan resistensi patogen dan 

meninggalkan residu yang berbahaya bagi kesehatan petani krisan. Bahan kimia 

sintetis dapat membahayakan lingkungan jika digunakan secara berlebihan. Oleh 

karena itu, sangat penting untuk mencari opsi pengendalian tambahan yang dapat 

diterima lingkungan, seperti mengaktifkan gen resistensi krisan untuk memerangi 

penyakit ini (Hanudin, 2016). 

Beberapa kendala yang menyebabkan produksi kadang menurun disebabkan 

oleh patogen sehingga perlu dicarikan cara dalam mengatasi masalah tersebut salah 

satunya dengan menggunakan senyawa endofitnya sendiri. Perlu diketahui bahwa 

penyakit karat merupakan penyakit berbahaya yang terdapat pada tanaman krisan, 

dimana karat menyerang daun sejak pembibitan sampai panen. Puccinia horiana 

merupakan cendawan yang dapat memperlemah tanaman serta menghambat 

perkembangan bunga (Semangun, 2007). Apabila serangan dari cendawan tersebut 

masiv akan menyebabkan daun menjadi menggulung, mengkerut hingga mongering, 

dan jika serangan terjadi saat bunga belum mekar maka akan menyebabkan bunga 

gagal mekar ataupun mekar terlambat dan ukurannya akan terpengaruh sehingga 

menjadi kecil (Balithi, 2007). Untuk memaksimalkan peran cendawan endofit bagi 

perkembangan dan pertumbuhan tanaman krisan, keragaman perlu dieksplorasi 

sehingga dapat dilakukan pengujian potensinya secara in vitro, sebagai dasar untuk 
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dimanfaatkan oleh peneliti untuk mencegah serangan patogen terhadap tanaman 

krisan. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah 

yang dapat diformulasikan sebagai berikut: 

1. Bagaimana daya antagonis cendawan endofit terhadap Puccinia horiana pada 

seluruh organ tanaman krisan (Chrysanthemum morifolium)? 

2. Bagaimana daya patogenitas cendawan endofit yang tidak bersifat antagonis 

pada seluruh organ tanaman krisan (Chrysanthemum morifolium)? 

 

C. Ruang Lingkup Peneletian 

 Penelitian ini menggunakan tanaman Krisan (Chrysanthemum morifolium). 

Pengambilan sampel tanaman Krisan dilakukan Malino Florist terletak pada Lintang: 

50 31' 8” – 50 33' 42” LS dan Bujur: 1190 42' 57” – 1190 45' 00” BT. di Bulu Valles, 

Malino Kabupaten Gowa. Eksperimen dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

D. Kajian Pustaka 

 Adapun penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini adalah: 

1. Sopialena, dkk (2020). Dengan judul Efektivitas Cendawan Endofit Sebagai 

Pengendali Penyakit BLAST Pada Tanaman Padi (Oryza sativa). Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Trichoderma sp., Rhizopus 
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sp., Gliocladium sp., dan Penicillium sp. diidentifikasi sebagai cendawan 

endofit yang diisolasi dari tanaman padi (Oryza sativa). Rhizopus sp. memiliki 

mekanisme antagonis yang telah dibuktikan secara in vitro, sedangkan 

Penicillium sp. memiliki mekanisme antibiosis yang telah dibuktikan secara in 

vitro. Dua proses antagonis, parasitisme dan kompetisi, telah diidentifikasi 

antara Trichoderma sp. dan Gliocladium sp. Cendawan endofit yang berbeda 

memiliki kekuatan antagonis yang berbeda dibandingkan dengan cendawan P. 

oryzae; tingkat penghambatan tertinggi terlihat antara P. oryzae dan 

Gliocladium sp. (78,96%). 

2. Trizelia & Winarto (2016). Dengan judul Keanekaragaman Jenis Cendawan 

Entomopatogen Pada Tanaman Kakao (Theobroma cacao). Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa isolat cendawan endofit dari 

tanaman kakao lebih banyak terdeteksi pada daun (45,61%) dibandingkan 

pada cabang (19,30%) atau buah kakao (35,09%). Hanya 20 isolat (35,09%) 

dari 57 isolat yang diperiksa menunjukkan mortalitas larva Tenebrio molitor 

lebih dari 20%. Tiga genus cendawan, yaitu Beauveria, Aspergillus, dan 

Fusarium, ditemukan sebagai hasil identifikasi jamur endofit yang diisolasi 

dari berbagai bagian tanaman kakao dan terbukti patogen bagi T. molitor. 

3. Irawati A.F.C., Sri Hartati & Ratna D.H. Windriyati (2016). Dengan judul 

Pemanfaatan Cendawan Endofit Dalam Meningkatkan Kualitas Bibit 

Tanaman Padi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa 
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cendawan endofit yang berasal dari tanaman padi dan biji diketahui sangat 

beragam. Variasi dan kuantitas terbanyak diamati pada biji, dimana cendawan 

hifa steril mendominasi. Meskipun diketahui bahwa cendawan endofit yang 

diperoleh tidak memiliki aktivitas antibiosis terhadap R. solani, namun 

cendawan endofit tersebut memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas 

tanaman, misalnya menginduksi resistensi terhadap cekaman kekeringan 

(Gliocladium sp., ragi, dan salah satu isolat hifa steril) dan menstimulasi 

pertumbuhan tanaman. 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui daya antagonis cendawan endofit terhadap Puccinia 

horiana pada seluruh organ tanaan krisan (Chrysanthmeum morifolium) 

2. Untuk mengetahui daya patogenitas cendawan endofit yang tidak bersifat 

antagonis pada seluruh organ tanaman krisan (Chrysanthemum morifolium) 

 

F. Kegunaan Penelitian 

 Adapun kegunaan dalam melakukan penelitian ini adalah: 

1. Agar mampu membuktikan secara ilmiah bahwa cendawan tanaman Krisan 

(Chrysanthemum morifolium) memiliki potensi dalam menghambat 

pertumbuhan penyakit karat putih (Puccinia horiana). 

2. Penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dan rujukan terhadap 
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penelitian yang sudah ada dan untuk penelitian selanjutnya. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ilmu 

pengetahuan dan pertanian serta kepada masyarakat dalam pembudidayaan 

tanaman krisan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Ayat yang Relevan 

Allah swt. menciptakan beragam jenis makhluk hidup di bumi, salah satunya 

pada tanaman, dimana sebagian tanaman dapat dijadikan obat dan juga sebagai 

tanaman hias yang mempunyai banyak manfaat bagi lingkungan sekitar salah satunya 

adalah tanaman krisan (Chrysanthemum morifolium) yang merupakan tanaman hias 

serta berfungsi sebagai pembersih udara di dalam ruangan. Sebagaimana Allah swt. 

berfirman dalam QS. az-Zumar /39: 21 yang berbunyi: 

                           

                          

            

Terjemahnya: 

“Apakah kamu tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah menurunkan 
air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi kemudian 
ditumbuhkan-Nya dengan air itu tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, 
lalu menjadi kering lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikan-
Nya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal” (Departemen Agama RI, 

2012). 

Dalam Tafsir al-Misbah mengatakan bahwa tidakkah kalian tahu, wahai para 

pengikut agama, bahwa Allah swt. mengirimkan air dari langit untuk mengalir dalam 

bentuk mata air jauh di bawah bumi?. Allah swt. kemudian menyebabkan tumbuhnya 
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berbagai macam tanaman pertanian, setelah itu berubah dari hijau menjadi kering dan 

kuning. Allah swt. kemudian menghancurkannya menjadi serpihan-serpihan. 

Sesungguhnya Allah swt. telah memperingatkan orang-orang yang berakal ketika 

terjadi peralihan dari satu keadaan ke keadaan berikutnya (Shihab, 2015).  

Keanekaragaman spesies tumbuhan diikuti dengan berbagai macam manfaat 

bagi manusia, seperti bumbu masakan, bahan bangunan serta bahan makanan dan ada 

yang digunakan sebagai obat baik obat tradisional maupun obat modern. Hal tersebut 

memperlihatkan bahwa penciptaan tumbuhan di muka bumi ini tidaklah sia-sia. 

Bahkan jauh sebelum teknologi modern berkembang seperti saat ini Allah swt. telah 

menggambarkan di dalam al-Qur’an sesungguhnya tumbuhan yang ada di bumi 

memiliki beragam jenis serta manfaat untuk kehidupan khususnya manusia hanya 

saja bagaimana manusia tersebut dapat memanfaatkan ataupun mengolah apa yang 

telah disediakan. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. asy-Syu’ara’/26: 7-8 

yang berbunyi: 

                                  

                                  

                                     

        

Terjemahnya: 

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami 

tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik? Sesungguhnya 

pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah. Dan 
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kebanyakan mereka tidak beriman” (Departemen Agama RI, 2012). 

 Dalam tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa apakah mereka akan tetap 

mempertahankan pengingkaran mereka terhadap kebenaran dan penolakan mereka 

untuk meneliti dan mempelajari beberapa ciptaan Allah swt. di muka bumi ini?. 

Sebenarnya, manusia pasti akan menemukan petunjuk jika mereka mau memikirkan 

dan memperhatikannya. Kita adalah orang-orang yang mengambil dari bumi berbagai 

macam tumbuhan yang bermanfaat. Dan hanya Tuhan Yang Maha Esa dan Maha 

Kuasa yang mampu mewujudkan semua ini. Faktanya, keberadaan berbagai spesies 

tumbuhan di bumi adalah bukti yang tak terbantahkan tentang keberadaan pencipta 

yang berkuasa. Namun tampaknya kebanyakan orang tidak mau percaya (Shihab, 

2015). 

 

B. Tinjauan Umum tentang Cendawan Endofit 

Selama dua dekade terakhir, cendawan endofit yang diisolasi dari berbagai 

sumber tanaman telah membuktikan diri sebagai sumber produk alami yang tak 

ternilai untuk pertanian, industri, pengembangan biomedis, dll. Dan juga 

menghasilkan enzim hidrolase ekstraseluler; seperti pektinase, selulase, lipase, 

amilase, lakase, xilanase, dan protease sebagai salah satu mekanisme untuk melawan 

organisme patogen dan untuk mendapatkan nutrisi dari inang. Enzim adalah alternatif 

berkelanjutan untuk penggunaan bahan kimia keras. Enzim bekerja di bawah pH 

netral dan suhu sedang. Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian enzim 

menggunakan mikroba sangat dinamis dan penuh harapan. Ada banyak laporan 
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tentang keragaman mikroba dari lingkungan yang ekstrim dan aplikasi 

bioteknologinya di bidang pertanian, kedokteran dan industri. Cendawan endofit yang 

menghasilkan enzim ekstraseluler telah dilaporkan dari beragam tanaman serealia, 

kayu dan obat. Enzim ekstraseluler menargetkan berbagai makromolekul misalnya 

lignin, protein, karbohidrat, polimer berbahan dasar gula untuk diuraikan menjadi 

lebih sederhana (Yadav, 2018). 

Cendawan endofit merupakan kelompok mikroorganisme yang berhubungan 

dengan tumbuhan dan mempunyai daya tarik yang besar minat untuk ahli botani, ahli 

mikrobiologi dan ekologi. Karena mereka memiliki kemampuan untuk 

menguntungkan tanaman inang pertumbuhan dan pertahanan dan dapat menghasilkan 

berbagai potensi metabolit sekunder bernilai komersial, sebuah peningkatan jumlah 

laporan memperhatikan skrining endofit, identifikasi dan produksi. Namun, sedikit 

yang diketahui tentang regulasi interaksi tanaman-jamur endofit dan cara kerja jamur 

endofit melindungi tanaman dari patogen. Ulasan ini merangkum penelitian terbaru 

tentang jamur endofit sebagai agen biokontrol terhadap patogen tumbuhan dan 

mengusulkan agar endofit dapat menghambat tumbuhan patogen terutama dengan 

menginduksi produksi phytoalexins dan pekerjaan ekologis (Gao et al, 2010). 

Cendawan endofit merupakan cendawan yang dapat ditemukan dalam sistem 

jaringan tumbuhan. Cendawan endofit diperoleh dari pengisolasian akar, batang, dan 

daun tumbuhan. Cendawan endofit ialah sumber yang potensial dalam penemuan 

senyawa-senyawa metabolit sekunder yang mempunyai aktivitas biologis 

sebagaimana sitotoksik dan antibiotik (Handayani, 2019). Peningkatan toleransi 
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kekeringan merupakan hasil dari cendawan endofit, yang juga mencegah 

pertumbuhan virus, nematoda, cendawan patogen, dan serangga herbivora yang 

menyerang akar. Cendawan endofit memiliki mekanisme parasitisme, antibiosis, 

kompetisi nutrisi, dan induksi resistensi yang dapat mereka gunakan sebagai agen 

biokontrol. Metabolit fungsional yang dihasilkan oleh cendawan endofit antara lain 

terpenoid, steroid, xanthone, chinones, fenol, isocoumarins, benzopyranones, 

tetralones, dan enniatines, yang memiliki sifat antibakteri, antivirus, dan antijamur 

(Suryanarayanan et al. 2009). 

Cendawan endofit adalah mikroorganisme yang ada dalam jaringan tanaman 

inang tanpa menunjukkan indikasi penyakit. Namun demikian, bagian tanaman yang 

terpapar udara langsung, seperti bunga, batang, dan kotiledon, juga dapat berfungsi 

sebagai titik masuk cendawan endofit. Cendawan endofit menembus jaringan 

tanaman sebagian besar melalui akar. Pembuluh pembuluh darah, ruang antar sel, 

akar, batang, daun, dan buah merupakan habitat yang memungkinkan bagi 

mikroorganisme ini. Meskipun tidak mungkin untuk mengetahui secara pasti berapa 

banyak cendawan endofit yang ada pada tanaman, cendawan endofit ini dapat 

ditemukan dengan mengisolasinya pada media agar. Cendawan endofit dapat 

mengkolonisasi inangnya baik secara obligat maupun fakultatif, dan mereka biasanya 

mencakup sejumlah genera dan spesies dalam satu tanaman inang. Meskipun bakteri 

ini dapat berinteraksi dengan berbagai inang, beberapa cendawan endofit hanya dapat 

melakukannya dengan kelompok inang tertentu. Tanaman dan cendawan endofit 
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hidup berdampingan dalam hubungan netral, mutualistik, atau komensal (Desriani, 

2014). 

Asosiasi antara bakteri dan jaringan tanaman dikenal sebagai mikroba endofit. 

Mikroorganisme ini terlibat dalam mutualisme, suatu jenis hubungan simbiosis yang 

menguntungkan kedua belah pihak. Selain menyediakan nutrisi yang diperlukan 

untuk penyelesaian siklus hidup tanaman inang, mikroorganisme endofit juga dapat 

menciptakan zat yang memberikan tanaman inang pertahanan terhadap penyakit 

tanaman (Ariyono, 2014). 

Cendawan endofit menciptakan zat metabolit yang membantu melindungi 

tanaman inang dari kondisi lingkungan yang keras. Selain itu, cendawan endofit yang 

mendiami ranting dan jaringan daun tanaman juga berkontribusi terhadap 

peningkatan ketahanan tanaman (Agusta, 2009). 

Baru-baru ini, banyak sarjana fokus pada studi tentang endofit sebagai agen 

biokontrol patogen dan serangga dan berhasil menerapkan endofit untuk perlindungan 

tanaman. Berdasarkan laporan terbaru, kami mengusulkan potensi itu mekanisme 

penghambatan endofit dari patogen tumbuhan dengan beberapa cara, termasuk efek 

langsung, tidak langsung efek dan efek ekologi. Dapat diindikasikan bahwa file 

alasan utama endofit jamur dalam perlindungan tanaman melawan patogen mungkin 

dengan produksi phytoalexins diinduksi oleh jamur endofit dan ekologi endofit (Gao 

et al, 2010). 

Endofit tumbuhan terdiri dari bakteri dan komunitas cendawan yang menguasi 

dan menghabiskan seluruh atau sebagian dari siklus hidup mereka di dalam jaringan 
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tanaman, tanpa memicu apapun gejala infeksi yang terlihat penyakit pada inangnya. 

Bukti terkait tanaman mikroorganisme yang ditemukan dalam fosil jaringan batang 

dan daun tanaman darat menunjukkan bahwa asosiasi tumbuhan endofit mungkin 

telah berkembang seiring dengan evolusi tanaman dataran tinggi. Hampir semua 

spesies tumbuhan vaskular dipelajari ditemukan mengandung bakteri endofit atau 

cendawan (Hardoim, 2015). Mereka ditemukan ada di hampir semua organ dari inang 

tanaman tertentu, dan beberapa di antaranya berbiji.  

Cendawan endofit merupakan kelompok mikroorganisme dengan berbagai 

jenis serta mampu berkembang dalam jaringan tanaman yang ada di atas tanah serta 

di bawah tanah, termasuk batang, daun, dan akar tanpa menimbulkan gejala. Endofit 

sering memberikan manfaat yang cukup besar bagi tanaman inang yang mereka huni, 

karena dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman inang, meningkatkan ketahanan 

terhadap cekaman biotik dan abiotik, dan mengakumulasi bioaktif sekunder metabolit 

(Kusari et al., 2012). 

Cendawan endofit dan tanaman memiliki hubungan simbiosis mutualistik di 

mana cendawan endofit menerima nutrisi dari produk metabolisme tanaman dan 

mempertahankan tanaman dari patogen sementara tanaman memperoleh turunan 

nutrisi dan bahan kimia aktif yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup (Desriani, 

2014). 

Distribusi cendawan endofit pada tumbuhan inang dapat dikaitkan dengan 

beberapa faktor, seperti asal usul endofit yang terkoloni dan adanya zat tertentu pada 

jaringan organ tumbuhan. Ini mungkin terkait dengan kemampuan masing-masing 



16 

 

 

spesies cendawan endofit untuk memanfaatkan substrat atau jaringan tanaman 

tertentu. Jia dkk (2016) menyatakan bahwa kolonisasi jamur endofit sangat 

ditentukan oleh jaringan tanaman yang menghasilkan berbagai zat. Selain itu, 

perbedaan komposisi jamur endofit pada organ inang yang berbeda dapat terjadi 

karena perbedaan histologis dan ketersediaan unsur hara pada organ tumbuhan tempat 

fungi endofit melakukan koloni. 

 

C. Tinjauan Umum tentang Tanaman Krisan (Chrysanthemum morifolium) 

Krisan (Chrysanthemum morifolium) adalah tanaman herba, semak, atau 

tanaman pemanjat dengan daun sporadis atau berlawanan, mekar tunggal, dan daun 

pelindung di sekitar kepala daun kecil (phyllaries). Bunga cakram (disk flower) 

berbentuk tabung dan bunga tepi (ray flower) berbentuk pita, keduanya terdapat 

dalam satu kepala bunga.  
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Gambar 1. Habitus dan bagian-bagian bunga Chrysanthemum morifolium (A) 

habitus tanaman. Skala 10 cm. (B) bunga, dk: diameter kuntum bunga; (C) bagian 

bunga, bp: bunga pita berwarna hijau, bt: bunga tabung, tb: tangkai bunga; (D) 

permukaan atas bunga pita, pp: panjang bunga pita, pt: putik, uj: ujung bunga pita 

meruncing, ga: guratan; (E) permukaan bawah bunga pita, te: tepi bunga pita yang 

rata, gb: guratan; (F) kumpulan bunga tabung, bt: bunga tabung, dp: daun pembalut; 

(G) daun pembalut dan cakram, dp: daun pembalut, ca: cakram berbentuk kerucut 

tinggi; (H) permukaan bawah daun pembalut, dp : daun pembalut, tb: tangkai bunga; 

(I) bunga tabung, pt: putik, dm: daun mahkota (Purnobasuki, 2014).  
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Adapun klasifikasi ilmiah tanaman krisan sebagai berikut:  

Divisi   = Spermatophyta,  

Subdivisi  = Angiospermae,  

Kelas   = Dicotyledoneae,  

Famili   = Asteraceae,  

Genus   = Chrysanthemum,  

Spesies  = Chrysanthemum morifolium (Thalib et al, 2008). 

Tanaman florikultura krisan (Chrysanthemum morifolium) memiliki nilai 

komersial dan potensi pengembangan yang tinggi. Tanaman krisan tersedia dalam 

berbagai ukuran, jenis, dan warna bunga. Krisan digunakan dalam pengobatan 

tradisional selain sebagai tanaman yang indah, namun sebagian orang meminum teh 

yang dibuat dari tanaman ini. Hal ini mengakibatkan permintaan pelanggan yang 

cukup kuat untuk barang ini (Chaoliq, 2020). 

Krisan (Chrysanthemum morifolium) termasuk tanaman bunga hias herba 

yang biasa disebut bunga emas atau seruni. Karena nilai estetikanya yang tinggi 

dalam warna dan bentuknya yang indah dari berbagai bunganya, tanaman ini adalah 

salah satu varietas tanaman hias yang paling banyak digunakan. Krisan juga dapat 

ditambahkan sebagai dekorasi untuk meningkatkan nilai estetika (Lydianthy, 2019). 

Usia fisiologis tanaman dan cahaya dapat berdampak pada metabolisme 

metabolit primer dan sekunder pada tanaman. Untuk aktivitas metabolisme tanaman, 

cahaya merupakan elemen penting. Untuk beberapa rute metabolit primer dan 

sekunder pada tanaman, cahaya juga dapat menjadi faktor pembatas. Tanaman krisan 



19 

 

 

dengan intensitas cahaya tinggi seringkali memiliki tinggi tanaman yang lebih besar 

daripada tanaman krisan dengan intensitas cahaya rendah (Widiastuti et al, 2004). 

 

D. Tinjauan Umum tentang Puccinia horiana 

Penyakit karat putih yang disebabkan oleh Puccinia horiana Henn. 

merupakan salah satu penyebab masalah yang paling penting pada tanaman krisan 

(Chrysanthemum morifolium). Serangan pada tanaman ini dapat menurunkan nilai 

komersial bunga krisan (Hanudin, 2016) dan dapat menurunkan kesegaran bunga 

krisan (vase-life) hingga kurang dari 5 hari. Padahal untuk bunga yang sehat tanpa 

cacat, kesegarannya dapat bertahan hingga 12 hari pada suhu ruangan (27–29°C) 

(Lala et al, 2019). 

Patogen ini pertama kali dilaporkan di Asia Timur dan diidentifikasi pada 

tahun 1905 oleh P. Henning (Henning 1991 dalam Bonde et al. 1995). Sejak tahun 

1963 dilaporkan bahwa penyakit karat putih pada krisan telah menginfeksi 

pertanaman krisan di beberapa negara, seperti England (Baker 1967), New Zealand, 

dan Afrika Selatan (Firman dan Martin 1968), Australia (Exley et al. 1993). Penyakit 

karat putih pada krisan diduga masuk ke Indonesia melalui benih krisan impor 

dengan gejala yang belum muncul (Djatnika et al. 1994). Gejala penyakit yang belum 

muncul seringkali menyulitkan proses identifikasi dan determinasi penyakit. Dari 

banyak cara penularan penyakit karat yang terjadi di lapangan, penularan penyakit 

yang paling sering ditemukan antarsentra produksi bahkan antarnegara, yaitu melalui 

benih (Hanudin, 2016). 



20 

 

 

Kerugian yang dapat ditimbulkan akibat infeksi penyakit ini dapat mencapai 

100% terutama bila kondisi lingkungan optimal dan varietas yang digunakan bersifat 

rentan terhadap patogen. Seluruh negara produsen krisan di dunia telah menetapkan 

bahwa penyakit ini sangat menular dan penyebarannya dapat mengancam 

kelangsungan industri krisan, sehingga penyakit tersebut perlu ditangkal masuk ke 

suatu negara melalui karantina, karena itu berbagai negara pengimpor krisan 

menerapkan larangan masuk bagi materi tanaman dari negara lain yang diindikasikan 

tercemar berat penyakit karat. Pelarangan distribusi materi tanaman antar pulau di 

dalam suatu negara juga diterapkan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia untuk 

mencegah penyebaran penyakit karat dari daerah endemik ke daerah baru. 

Pemusnahan benih krisan dilakukan manakala materi tanaman impor terbukti 

membawa propagul penyakit karat putih. Tindakan pemusnahan tersebut dilakukan 

untuk mengurangi risiko masuknya propagul penyakit karat yang mengancam 

keberlanjutan usaha budidaya krisan di negara produsen (Suhardi 2009). 

Penyakit ini telah dicegah penyebarannya dengan menggunakan berbagai 

teknik; biasanya, fungisida digunakan untuk pencegahan, meskipun pendekatan ini 

belum efektif. Fungisida sintetis lebih mahal dan dapat menyebabkan gangguan 

lingkungan ketika digunakan untuk pengendalian. Benih juga dapat dipanaskan, jenis 

yang tahan dapat digunakan, dan pengendalian biologis merupakan perlindungan 

lebih lanjut. Karena memiliki keunggulan dibandingkan alternatif lainnya, seperti 

berbasis sumber daya hayati nasional dan ramah lingkungan, teknik pengendalian 

hayati akhir-akhir ini berkembang dengan cepat (Wilia, 2012). 
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E. Tinjauan Umum tentang Peranan Cendawan Endofit Untuk Tanaman 

Endofit adalah mikroorganisme yang mengkolonisasi jaringan internal 

tanaman tanpa secara langsung merusak tanaman. Mengeksploitasi organisme endofit 

dapat menghasilkan penciptaan produk alami baru dengan aplikasi dalam industri, 

pertanian, dan obat-obatan.. Di sisi lain, karena resistensi bakteri, infeksi virus, 

prevalensi infeksi jamur, berbagai bentuk kanker, dan infeksi parasit dan protozoa 

dalam populasi global saat ini, ada kebutuhan konstan untuk pengobatan baru untuk 

membantu umat manusia dalam memerangi berbagai penyakit. karena kita tidak dapat 

memecahkan masalah selain yang berhubungan dengan kesehatan. Resistensi endofit 

di ekosistem tropis terhadap infeksi dan predator relatif signifikan, sumber daya yang 

langka, dan tekanan seleksi alam yang cukup tinggi. Di sisi lain, Indonesia sebagai 

wilayah tropis dengan keanekaragaman hayati yang cukup besar. Hal ini 

menunjukkan bahwa endofit dapat menjadi sumber struktur kimia baru dengan sifat 

biologis yang menarik yang dapat dikembangkan sebagai zat terapeutik baru di 

daerah tropis seperti negara kita (Posangi, 2014). 

Endofit dapat berkontribusi pada pertahanan tanaman inangnya melawan 

organisme fitopatogen melalui tumbuhan kontrol fisiologi. Peningkatan Pertumbuhan 

tanaman akan mencegah berbagai jenis abiotik dan biotik stres, mencerminkan 

kekuatan atau ketekunan tanaman dan dianggap sebagai perlindungan potensial 

terhadap patogen tantangan. Banyak penelitian mendemonstrasikan bahwa 

memperoleh tanaman yang terinfeksi endofit promosi pertumbuhan, resistensi 
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terhadap stres kekeringan dan toleransi terhadap kondisi tanah yang tidak cocok. 

Peningkatan tanaman pertumbuhan mungkin dipengaruhi oleh senyawa seperti 

fitohormon diproduksi oleh endofit jamur. Colletotrichum sp., jamur endofit yang 

diproduksi A. Annua zat seperti indole acetic acid (IAA) untuk mengatur tanaman 

proses (Gao et al., 2010). 

Cendawan endofit merupakan mikroorganisme yang hidup pada jaringan 

tumbuhan tanpa menimbulkan efek negatif bahkan bersimbiosis mutualisme. 

Cendawan endofit memiliki berbagai peran pada tanaman inang, seperti 

meningkatkan pertumbuhan tanaman serta meningkatkan ketahanan tanaman inang 

terhadap cekaman biotik dan abiotik. Pada tumbuhan obat, beberapa jenis jamur 

endofit berhubungan dengan senyawa bioaktif yang dihasilkan oleh tumbuhan inang 

(Jia et al.2016). 

Cendawan yang bertahan hidup di dalam jaringan tanaman tanpa 

menimbulkan gejala penyakit pada tanaman inangnya dikenal sebagai cendawan 

endofit. Cendawan endofit memiliki kapasitas untuk menghasilkan zat bioaktif, 

termasuk yang memiliki sifat antibakteri, antijamur, antivirus, antikanker, dan 

antimalaria (Prihatiningtias., et al, 2011). Cendawan endofit yang berkembang pada 

jaringan tanaman obat dapat menghasilkan bahan kimia yang berbeda atau identik 

dengan tanaman inang, tetapi mereka semua memiliki kualitas fisiologis yang sama. 

Bahkan, sering terlihat bahwa produk cendawan endofit lebih aktif daripada tanaman 

inangnya (Prihatiningtias, 2005). 
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Cendawan endofit adalah mikroorganisme netral atau menguntungkan yang 

ditemukan dalam jaringan tanaman yang sehat. Beberapa cendawan endofit yang 

dapat menghasilkan bahan kimia biologis atau metabolit sekunder terdapat di hampir 

setiap tanaman tingkat tinggi. Dipercaya bahwa zat aktif yang dihasilkan oleh 

cendawan endofit ini setara dengan yang dihasilkan oleh tanaman induk. Cendawan 

yang dikenal sebagai endofit adalah cendawan yang mendiami sistem jaringan 

tanaman, seperti daun, bunga, ranting, atau akar tanaman. Cendawan ini dapat 

menciptakan mikotoksin, enzim, dan antibiotik serta dapat menginfeksi tanaman 

sehat pada jaringan tertentu. Mikroorganisme endofit terkait dengan jaringan tanaman 

hidup. Dalam hal ini, cendawan endofit dan tanaman berinteraksi. Menurut teori di 

balik hubungan simbiosis ini, tanaman memberikan nutrisi bagi mikroorganisme, 

yang pada gilirannya mengalami transformasi dan menghasilkan zat bioaktif 

(Fitriana, 2016). 

Cendawan endofit memiliki kapasitas untuk menciptakan bahan kimia 

bioaktif, yang mungkin identik atau tidak identik dengan yang dihasilkan oleh 

inangnya, tetapi sering menunjukkan aktivitas biologis yang serupa. Hal ini 

menunjukkan bahwa zat bioaktif tidak hanya terdapat pada komponen tanaman terapi. 

Bahkan Strober (2003) mengatakan bahwa bahan kimia yang dihasilkan cendawan 

endofit seringkali memiliki aktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

komponen pertumbuhan inangnya (Fitriana, 2016). 

Melalui mekanisme kompetisi, induksi resistensi, antagonisme, dan 

mikoparasit, cendawan endofit mempertahankan tanaman dari serangan patogen. 
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Cendawan ini juga dapat mengubah metabolisme inang, membuatnya lebih tahan 

terhadap penyakit tanaman dan meningkatkan hasil. Ketahanan tanaman terhadap 

infeksi dapat diinduksi di bagian atas tanaman melalui interaksi cendawan endofit 

dengan akar. Beberapa cendawan ini menghasilkan obat anti tumor, dan mereka dapat 

berdampak pada fisiologi tanaman dengan cara-cara seperti ketahanan terhadap stres 

air (kekeringan) (Azevedo et al. 2000). Di dalam jaringan tanaman, cendawan endofit 

dapat menghasilkan senyawa sekunder yang dapat menghambat cendawan lain 

(Rayner 1991). Tanaman krisan dapat dibuat lebih tahan terhadap penyakit tanaman 

dan menghasilkan lebih banyak hasil panen berkat mekanisme yang ditemukan pada 

cendawan endofit yang disebut induksi resistensi. Cendawan endofit bekerja 

mengendalikan penyakit dengan cara mendorong pertumbuhan tanaman, yang 

membuat tanaman lebih kuat dan mampu menangkis serangan patogen (Wilia, 2012). 

Banyak jenis cendawan endofit yang dapat digunakan sebagai agensia 

penginduksi resistensi tanaman. Trichoderma merupakan cendawan endofit yang 

menghambat pertumbuhan dan resistensi tanaman serta memiliki efek antagonis 

terhadap penyakit (Gazis et al., 2010). 

Tampaknya kultur bersama dengan elisitor endofit adalah suatu cara alternatif 

untuk meningkatkan metabolit sekunder tanaman dan meningkatkan ketahanan 

tanaman. Mirip dengan bagaimana resistensi tanaman distimulasi, elisitor endofit 

menginduksi perkembangan metabolit sekunder pada tanaman. Kolonisasi cendawan 

endofit menyebabkan pelepasan hidrolase sel tanaman untuk menghambat 

pertumbuhan cendawan, yang menyebabkan hidrolisis fragmen endofit untuk 
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menghasilkan elisitor. Lipopolisakarida, polisakarida, dan glikoprotein merupakan 

elisitor yang akan mengaktifkan pertahanan tanaman dan metabolit sekunder yang 

secara efektif akan menggagalkan serangan patogen. Namun, penentuan bagaimana 

endofit dapat bertahan hidup tinggi konsentrasi metabolit sekunder pada tanaman 

inang masih belum diketahui (Gao et al, 2010).  

Interaksi tumbuhan-patogen-endofit bergantung pada ceruk endofit. 

Persaingan ceruk ekologi dan nutrisi, hiperparasit, dan predasi ada di antaranya 

beragam mikro-organisme yang hidup di relung endofit, terutama antara endofit dan 

patogen. Pengenalan endofit dan kolonisasi dengan cepat menempati relung ekologis 

dan tidak meninggalkan ruang untuk patogen, yang akan menjadi alasan umum dan 

utama jamur itu endofit menghambat infeksi patogen pada tanaman (Gao et al., 

2010). 

Keanekaragaman zat kimia di dalam biosfer disebut sebagai keanekaragaman 

hayati. Endofit yang berada di dalam tanaman memiliki tujuan untuk menjaga 

kemampuan tanaman inang untuk bertahan dan melindungi diri mereka sendiri 

terhadap organisme patogen dan predator utama mereka. Organisme endofit dipaksa 

untuk terus beradaptasi untuk menghasilkan senyawa kimia baru untuk melindungi 

inangnya. Contoh yang bagus dari habitat semacam ini adalah daerah tropis. Habitat 

di wilayah ini memiliki tingkat toleransi endofit yang tinggi terhadap patogen dan 

predator, sumber daya yang langka, dan tekanan seleksi alam yang intens (Strobel et 

al. 2004). Hal ini menunjukkan bahwa endofit dapat menjadi sumber struktur 
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senyawa baru dengan fungsi biologis yang menarik di daerah tropis seperti negara 

kita (Posangi, 2014).  

Meskipun secara alamiah terdapat dalam jaringan tanaman, cendawan endofit 

tidak memiliki efek merugikan pada tanaman tersebut. Baik bakteri maupun 

cendawan dapat menjadi mikroba endofit, namun cendawan lebih sering dijumpai 

(Simarmata et al., 2007). Cendawan endofit yang telah dipisahkan dari tanaman 

inangnya mampu membuat metabolit sekunder yang sebanding dengan metabolit 

sekunder yang dibuat oleh tanaman yang ditempelinya. Untuk memisahkan dan 

mengidentifikasi cendawan endofit ini dari inangnya karena diketahui sebagai sumber 

metabolit sekunder berupa enzim atau bahan kimia bioaktif lainnya (Suhartina, 2018). 
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Output 

Cendawan endofit FC 41 mampu menghambat 

pertumbuhan Puccinia horiana penyebab karat 

putih pada tanaman krisan (Chrysanthemum 

morifolium) 

F. Kerangka Pikir  

 

 

 

  

 

Input 

 

Cendawan endofit pada tanaman krisan 

(Chrysanthemum morifolium) dapat menghambat 

pertumbuhan cendawan patogen  

 Isolasi cendawan endofit pada tanaman krisan 
(Chrysanthemum morifolium) 

 Pengamatan makroskopis dan mikroskopis 

dengan     pewarnaan menggunakan lactophenol 

 Uji antagonis cendawan endofit terhadap 

Puccinia horiana  

 Uji patogenitas terhadap tanaman tembakau 

(Nicotiana tabacum)  

 

Proses 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan penelitian kualitatif 

eksploratif yang bertujuan untuk mengetahui potensi cendawan endofit tanaman 

krisan (Chrysanthemum morifolium) sebagai anti penyakit karat putih (Puccinia 

horiana).  

 

B. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2021 sampai Agustus 2022 

Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Sains & Teknologi Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar.  

C. Variabel Penelitian 

Adapun variabel yang diamati dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu 

variabel bebas dan variabel terikat. Adapun yang termasuk variabel bebas yaitu 

cendawan endofit sementara variabel terikat yaitu Puccinia horiana. 

D. Definisi Operasional Variabel 

Adapun definisi operasional variabel pada penelitian ini yaitu:  

1. Cendawan endofit merupakan cendawan dalam jaringan tanaman krisan yang 

tidak memiliki gejala penyakit (sehat) diisolasi dari seluruh organ dengan 

menggunakan media PDA.  
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2. Hasil isolasi yang di dapatkan selanjutnya dilakukan uji antagonis pada 

Puccinia horiana dimana isolat yang berhasil menghambat pertumbuhan P. 

horiana kemudian digunakan untuk uji patogenitas dengan menggunakan 

daun tembakau (Nicotiana tabacum). 

 

E. Alat dan Bahan 

1. Alat 

Adapun alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu cawan petri, mikroskop, 

gelas ukur, tabung reaksi, autoclave, oven, ose, Bio Safety Cabinet (BSC), vortex, 

magnetic stirrer, pisau, erlenmeyer, bunsen, alat tulis, kamera, penggaris dan gunting. 

2. Bahan 

  Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tanaman krisan, 

tanaman tembakau, air, etanol 70%, kloramfenikol 1%, natrium hipoklorit 3%, Potato 

Dextrosa Agar (PDA), lactophenol, air suling, alkohol 70%, spiritus, kapas, 

aluminium foil, tissue, dan label. 

 

F. Prosedur Kerja 

Adapun prosedur kerja pada pada penelitian ini adalah: 

1. Preparasi Media  

Pengisolasian cendawan endofit menggunakan media PDA (Potato Dextrose 

Agar) yang mendukung pertumbuhan cendawan karena mempunyai pH 4.5 sampai 

5.5 yang dapat menghambat pertumbuhan dari mikroorganisme lain (Cappucino & 

Sherman, 2014). Berdasarkan komposisinya PDA termasuk media semisintetik 
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karena tersusun dari bahan alami kentang dan bahan sintetik dextrose dan agar 

(Azzahra, 2020). Media PDA sebanyak 19,5 g dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan 

dilarutkan dengan 500 ml aquades, lalu ditutup menggunakan aluminium foil dan 

direkatkan menggunakan sealt selanjutnya dipanaskan hingga mendidih dan homogen 

pada hot plate. Kemudian dibungkus dengan plastik buah dan disterilkan di dalam 

autoclave pada suhu 1210C selama 15 menit dengan tekanan dua atm. Setelah media 

steril didinginkan sampai suhu 40-450C lalu media ditambahkan cloramfhenicol 250 

mg/500 ml aquades. Kemudian media dituang ke dalam cawan petri direkatkan 

dengan ssealt dan dibiarkan hingga memadat (Azzahra, 2020).  

2. Isolasi Cendawan Endofit 

Tiga individu tanaman Krisan yang sehat dan berumur 3 bulan yang diperoleh 

dari Malino florist di Bulu Valles, Malino Kabupaten Gowa dipilih sebagai obyek 

penelitian. Eksperimen dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Universitas Islam 

Negeri Makassar. Ketiga individu tanaman terpilih, diamati karakteristik morfologi 

meliputi tinggi, jumlah daun, dan parameter lainnya yang dapat memastikan sampel 

tanaman relative seragam dan sehat. 

Masing-masing tanaman yang terpilih Tanaman Krisan yang sehat dicabut dan 

dibersihkan. Sebanyak 12 potongan sampel dari seluruh organ tanaman (tiga ulangan 

dari masing-masing organ akar, batang, daun, dan bunga) diambil dari masing-masing 

individu tanaman sehingga terdapat 36 potongan sampel organ. Tiap potongan 

tersebut kemudian dipotong menjadi 4 ruas dengan ukuran 5 cm sehingga menjadi 

144 ruas (Susilowati, 2019). 
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Ruas-ruas sampel masing-masing organ dicuci dengan air mengalir selama 10 

menit, disterilkan permukaannya dengan cara dicelupkan pada larutan etanol 70% 

selama 1 menit. Sampel kemudian direndam dalam natrium hipoklorit 3% selama 2 

menit dan dalam etanol 70% selama 20 detik, dibilas tiga kali dalam air suling steril 

dan dikeringkan di atas tissu steril selama minimal 4 jam. Air suling bilasan akhir 

(100 μl) dituang ke media agar sebagai kontrol kualitas proses sterilisasi sampel, jika 

tidak ada cendawan yang tumbuh pada media tersebut, berarti proses sterilisasi 

permukaan berhasil (Susilowati, 2019). 

Setiap ruas sampel tanaman steril dipotong lebih kecil kira-kira secara aseptis 

menjadi ukuran 1 cm × 0,5 cm dan dibiakkan di Potato Dextrosa Agar (PDA) (Difco, 

USA). Kultur diinkubasi pada suhu kamar selama 7 hari. Cendawan endofit yang 

tumbuh pada media PDA diamati setiap hari hingga 7 hari setelah inkubasi 

(Susilowati, 2019). 

Karakter morfologi isolat cendawan endofit diklasifikasikan berdasarkan 

warna, bentuk dan diameter pertumbuhannya. Koloni yang mempunyai karakteristik 

serupa dikelompokkan ke dalam morfotipe yang sama (Putra et al., 2015; Radiastuti, 

2015). Setelah karakterisasi morfologi awal, isolat cendawan endofit diperiksa secara 

makroskopis dan mikroskopis. Pengamatan secara makroskopis meliputi bentuk 

morfologi, warna koloni sisi atas dan bawah, diameter koloni, elevasi koloni, tekstur 

permukaan koloni, jenis miselium, tepi koloni, dan zonasi koloni. Mikroskop pada 

perbesaran 400x dan 1000x meliputi hifa, bentuk dan ukuran spora/konidia, 

konidiofor, dan keberadaan rhizoid (Radiastuti, 2015). 
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3. Uji Antagonis Cendawan Endofit terhadap Puccinia horiana 

Setiap isolat cendawan dari medium agar miring diinokulasikan ke medium 

PDA dan dikultur selama tujuh hari pada suhu 25°C. Dalam cawan petri berdiameter 

9 cm yang diisi medium PDA, isolat yang telah diregenerasi digunakan untuk uji 

antagonis secara in-vitro menggunakan metode oposisi langsung. Inokulum Puccinia 

horiana dan cendawan endofit secara bersamaan ditanam secara berdampingan pada 

media dalam cawan petri, masing-masing berjarak 3 cm dari tepi cawan. Sebagai 

kontrol, berbagai isolat patogen dibiakkan dalam cawan petri yang berbeda. Kultur 

kemudian disimpan pada suhu kamar selama satu minggu. Setiap hari setelah 

inokulum diinokulasikan, dilakukan pengukuran pertumbuhan koloni untuk 

menghitung persentase cendawan endofit yang terhambat. Persentase hambatan 

dihitung berdasarkan rumus yang diadaptasi dari rumus yang dikemukakan oleh 

Alfizar et al. (2013), yaitu:  

P =
𝑟1−𝑟2

𝑟2
𝑥 100%   

 

 

 

4. Uji Patogenitas 

Isolat yang terindikasi bukan antagonis dilanjutkan pada uji patogen. Masing-

masing isolat cendawan endofit dikulturkan pada media PDA. Sebanyak 1 µL spora 

cendawan diinfiltrasikan ke tulang sekunder daun tembakau (Nicotiana tobacum). 

Gejala yang ditimbulkan patogen dapat dilihat jika pada bagian yang diinfiltrasi oleh 
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suspensi bakteri terjadi nekrosis dalam waktu 1-4 hari. Isolat yang digunakan pada uji 

selanjutnya yaitu isolat yang tidak memperlihat gejala nekrosis. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Isolasi Cendawan Endofit 

Berdasarkan isolasi yang telah dilakukan pada tanaman krisan 

(Chrysanthemum morifolium) dengan menggunakan media PDA, didapatkan 

sebanyak 30 isolat cendawan endofit yang terdiri pada empat bagian tanaman 

diantaranya lima isolat dari akar, 10 isolat dari batang, tiga isolat dari daun, dan 12 

isolat dari bunga. Adapun pengamatan makroskopis dan mikroskopik yang telah 

dilakukan dapat dilihat pada gambar 4.1 dibawah ini:  

  

 

Gambar 4.1 : a) Morfologi isolat AC 1 : koloni berwarna army, tekstur granular, 

topografi umbonate. b) Pengamatan mikroskopik isolat AC 1 : memiliki konidia 

berbentuk bulat dan berwarna hijau kekuningan. 

a) 

 

b) 

 



35 

 

 

  

 

Gambar 4.2 : a) Morfologi isolat AC 4 : koloni putih abu, tekstur downy, topografi 

rugose. b) Pengamatan mikroskopik isolat AC 4 : memiliki spora bentuk bulat atau 

semi dan membentuk rantai panjang, dengan hifa bersekat. 

  

 

Gambar 4.3 : a) Morfologi isolat AC 5 : koloni putih, tekstur downy, topografi rugose 

dan terdapat garis konsentris. b) Pengamatan mikroskopik isolat AC 5 : memiliki 

spora berbentuk bulat dan berwarna kehitaman. 

 

a) 

 

b) 

 

a) 

 

b) 
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Gambar 4.4 : a ) Morfologi isolat AC 6 : koloni kuning, tekstur velvety, topografi 

rugose. b) Pengamatan mikroskopik isolat AC 6 : memiliki spora yang berwarna 

kehitaman dan berbentuk bulat. 

  

 

Gambar 4.5 : a) Morfologi isolat AC 7 : koloni orange, tekstur wrinkled, topografi 

umbonate dan terdapat tetesan eksudat. b) Pengamatan mikroskopik isolat AC 7 : 

konidia berbentuk bulat, hifa bersekat dan tegak. 

 

a) 

 

b) 

 

a) 

 

b) 
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Gambar 4.6 : a) Morfologi isolat BC 8 : koloni putih abu, tekstur wolly, topografi 

umbonate. b) Pengamatan mikroskopik isolat BC 8 : memiliki konidia berwarna 

hitam berbentuk bulat dan bergerombol. 

  

 

Gambar 4.7 : a) Morfologi isolat BC 9 : koloni hijau army, tekstur granular, 

topografi umbonate. b) Pengamatan mikroskopik BC 9 : memiliki spora berwarna 

hitam dan berbentuk bulat. 

 

a) 

 

b) 

 

a) 

 

b) 
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Gambar 4.8  : a) Morfologi isolat BC 11 : koloni putih, tekstur velvety, topografi 

umbonate. b) Pengamatan mikroskopik isolat BC 11 : memiliki spora berwarna 

coklat dan berbentuk bulat, hifa tidak bersekat, bercabang dan memiliki rhizoid 

berdinding halus. 

  

 

Gambar 4.9 : a) Morfologi isolat BC 12 : koloni coklat, tekstur downy, topografi 

rugose dan terdapat garis konsentris. b) Pengamatan mikroskopik isolat BC 12 : 

memiliki spora berwarna coklat dan berbentuk bulat, hifa tidak bersekat, bercabang 

dan memiliki rhizoid berdinding halus. 

a) 

 

b) 

 

a) 

 

b) 
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Gambar 4.10 : a) Morfologi isolat BC 14 : koloni hitam abu, tekstur downy, topografi 

umbonate, terdapat garis konsentris dan garis radial. b) Pengamatan mikroskopik 

isolat BC 14 : memiliki spora berbentuk glanula berwarna kehijauan dan memiliki 

hifa yang bersekat. 

  

 

Gambar 4.11 : a) Morfologi isolat BC 15 : koloni abu-abu, tekstur wolly, topografi 

umbonate dan terdapat garis konsentris. b) Pengamatan mikroskopik isolat BC 15 : 

memiliki spora berwarna coklat, bergerombol diujung, berdinding halus dan hifa 

bersekat. 

a) 

 

b) 

 

a) 

 

b) 
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Gambar 4.12 : a) Morfologi isolat BC 16 : koloni putih, tekstur velvety, topografi 

rugose. b) Pengamatan mikroskopik isolat BC 16 : memiliki konidia berbentuk bulat, 

berwarna coklat dan hifa bersekat. 

  

 

Gambar 4.13 : a) Morfologi isolat BC 21 : koloni putih, tekstur wolly, topografi 

rugose. b) Pengamatan mikroskopik isolat BC 21 : memiliki konidia berbentuk bulat, 

berwarna coklat dan hifa bersekat. 

 

a) 

 

b) 

 

a) 

 

b) 

 



41 

 

 

  

 

Gambar 4.14 : a) Morfologi isolat BC 22 : koloni pink, tekstur wolly, topografi 

umbonate. b) Pengamatan mikroskopik isolat BC 22 : memiliki konidia berbentuk 

bulat, hifa bersekat, dan bercabang. 

  

 

Gambar 4.15 : a) Morfologi isolat BC 24 : koloni putih, tekstur glabrous, topografi 

umbonate. b) Pengamatan mikroskopik isolat BC 24 : memiliki konidia berbentuk 

bulat dan berwarna coklat. 

 

 

a) 

 

b) 

 

a) 

 

b) 
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Gambar 4.16 : a) Morfologi isolat DC 26 : koloni abu--abu, tekstur cattony, topografi 

rugose. b) Pengamatan mikroskopik DC 26 : memiliki spora berwarna coklat dan 

berbentuk bulat, hifa bersekat, bercabang dan memiliki rhizoid berdinding halus. 

  

 

Gambar 4.17 : a) Morfologi isolat DC 27 : koloni putih orange, tekstur granular, 

topografi verrugose. b) Pengamatan mikroskopik isolat DC 27 : memiliki spora 

berwarna coklat dan berbentuk bulat, hifa bersekat, bercabang dan memiliki rhizoid 

berdinding halus. 

a) 

 

b) 

 

a) 

 

b) 
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Gambar 4.18 : a) Morfologi isolat DC 28 : koloni abu-abu, tekstur wolly, topografi 

rugose. b) Pengamatan mikroskopik isolat DC 28 : memiliki spora berwarna coklat 

dan berbentuk bulat, hifa bersekat, bercabang dan memiliki rhizoid berdinding halus. 

  

 

Gambar 4.19 : a) Morfologi isolat FC 29 : koloni putih abu, tekstur absent, topografi 

rugose. b) Pengamatan mikroskopik FC 29 : memiliki konidia berbentuk bulat dan 

berwarna coklat. 

 

 

a) 

 

b) 

 

a) 

 

b) 
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Gambar 4.20 : a) Morfologi isolat FC 30 : koloni putih abu, tekstur absent, topografi 

rugose. b) Pengamatan mikroskopik issolat FC 30 : memiliki konidia berwarna 

coklat, bergerombol dan hifa tidak bersekat. 

  

 

Gambar 4.21 : a) Morfologi isolat FC 31 : koloni coklat, tekstur velvety, topografi 

rugose. b) Pengamatan mikroskopik FC 31 : memiliki konidia berbentuk bulat dan 

berwarna coklat. 

 

a) 

 

b) 

 

a) 

 

b) 
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Gambar 4.22 : a) Morfologi isolat FC 32 : koloni putih, tekstur wolly, topografi 

rugose. b) Pengamatan mikroskopik FC 32 : memiliki konidia berbentuk bulat, 

konidiofor hilalin, hifa tidak bersekat dan berbentuk tegak. 

  

 

Gambar 4.23 : a) Morfologi isolat FC 33 : koloni putih, tekstur cottony, topografi 

umbonate dan terdapat garis konsentris. b) Pengamatan mikroskopik FC 33 : 

memiliki spora berwarna coklat dan berbentuk bulat, hifa tidak bersekat, bercabang 

dan memiliki rhizoid berdinding halus. 

a) 

 

b) 

 

a) 

 

b) 
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Gambar 4.24 : a) Morfologi isolat FC 35 : koloni coklat, tekstur absent, topografi 

rugose. b) Pengamatan mikroskopik FC 35 : memiliki konidia berbentuk bulat, hifa 

bersekat, dan tidak bercabang. 

  

 

Gambar 4.25 : a) Morfologi isolat FC 36 : koloni hijau, tekstur granular, topografi 

umbonate. b) Pengamatan mikroskopik isolat FC 36 : memiliki konidia berbentuk 

bulat, hifa tidak bersekat, dan tidak bercabang. 

 

a) 

 

b) 

 

a) 

 

b) 

 



47 

 

 

  

 

Gambar 4.26 : a) Morfologi isolat FC 37 : koloni putih, tekstur wolly, topografi 

rugose. b) Pengamatan mikroskopik isolat FC 37 : memiliki konidia berwarna 

cokelat, bentuk konidia bulat dan bergerombol. 

  

 

Gambar 4.27 : a) Morfologi isolat FC 38 : koloni orange, tekstur downy, topografi 

rugose. b) Pengamatan mikroskopik isolat FC 38 : memiliki konidia berwarna 

transparan. 

 

a) 

 

b) 

 

a) 

 

b) 
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Gambar 4.28 : a) Morfologi isolat FC 39 : koloni abu, tekstur granular, topografi 

rugose dan terdapat garis konsentris. b) Pengamatan mikroskopik FC 39 : memiliki 

spora berwarna coklat dan berbentuk bulat, hifa tidak bersekat, bercabang dan 

memiliki rhizoid berdinding halus. 

  

 

Gambar 4.29 : a) Morfologi isolat FC 40 : koloni putih cokelat, tekstur absent, 

topografi rugose dan terdapat garis konsentris. b) Pengamatan mikroskopik isolat FC 

40 : memiliki spora berwarna coklat dan berbentuk bulat, hifa tidak bersekat, dan 

tidak bercabang. 

a) 

 

b) 

 

a) 

 

b) 
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Gambar 4.30 : a) Morfologi isolat FC 41 : koloni putih kuning, tekstur velvety, 

topografi verrugose. b) Pengamatan mikroskopik FC 41 : memiliki spora berwarna 

cokelat dan berbentuk bulat, hifa tidak bersekat, bercabang dan memiliki rhizoid 

berdinding halus. 

Gambar 4.1 Hasil pengamatan makroskopiss dan mikroskopis cendawan endofit tanaman 

krisan (Chrysanthemum morifolium). 

 

2. Uji Antagonis 

Uji kemampuan menghambat Pucccinia horiana bertujuan untuk mendapatkan isolat 

yang memiliki aktivitas antagonis terhadap isolat target. Pertumbuhan Puccinia horiana 

dikatakan terhambat apabila pertumbuhan cendawan endofit lebih besar. Adapun hasil yang 

didapatkan dapat dilihat pada gambar berikut :  

 

 

a) 

 

b) 
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Gambar 4.2.1. Pada gambar 4.2.1 isolat AC 1 dan Puccinia horiana menunjukkan 

bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat AC 1 mampu menghambat 

Puccinia horiana dengan diameter pertumbuhan 3,5 cm sedangkan Puccinia horiana 

2,6 cm. 

 

Gambar 4.2.2. Pada gambar 4.2.2 isolat AC 4 dan Puccinia horiana menunjukkan 

bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat AC 4 mampu menghambat 

Puccinia horiana dengan diameter pertumbuhan 3,5 cm sedangkan Puccinia horiana 

1,8 cm. 

 

Gambar 4.2.3. Pada gambar 4.2.3 isolat AC 5 dan Puccinia horiana menunjukkan 

bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat AC 5 tidak mampu 
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menghambat Puccinia horiana dengan diameter pertumbuhan 2,9 cm sedangkan 

Puccinia horiana 3,1 cm. 

 

Gambar 4.2.4. Pada gambar 4.2.4 isolat AC 6 dan Puccinia horiana menunjukkan 

bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat AC 6 tidak mampu 

menghambat Puccinia horiana dengan diameter pertumbuhan 3,5 cm sedangkan 

Puccinia horiana 2,2 cm. 

 

Gambar 4.2.5. Pada gambar 4.2.5 isolat AC 7 dan Puccinia horiana menunjukkan 

bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat AC 7 tidak mampu 

menghambat Puccinia horiana dengan diameter pertumbuhan 1,8 cm sedangkan 

Puccinia horiana 3,1 cm. 
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Gambar 4.2.6. Pada gambar 4.2.6 isolat BC 8 dan Puccinia horiana menunjukkan 

bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat BC 8 tidak mampu 

menghambat Puccinia horiana dengan diameter pertumbuhan 2,5 sedangkan 

Puccinia horiana 3,8 cm. 

 

Gambar 4.2.7. Pada gambar 4.2.7 isolat BC 9 dan Puccinia horiana menunjukkan 

bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat AC 1 tidak mampu 

menghambat Puccinia horiana dengan diameter pertumbuhan 2,2 cm sedangkan 

Puccinia horiana 3 cm. 

 

Gambar 4.2.8. Pada gambar 4.2.8 isolat BC 11 dan Puccinia horiana menunjukkan 

bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat BC 11 tidak mampu 
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menghambat Puccinia horiana dengan diameter pertumbuhan 2,5 cm sedangkan 

Puccinia horiana 3,7 cm. 

 

Gambar 4.2.9. Pada gambar 4.2.9 isolat BC 12 dan Puccinia horiana menunjukkan 

bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat BC 12 tidak mampu 

menghambat Puccinia horiana dengan diameter pertumbuhan 2,8 cm sedangkan 

Puccinia horiana 3,5 cm. 

 

Gambar 4.2.10. Pada gambar 4.2.10 isolat BC 14 dan Puccinia horiana 

menunjukkan bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat BC 14 tidak 

mampu menghambat Puccinia horiana dengan diameter pertumbuhan 3 cm 

sedangkan Puccinia horiana 3,6 cm. 
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Gambar 4.2.11. Pada gambar 4.2.11 isolat BC 15 dan Puccinia horiana 

menunjukkan bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat BC 15 tidak 

mampu menghambat Puccinia horiana dengan diameter pertumbuhan 2,3 cm 

sedangkan Puccinia horiana 3,5 cm. 

 

Gambar 4.2.12. Pada gambar 4.2.12 isolat BC 16 dan Puccinia horiana 

menunjukkan bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat BC 16 tidak 

mampu menghambat Puccinia horiana dengan diameter pertumbuhan 1,8 cm 

sedangkan Puccinia horiana 2,8 cm. 

 

Gambar 4.2.13. Pada gambar 4.2.13 isolat BC 21 dan Puccinia horiana 

menunjukkan bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat BC 21 tidak 
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mampu menghambat Puccinia horiana dengan diameter pertumbuhan 3,1 cm 

sedangkan Puccinia horiana 3,9 cm. 

 

Gambar 4.2.14. Pada gambar 4.2.14 isolat BC 22 dan Puccinia horiana 

menunjukkan bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat BC 22 

mampu menghambat Puccinia horiana dengan diameter pertumbuhan 3,3 cm 

sedangkan Puccinia horiana 2,6 cm. 

 

 

Gambar 4.2.15. Pada gambar 4.2.15 isolat BC 24 dan Puccinia horiana 

menunjukkan bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat BC 24 

mampu menghambat Puccinia horiana dengan diameter pertumbuhan 3,8 cm 

sedangkan Puccinia horiana 2,1 cm. 



56 

 

 

 

Gambar 4.2.16. Pada gambar 4.2.16 isolat DC 26 dan Puccinia horiana 

menunjukkan bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat DC 26 tidak 

mampu menghambat Puccinia horiana dengan diameter pertumbuhan 2,5 cm 

sedangkan Puccinia horiana 3,4 cm. 

 

 

Gambar 4.2.17. Pada gambar 4.2.17 isolat DC 27 dan Puccinia horiana 

menunjukkan bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat DC 27 tidak 

mampu menghambat Puccinia horiana dengan diameter pertumbuhan 2,5 cm 

sedangkan Puccinia horiana 3,5 cm. 
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Gambar 4.2.18. Pada gambar 4.2.18 isolat DC 28 dan Puccinia horiana 

menunjukkan bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat DC 28 tidak 

mampu menghambat Puccinia horiana dengan diameter pertumbuhan 2,5 cm 

sedangkan Puccinia horiana 3,6 cm. 

 

Gambar 4.2.19. Pada gambar 4.2.19 isolat FC 29 dan Puccinia horiana menunjukkan 

bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat FC 29 mampu menghambat 

Puccinia horiana dengan diameter pertumbuhan 4,1 cm sedangkan Puccinia horiana 

1,8 cm. 

 

Gambar 4.2.20. Pada gambar 4.2.20 isolat FC 30 dan Puccinia horiana menunjukkan 

bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat FC 30 mampu menghambat 

Puccinia horiana dengan diameter pertumbuhan 3,9 cm sedangkan Puccinia horiana 

2,4 cm. 
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Gambar 4.2.21. Pada gambar 4.2.21 isolat FC 31 dan Puccinia horiana menunjukkan 

bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat FC 31 tidak mampu 

menghambat Puccinia horiana dengan diameter pertumbuhan 2,8 cm sedangkan 

Puccinia horiana 3,3 cm. 

 

Gambar 4.2.22. Pada gambar 4.2.22 isolat FC 32 dan Puccinia horiana menunjukkan 

bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat FC 32 mampu menghambat 

Puccinia horiana dengan diameter pertumbuhan 3,3 cm sedangkan Puccinia horiana 

1,8 cm. 

 

Gambar 4.2.23. Pada gambar 4.2.23 isolat FC 33 dan Puccinia horiana menunjukkan 

bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat C 33 tidak mampu 
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menghambat Puccinia horiana dengan diameter pertumbuhan 2,5 cm sedangkan 

Puccinia horiana 2 cm. 

 

Gambar 4.2.24. Pada gambar 4.2.24 isolat FC 35 dan Puccinia horiana menunjukkan 

bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat FC 35 mampu menghambat 

Puccinia horiana dengan diameter pertumbuhan 3,6 cm sedangkan Puccinia horiana 

2,2 cm. 

 

Gambar 4.2.25. Pada gambar 4.2.25 isolat FC 36 dan Puccinia horiana menunjukkan 

bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat FC 36 tidak mampu 

menghambat Puccinia horiana dengan diameter pertumbuhan 2,8 cm sedangkan 

Puccinia horiana 3,3 cm. 
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Gambar 4.2.26. Pada gambar 4.2.26 isolat FC 37 dan Puccinia horiana menunjukkan 

bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat FC 37 mampu menghambat 

Puccinia horiana dengan diameter pertumbuhan 3,9 cm sedangkan Puccinia horiana 

2,6 cm. 

 

Gambar 4.2.27. Pada gambar 4.2.27 isolat FC 38 dan Puccinia horiana menunjukkan 

bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat FC 38 tidak mampu 

menghambat Puccinia horiana dengan diameter pertumbuhan 2,3 cm sedangkan 

Puccinia horiana 3,4 cm. 

 

Gambar 4.2.28. Pada gambar 4.2.28 isolat FC 39 dan Puccinia horiana menunjukkan 

bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat FC 39 tidak mampu 
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menghambat Puccinia horiana dengan diameter pertumbuhan 2,8 cm sedangkan 

Puccinia horiana 3,1 cm. 

 

Gambar 4.2.29. Pada gambar 4.2.29 isolat FC 40 dan Puccinia horiana menunjukkan 

bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat FC 40 tidak mampu 

menghambat Puccinia horiana dengan diameter pertumbuhan 2,5 cm sedangkan 

Puccinia horiana 3,4 cm. 

 

Gambar 4.2.30. Pada gambar 4.2.30 isolat FC 41 dan Puccinia horiana menunjukkan 

bahwa mekanisme cendawan endofit dengan kode isolat FC 41 mampu menghambat 

Puccinia horiana dengan diameter pertumbuhan 3,5 cm sedangkan Puccinia horiana 

2,5 cm. 

 

3. Uji Patogen  

Uji antagonis yang dilakukan menunjukkan 10 isolat terpilih yang tidak 

bersifat antagonis dan digunakan untuk uji patogen pada daun tembakau (Nicotiana 



62 

 

 

tabacum) yang kemudian diamati selama 7 hari. Adapun hasilnya dapat dilihat pada 

gambar 4.3 sebagai berikut: 

    

Gambar 4.3 Hasil Uji patogen 10 cendawan endofit dari tanaman krisan (Chrysanthemum 

morifolium) pada daun tembakau (Nicotiana tabacum). 

  

B. Pembahasan 

Isolasi adalah teknik memisahkan mikroba tertentu dari lingkungannya. 

Isolasi merupakan langkah awal dalam penelitian ini sebelum cendawan pada 

tanaman krisan (Chrysanthemum morifolium) dikarakterisasi. Media Potato Dextrose 

Agar (PDA) digunakan untuk tahap isolasi, dan lactophenol digunakan untuk 

pewarnaan cendawan endofit di bawah mikroskop pembesaran 400x untuk 

mengkarakterisasi morfologinya. 

Hasil isolasi cendawan endofit dari tanaman krisan diperoleh sebanyak 30 

isolat cendawan endofit dengan metode penanaman. Pengamatan karakteristik 

morfologi cendawan endofit meliputi pengamatan koloni dilakukan dengan 2 cara 
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yakni secara makroskopis dan mikroskopis. Koloni yang tumbuh selama 7 hari masa 

inkubasi pada suhu 27°C. Tiga puluh isolat diperoleh dari empat sampel terpisah. 

Untuk memastikan bahwa hanya cendawan murni dari tanaman krisan yang 

diperoleh, koloni yang diperoleh melalui proses isolasi selanjutnya dimurnikan 

dengan menggunakan metode duplo atau kultur ganda. 

Tiga puluh cendawan endofit diisolasi dari sampel tanaman krisan. Cendawan 

endofit terdiri dari lima isolat dari akar, 10 isolat dari batang, tiga isolat dari daun, 

dan 12 isolat dari bunga. Distribusi cendawan endofit yang terdapat pada batang lebih 

tinggi dari pada akar, daun, dan bunga. Peredaran cendawan endofit pada tumbuhan 

inang dapat diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya asal usul endofit yang 

terkolonisasi, adanya zat tertentu pada jaringan organ tanaman dan lingkungan 

tumbuhan. Kondisi lingkungan juga merupakan faktor penting dalam menentukan 

jenis dan jumlah metabolit sekunder tanaman inang serta mempengaruhi struktur 

populasi cendawan endofit pada tanaman inang. Hal ini terkait dengan kemampuan 

masing-masing spesies cendawan endofit untuk memanfaatkan substrat atau jaringan 

tanaman tertentu. Peranan cendawan endofit pada tanaman krisan yaitu untuk 

meningkatkan pertumbuhan tanaman serta meningkatkan ketahanan tanaman inang 

terhadap cekaman biotik dan abiotik (Sopialena, 2020). 

Uji antagonis bertujuan untuk melihat kemampuan cendawan antagonis dalam 

menekan pertumbuhan dan perkembangan cendawan patogen, uji tersebut juga 

menunjukkan bahwa mikrooganisme dengan sifat antagonis mampu menghambat 

aktivitas mikroorganisme yang lain yang terdapat ditempat yang sama atau 
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berdekatan. Mekanisme penyebab cendawan antagonis dikarenakan cendawan 

antagonis memiliki satu atau lebih mekanisme penghambatan, yaitu kompetisi, 

antibiosis, dan parasitisme.  

Trigiano (2008) menegaskan bahwa mikroorganisme antagonis penekan 

patogen dapat menggunakan satu atau lebih metode, dan kemanjurannya dapat 

bervariasi tergantung pada jenis patogen. Lebih lanjut, disebutkan bahwa apa yang 

terjadi ketika dua atau lebih mikroba bersaing satu sama lain untuk mendapatkan 

sumber makanan, sumber mineral, inang, atau habitat yang mengandung karbon dan 

nitrogen yang sama. Satu mikroorganisme dapat mengungguli mikroorganisme 

lainnya karena tumbuh lebih cepat dan memanfaatkan sumber makanannya secara 

lebih efektif. Berdasarkan kriteria yang dikemukakan oleh Porter (1942), Skidmore & 

Dickinson (1976), dan Trigiano, & Windham (2008), maka mekanisme interaksi 

antara cendawan patogen dan cendawan antagonis adalah sebagai berikut: 1) 

Kompetisi, jika koloni patogen tertutupi oleh koloni cendawan antagonis dan 

cendawan antagonis tumbuh lebih cepat hingga memenuhi cawan petri berdiameter 9 

cm. Pada daerah kontak, hifa patogen mengalami lisis. 2) Antibiosis, dimana 

morfologi hifa patogen berubah dan pigmen diproduksi pada bagian bawah koloni 

cendawan antagonis, terjadi ketika zona kosong antara cendawan patogen dan 

antagonis terbentuk. 3) Parasitisme terjadi ketika hifa cendawan antagonis tumbuh di 

atas hifa cendawan yang patoen. Di daerah kontak, hifa cendawan antagonis 

ditemukan melilit hifa cendawan patogen dan lisis. 
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Pengujian selanjutnya adalah pemeriksaan patogen pada daun tanaman 

tembakau karena daun ini dapat membedakan antara cendawan patogen yang 

menyerang daerah spesifik daun dan tanaman tembakau yang tahan penyakit (Schaad 

et al, 2001). Pada penelitian ini daun tanaman tembakau mengalami nekrosis yang 

diakibatkan oleh cendawan endofit yang menunjukkan bahwa cendawan endofit 

tersebut bersifat patogen. Reaksi ini merupakan teknik analisis yang baik untuk 

memisahkan cendawan endofit yang mempunyai sifat patogen dan non patogen. 

Adanya reaksi hipersensitif mengakibatkan terjadinya nekrosis pada daun tanaman, 

hal ini adalah bentuk pertahanan dalam menghambat serangan dari mikroorganisme 

(Amrulloh, 2021). Hal yang sama juga ditemukan oleh Zhu dkk. (2000), yang 

menyatakan bahwa reaksi hipersensitif dapat dikarakteristikkan sebagai program 

kematian sel yang cepat dan terbatas, suatu respon yang berlangsung pada tanaman 

untuk mencegah penyebaran penyakit. Sel yang terinfeksi mengalami peningkatan 

permeabilitas, kehilangan sel inang, dan kematian sel inang. Uji patogenisitas 

menunjukkan bahwa isolat cendawan endofit FC 41 merupakan cendawan non-

patogenik pada tanaman akibat nekrosis daun tanaman tembakau. 

Sutarman (2017) berpendapat bahwa suatu tanaman dianggap sakit jika terjadi 

pergeseran yang nyata dalam proses fisiologis di dalam tubuhnya yang disebabkan 

oleh kondisi-kondisi yang mengarah pada penyakit. Timbulnya gejala dan indikator 

menentukan etiologi primer penyakit. Agrios (1997) menyebutkan sejumlah faktor 

yang berkontribusi terhadap penyakit. 1) Faktor biotik, termasuk nematoda, 
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tumbuhan tingkat tinggi, virus, bakteri, jamur, dan bakteri. 2) Pengaruh abiotik, 

seperti lingkungan (cuaca, suhu, mineral, zat berbahaya, dll.). 

Karena cendawan patogen yang berdiam di dalam jaringan tanaman dapat 

menginduksi perubahan morfologi dan mengganggu fungsi jaringan tanaman, maka 

cendawan patogen dapat menyebabkan berbagai penyakit pada tanaman inang (Afifah 

et al., 2017). Cendawan patogen tanaman sering tumbuh melalui perkembangbiakan 

di celah-celah antar sel tanaman daripada dengan langsung masuk ke dalam sel 

tanaman. Cendawan patogen dapat masuk melalui stomata, lentisel, hidatoda, dan 

luka jaringan tanaman. Racun, fitohormon, enzim ekstraseluler, dan polisakarida 

ekstraseluler semuanya dapat diekskresikan oleh cendawan patogen (Shivas et al., 

2005). 

Patogen adalah organisme yang menyebabkan penyakit. Kemampuan mikroba 

untuk menyebabkan penyakit dikenal sebagai patogenisitas. Patogen menyebabkan 

penyakit dalam tubuh dengan cara-cara berikut ini: 1) mengkonsumsi isi sel tanaman, 

2) menghancurkan atau mengganggu metabolisme sel tanaman dengan menggunakan 

racun, enzim, atau zat pertumbuhan, 3) melemahkan tanaman dengan cara menghisap 

isi sel untuk digunakan sendiri, dan 4) menyumbat arteri darah. Patogenisitas adalah 

kapasitas patogen untuk menghasilkan penyakit, dan patogenesis adalah suksesi 

peristiwa penyebab penyakit (Sutarman, 2017). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan pada penelitian ini yaitu berdasarkan hasil isolasi 

cendawan endofit pada tanaman krisan (Chrysanthemum morifolium) didapatkan 30 

isolat dan terdapat 10 isolat yang bersifat antagonis terhadap Puccinia horiana dan 

satu diantaranya tidak menunjukkan patogenitas pada daun tembakau sehingga isolat 

tersebut berpotensi digunakan sebagai biokontrol untuk mencegah penyakit karat 

putih (Puccinia horiana). 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian ini perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang 

identifikasi cendawan endofit yang terdapat pada tanaman krisan (Chrysanthemum 

morifolium). 
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