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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan 

yang maha esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-nya 

kepada penulis sehingga penulis berhasil menyelesaikan buku 

yang berjudul “MIKROBIOLOGI FARMASI” 

Mikrobiologi farmasi merupakan cabang terapan dari ilmu 

mikrobiologi yang mempelajari keterkaitan mikroorganisme 

dalam dunia kefarmasian. Cabang ini melibatkan 

studi mikroorganisme yang terkait dengan pembuatan obat-

obatan , misalnya meminimalkan jumlah mikroorganisme dalam 

lingkungan proses, mengeluarkan mikroorganisme dan produk 

sampingan mikroba seperti eksotoksin dan endotoksin dari air 

dan bahan awal lainnya, dan memastikan produk farmasi akhir 

steril.  Aspek lain meliputi penelitian dan pengembangan agen 

anti-infeksi serta penggunaan mikroorganisme dengan untuk 

mendeteksi aktivitas mutagenik dan karsinogenik pada suatu 

obat-obatan prospektif , dan penggunaan mikroorganisme dalam 

pembuatan produk farmasi seperti insulin dan hormon 

pertumbuhan manusia. 
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vi 
 
 
 

Buku ini terdiri dari :  

 

BAB 1 RUANG LINGKUP MIKROBIOLOGI FARMASI DAN 

KLASIFIKASI MIKROBA BERDASARKAN BENTUK DAN SUSUNAN 

SEL 

BAB 2 SEL PROKARIOTA DAN EUKARIOTA DAN MIKROBA 

UNISEL DAN MULTISELULER 

BAB 3 PERTUMBUHAN MIKROBA, KURVA PERTUMBUHAN, 

PERHITUNGAN JUMLAH SEL, PERSYARATAN PERTUMBUHAN 

BAB 4 PENGENDALIAN PERTUMBUHAN MIKROBA, 

STERILISASI, DESINFEKTAN, KONDISI ASEPTIS  

BAB 5 FAKTOR YANG MPENGARUHI PERTUMBUHAN DAN 

MEDIA PERTUMBUHAN  

BAB 6 JALUR METABOLISME MIKROBA , MODIFIKASI JALUR 

METABOLISME DAN AKTIVITAS ANTIMIKROBA 

BAB 7 VIRUS, KAPANG, KHAMIR SERTA KLASIFIKASI, SIFAT, 

CARA HIDUP, PERTUMBUHAN DAN PENGENDALIUANNYA  

BAB 8 MIKROBA PATOGEN (BAKTERI, VIRUS DAN CANDIDA) 

DAN RESISTENSI MIKROBA SERTA INFEKSI NOSOKOMIAL 

BAB 9 JENIS MIKROBA DI ALAM DAN YANG BERMANFAAT DI 

DUNIA FARMASI 

 

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas 

kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan 

kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun 

dari pembaca sangat kami harapkan. 

Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih kepada semua 

yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini terutama 

pihak penerbit yang telah menfasilitasi terbitnya buku ini, 

Semoga Allah Swt senantiasa meridhai segala usaha kita. Amin.  

TIM PENULIS 



vii 
 
 

 

 

DAFTAR ISI 

 

 

 

 

 

 

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

DAFTAR ISI .......................................................................................... vii 

BAB 1 RUANG LINGKUP MIKROBIOLOGI  FARMASI DAN KLASIFIKASI 

MIKROBA BERDASARKAN BENTUK DAN SUSUNAN SEL 

(apt. Andi Ifriany Harun, M.Si) .............................................................. 2 

BAB 2 SEL PRIKARIOTA DAN EUKARIOTA DAN MIKROBA UNISEL DAN 

MULTISELULER 

(Dr. Maswati Baharuddin, M.Si) ......................................................... 22 

BAB 3 PERTUMBUHAN MIKROBA, KURVA PERTUMBUHAN, DAN 

PERHITUNGAN JUMLAH SEL 

(Etha Marista, S.Si., M.Si) ................................................................... 43 

BAB 4 PENGENDALIAN PERTUMBUHAN MIKROBA, STERILISASI, 

DESINFEKSI, DAN KODISI ASEPTIS 

(Mahyarudin, S.Si. ,M.Si.) ................................................................... 55 

 



 
 

viii 
 
 
 

BAB 5 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN DAN MEDIA 

PERTUMBUHAN 

(apt. Imanda Dyah Rahmadani, S.Farm, M.Farm.) ............................. 71 

BAB 6 JALUR METABOLISME MIKROBA, MODIFIKASI JALUR 

METABOLISME DAN AKTIVITAS ANTIMIKROBA 

(apt. Reni Yustiati Saksono, S.Si., M.Sc.) ............................................. 84 

BAB 7 VIRUS, KAPANG, KHAMIR SERTA KLASIFIKASI, SIFAT, CARA 

HIDUP, PERTUMBUHAN DAN PENGENDALIANNYA 

(apt. Mahdalena Sy. Pakaya, S.Farm., M.Si) ..................................... 110 

BAB 8 MIKROBA PATOGEN (BAKTERI, VIRUS, DAN CANDIDA) DAN 

RESISTENSI MIKROBA SERTA INFEKSI NOSOKOMIAL 

(apt. Muhtaromah, S.Si., Sp.FRS) ...................................................... 134 

BAB 9 JENIS MIKROBA DI ALAM DAN BERMANFAAT DI DUNIA 

FARMASI 

(Dr. apt. Muntasir. S.Si., M.Si.) ......................................................... 151 

PENUTUP .......................................................................................... 173 



 

 

 

BAB 1 

  



 
 

2 
 
 
 

RUANG LINGKUP MIKROBIOLOGI  FARMASI DAN 

KLASIFIKASI MIKROBA BERDASARKAN BENTUK DAN 

SUSUNAN SEL 

(apt. Andi Ifriany Harun, M.Si.) 

Universitas Tanjungpura;  

jalan Prof.Dr.H.Hadari Nawawi Pontianak, (0561)739630 

Email : andi.ifriani@fkip.untan.ac.id 

 

 

A. RUANG LINGKUP  MIKROBIOLOGI  

Kejadian yang terjadi sehari hari, seperti makanan yang 

busuk, adanya penyakit yang diderita baik oleh manusia, hewan, 

maupun tumbuhan, pembuatan kompos, sampah yang 

membusuk, dan lain sebagainya, umumnya disebabkan oleh 

makhluk yang tidak dapat dilihat oleh mata  tanpa bantuan alat, 

yang sering disebut dengan mikroorganisme. 

Mikroorganisme atau yang sering disebut mikroba adalah 

organisme hidup yang sangat kecil, biasanya memiliki diameter 

kurang dari 0,1 mm dan dapat diamati dengan bantuan 

mikroskop. Karena ukuran selnya yang sangat kecil, maka 

mikroorganisme mudah terhembus oleh udara dan 

mikroorganisme dapat ditemui di mana saja, seperti di udara, 

tanah, debu, air, bahkan dalam tubuh organisme lainnya seperti 

manusia, hewan, dan tumbuhan. Keberadaan mikroorganisme ini 

dapat menguntungkan atau merugikan organisme lain, terutama 

manausia. Salah satu hal yang menguntungkan dari keberadaan 

mikroorganisme adalah dalam proses pengolahan makanan, baik 

dari bakteri maupun fungi. Bakteri yang digunakan  berasal dari 

kelompok Actinobacteriaceae seperti Bifidobacterium 

thermophilum (Xiao et al. 2010), Firmicutes seperti Bacillus 

(Schwan dan Wheals 2004; Kubo et al. 2011), dan 

mailto:andi.ifriani@fkip.untan.ac.id
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Proteobacteriaceae seperti Acetobacter dan Gluconacetobacter 

(Sengun dan Karabiyikli 2011). Sedangkan dari fungi bisa berasal 

dari yeast maupun filamentous fungi (Bourdichon et al. 2002). 

Selain di dunia pangan, mikroorganisme juga dimanfaatkan di 

bidang lain, seperti pertanian, Kesehatan, dan lain sebagainya.  

Kerugian yang disebabkan oleh mikroorganisme pada 

manusia, adalah karena mikroorganisme menghasilkan toksin 

yang menyerang sel imun dan menyebabkan turunnya sistem 

kekebalan tubuh. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh 

mikroorganisme adalah tipes,  diare,  tuberculosis,  pneumonia, 

disentri,dan berbagai penyakit infeksi lainnya. Selain itu, bakteri  

juga  merugikan  manusia  karena  menyebabkan  kebusukan  

pada makanan  (Adriani,  2014). 

Berdasarkan jumlah sel penyusunnya, mikroorganisme 

terdiri dari uniseluler dan multiseluler. Mikroorganisme uniseluler 

strukturnya lebih sederhana dan semua fungsi kehidupan terjadi 

dalam satu sel. Contohnya bakteri (misalnya Escherichia coli), 

protozoa (misalnya Amoeba, Paramecium),  alga 

mikroskopis  (misalnya Chlorella)., dan Jamur 

uniseluler (misalnya Saccharomyces cerevisiae atau ragi). 

Sedangkan mikroorganisme multiseluler terdiri dari lebih dari 

satu sel yang bekerja sama dan terorganisir dalam jaringan atau 

struktur tertentu untuk menjalankan fungsi kehidupan, 

contohnya Jamur multiseluler (misalnya Penicillium, kapang), 

alga multiseluler  (misalnya  Spirogyra,  Ulva), dan  

beberapa protozoa dapat membentuk struktur multiseluler 

dalam fase tertentu, meskipun banyak protozoa tetap uniseluler. 

Ruang lingkup mikrobiologi sangat luas, beberapa 

diantaranya adalah : 

1. Mikrobiologi dalam Kehidupan Sehari-hari 

2. Mikroba dan Sistem Klasifikasinya 

3. Mikrobiologi Medis 

4. Mikrobiologi Lingkungan 

5. Mikrobiologi Industri 
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6. Mikrobiologi Molekuler 

Peran mikroba dalam kehidupan sehari-hari, baik yang 

menguntungkan maupun  merugikan, dipelajari dalam 

mikrobiologi dalam kehidupan sehari-hari. Mikroba dan system 

klasifikasi mempelajari tentang berbagai jenis mikroba, seperti 

bakteri, virus, protozoa, alga mikroskopis,  dan jamur dan 

dilaksifikasiskan untuk mengelompokkannya berdasarkan 

persamaan karakteristiknya. Di bidang mikrobiologi medis, 

lingkungan, dan industri, mikrobiologi mempelajari tentang 

mikroba penyebab penyakit dan cara penanggulangannya, 

peranan mikroba dalam ekosistem, dan aplikasi mikroba dalam 

industri. Sedangkan mikrobiologi molekuler mempelajari tentang 

aspek  teknik dan biologi molekuler mikroba, termasuk teknik 

rekayasa genetika dan bioteknologi. 

B. RUANG LINGKUP MIKROBIOLOGI FARMASI 

Mikrobiologi farmasi berkaitan dengan bagaimana peranan 

mikrobiologi dalam bidang farmasi, baik yang menguntungkan 

misalnya dengan ditemukannya probiotik mikrobiologi, maupun 

yang merugikan, seperti mikroba patogen penyebab penyakit. 

Mikrobiologi farmasi juga sangat penting untuk memastikan 

kualitas dan keamanan produk farmasi, serta pengembangan 

obat dan terapi mikrobiologi. 

Ruang lingkup mikrobiologi farmasi sangat berkaitan 

dengan produk-produk farmasi, meliputi : 

1. Mikroorganisme dalam Obat dan Formulasi Farmasi 

Mikroorganaimse dalam obat dan formulasi farmasi  meliputi 

pengendalian kontaminasi mikroba, terutama pada bahan baku, 

bahan tambahan, dan produk jadi. Setelah itu dilakukan  

pengujian sterilisasi untuk memastikan produk farmsi tidak 

terkontaminasi mikroba. Pengujian ini juga dilakukan pada 

antibiotic dan vaksin. Selanjutnya pengetahuan tentang 

mikrobiologi diperlukan juga untuk menjaga stabilitas dan 

keamanan produk farmasi, terutama obat yang berbasis biologik.  
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2. Mikrobiologi Klinis dalam Farmasi 

Mikrobiologi klinis meliputi informasi tentang mikroba 

penyebab infeksi di rumah sakit dan cara mengobatinya, serta 

pemahaman tentang mekanisme resistensi antibiotik dan 

pengembangan strategi pengobatan yang efektif. 

3. Mikrobiologi dalam Pengembangan Obat 

Peranan mikrobiologi dalam pengembangan obat sangat 

diperlukan untuk mempelajari mikroba patogen sehingga dapat 

ditemukan obat baru yang lebih efektif dari sebelumnya. 

Pengembangan  dan formulasi untuk penemuan probiotik yang 

mengandung mikroba “baik” sangat bermanfaat untuk 

Kesehatan, terutama pada saluran cerna. 

4. Bioteknologi dalam Farmasi 

Saat ini perkembangan bioteknologi dalam bidang farmasi 

sangat besar peranannya, dimana beberapa obat diproduksi 

dengan organisme genetik rekombinan, misalnya penggunaan 

bakteri E. coli atau jamur Saccharomyces cerevisiae yang 

digunakan untuk memproduksi hormon, vaksin, dan enzim 

terapeutik. Selain itu, fermentasi juga memliki peran yang cukup 

besar terhadap bioteknologi dalam farmasi. Beberapa vitamin 

dan antibiotik  seperti penisilin, menggunakan fermentasi dalam 

proses pembuatannya.  

5. Mikrobiologi Farmasi dan Keamanan Produk 

Peranan mikrobiologi farmasi terhadap keamanan produk  

melalui penentuan dan pengawasan mikroba untuk memastikan 

produk tersebut aman dan tidak terkontaminasi mikroba 

patogen. Selain terhadap produk, mukrobiologi farmasi juga 

berperan dalam pengawasan mikroba di sekitar fasilitas produksi 

dan penyimpanan produk farmasi. 

6. Vaksin dan Imunologi 

Vaksin adalah produk biologis yang berasal dari antigen atau 

mikroorganisme yang dilemahkan atau dimatikan dan bila 

diberikan kepada individu sehat dapat memicu terbentuknya 

kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu 
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(Khariri, 2022). Peranan mikrobiologi farmasi terhadap 

pengembangan vaksin  melalui studi mikroorganisme patogen 

untuk menghasilkan vaksin. Mikrobiologi farmasi juga dapat 

menggunakan komponen mikroba patogen dalam terapi genetic 

dan imunoterapi pada penyakit penyakit tertentu. 

7. Mikrobiologi dalam Pengelolaan Limbah Farmasi 

Dalam hal pengelolaan limbah farmasi, mikrobiologi 

berperan pada limbah farmasi yang dapat mengandung mikroba 

berbahaya dan pengelolaan kontaminasi mikroba. 

 

C. KLASIFIKASI MIKROORGANISME BERDASARKAN 

BENTUK  

Karena ukurannya yang sangat kecil, mikroba hanya dapat 

dilihat dengan bantuan mikroskop. Mikroba terdiri dari bakteri, 

virus, alga mikroskopik, dan jamur(fungi). 

1. Bakteri 

a. Bentuk Sel bakteri 

Bentuk sel bakteri, tidak akan berubah dari satu bentuk ke 

bentuk yang lain, selama struktur dinding selnya tidak rusak atau 

hilang. Dinding sel bakteri dapat rusak oleh berbagai faktor 

antara lain karena pengaruh senyawa kimia antimikroba atau 

antibiotik.  

Berdasarkan morfologinya, bentuk bakteri diklasifikasikan 

menjadi bentuk kokus (bulat), basilus (batang/panjang), dan 

spirilium (helikal).  

1). Kokus (Bulat) 

Bakteri berbentuk kokus ini dikelompokkan lagi 

menjadi monokokus contohnya Monococcus 

gonorrhoeae, diplokokus (pasangan sel bulat) 

contohnya Neisseria gonorrhoeae, bentuk streptokokus 

seperti rantai sel bulat, contohnya Streptococcus 

pyogenes, tetrakokus terdiri dari 4 kokus, misalnya 

Pediococcus cereviceae, sarcina, bentuknya 

berkelompok empat-empat dan dapat membentuk 
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kubus dengan 8 sel, dan bentuk stafilokokus, bentuknya 

seperti buah anggur, contohnya Staphylococcus aureus. 

Bentuk kokus dari bakteri dapat dilihat pada gambar 1. 

 

Gambar 1.1  

Bentuk-Bentuk Sel Bakteri Kokus 

 

Sumber : https://www.biologijk.com/2017/08/klasifikasi-
bakteri-berdasarkan-bentuk-sel.html, diakses tanggal 24 

November 2024 
 

2). Basilus (Batang/Panjang) 

Sel bakteri basil berbentuk silindris seperti batang 

dimana ujung selnya bisa berbentuk  persegi, bundar, 

meruncing dan sebagainya. Bakteri bentuk basillus 

dikelompokkan menjadi monobasilus, diplobasilus, 

streptobasilus, palisade, dan kokobasilus.  

Gambar 1.2.  

Bentuk Bakteri Basillus 

 

Sumber : https://www.biologijk.com/2017/08/klasifikasi-bakteri-

berdasarkan-bentuk-sel.html, diakses tanggal 24 November 2024 

https://www.biologijk.com/2017/08/klasifikasi-bakteri-berdasarkan-bentuk-sel.html
https://www.biologijk.com/2017/08/klasifikasi-bakteri-berdasarkan-bentuk-sel.html
https://www.biologijk.com/2017/08/klasifikasi-bakteri-berdasarkan-bentuk-sel.html
https://www.biologijk.com/2017/08/klasifikasi-bakteri-berdasarkan-bentuk-sel.html
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Monobasilus terdiri atas satu bakteri bentuk basil 

yang hidup soliter (sendiri-sendiri). Escherichia 

coli dan Salmonella thyposa  adalah contoh dari bakteri 

monobasilus. Diplobasilus terdiri dari bakteri basil yang 

berpasangan dua-dua, contohnya   Renibacterium 

salmoninarum, Coxiella burnetii, Moraxella 

bovis dan Klebsiella rhinoscleromatis. Streptobasilus  

adalah bakteri basil yang hidup berkoloni, memanjang 

membentuk rantai, contohnya Contoh bakteri 

streptobasil adalah Acetobacter xylinum yang 

digunakan dalam pembuatan nata de coco dan Bacillus 

anthracis (bakteri penyebab penyakit antraks) 

dan Streptobacillus moniliformis.  

Basilus bentuk palisade adalah bakteri basil yang 

melengkung pada titik-titik pembelahan mengikuti 

pembelahan sel, sehingga berbentuk menyerupai 

batang berjajar seperti pagar dan pola sudut yang 

terlihat seperti huruf Cina. Contohnya  

adalah Corynebacterium diphtheriae. Bakteri bentuk 

kokobasilus adalah bakteri yang sangat pendek dan 

kekar berbentuk bulat telur atau oval. Bakteri 

kokobasilus tampak seperti kokus dan basil (sesuai 

dengan namanya). Contohnya   Haemophilus 

influenzae, Gardnerella vaginalis dan Chlamydia 

trachomatis. 

3). Spirilium  (Helikal) 

Biasa disebut juga bakteri spirilium, yaitu jenis 

bakteri yang bentuknya panjang dan lengkung seperti 

spiral. Bakteri ini hidup sendiri-sendiri dan tidak berkoloni. 

Berdasarkan perbedaan panjangnya, jumlah lekukan, 

panjang dan kerapatan lekukan, bakteri spirilium dibagi 

menjadi 3 bentuk, yaitu vibrio (koma), spiral dan 

spiroseta.  
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Bakteri vibrio(koma)  berbentuk lengkungan 

kurang dari setengah lingkaran, pendek dan tidak 

lengkap, contohnya Vibrio cholerae. Bakteri spiral 

bentuknya melengkung lebih dari setengah lingkaran. 

Bentuk spiral ini di sebut juga heliks, contohnya 

Helicobacter pylori dan Spirillum minor, Campylobacter 

jejuni dan Spirillum winogradskyi. Sedangkan bakteri 

Spiroseta hidup berkelompok, berbentuk spiral dengan 

tekstur halus dan lentur, sehingga ketika bergerak, 

tubuhnya dapat memanjang atau memendek. Contohnya  

Treponema pallidum, Leptospira interrogans dan Borrelia 

recurrentis. Gambar dibawah ini memperlihatkan 3 

bentuk bakteri spirilium sebagai berikut : 

 

Gambar 1. 3.  

Bentuk-Bentuk Bakteri Spirillium 

 

Sumber : https://www.biologijk.com/2017/08/klasifikasi-bakteri-
berdasarkan-bentuk-sel.html, diakses tanggal 24 

November 2024 
 

b. Susunan Sel Bakteri 

Meskipun bentuk selnya  bervariasi, semua bakteri 

memiliki struktur dasar yang umum. Dengan struktur ini, 

bakteri mampu bertahan, berkembang biak, dan beradaptasi 

dengan lingkungan yang berubah, serta menyebabkan 

berbagai macam penyakit pada manusia dan organisme 

https://www.biologijk.com/2017/08/klasifikasi-bakteri-berdasarkan-bentuk-sel.html
https://www.biologijk.com/2017/08/klasifikasi-bakteri-berdasarkan-bentuk-sel.html
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lainnya. Berikut ringkasan susunan utama sel bakteri : 

 

1) Membran sel: Lapisan pelindung dan pengatur 

transportasi. 

2) Dinding sel: Menyediakan bentuk dan perlindungan 

(peptidoglikan) 

3) Sitoplasma: Cairan yang mengandung enzim, 

ribosom, dan bahan genetik. 

4) Kromosom: DNA utama yang berfungsi dalam replikasi 

dan sintesis protein. 

5) Plasmid: DNA tambahan yang membawa gen tertentu, 

seperti resistansi antibiotik. 

6) Ribosom: Tempat sintesis protein. 

7) Flagela: Struktur untuk pergerakan. 

8) Fimbriae/Pilus: Struktur untuk perlekatan dan 

transfer gen. 

9) Kapsul: Lapisan pelindung yang meningkatkan 

virulensi. 

10) Inklusi: Penyimpanan cadangan makanan. 

 

2. Virus 

Berbeda dengan bakteri, virus termasuk juga dalam 

kelompok mikrorganisme karena ukurannya yang sangat kecil 

(100 – 300 amstrong) (Rahmadina, 2024) tetapi virus murni 

organisme obligat parasit yang hanya dapat tumbuh dan 

berkembang biak di dalam sel hidup (inang). Tanpa menumpang 

ke tubuh inangnya, virus tidak bisa mereplikasi diri. Beberapa 

spesies organisme ini bahkan dapat membunuh sel inangnya 

untuk dapat berkembang biak. Jika ia tidak menemukan inang, 

virus tidak bisa hidup dalam waktu yang lama.  

Ukuran virus sangat kecil bahkan sulit dilihat dengan 

bantuan mikroskop cahaya. Virus bukan sel dan tidak memiliki 

inti sel dan organel-organel sel lainnya. Pada waktu virus 

menginfeksi makhluk lainnya, virus memperlihatkan beberapa 
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sifat mikroorganisme hidup, sehingga beberapa ahli 

mengelompokkan virus berada pada wilayah perbatasan antara 

organisme hidup dan tidak hidup. Virus terdiri dari materi genetik 

yang dilapisi oleh  protein, dan kadang-kadang memiliki lapisan 

lipid tambahan.  

Virus adalah partikel kecil (antara 100 dan 300 angstrom) 

yang dapat menginfeksi sel prokariotik dan eukariotik. Virus 

terbuat dari protein dan asam nukleat (DNA atau RNA). Pada 

dasarnya, virus hanya terdiri dari dua bagian: selubung protein 

(kapsid) dan asam nukleat (DNA atau RNA), yang terdapat di 

intinya. Satu jenis molekul protein sederhana serta partikel yang 

lebih kompleks membentuk struktur cangkang atau selubung 

virus. Lebih dari lima belas jenis protein berbeda membentuk 

virus kulit (penyelubung).  

a. Bentuk Virus 

Bentuk virus yang paling umum adalah sebagai berikut: 

1) Virus Helikal: 

Virus ini memiliki bentuk silindris atau batang yang 

berputar (heliks). Dalam virus helikal, DNA atau RNA 

dililitkan di sekitar protein yang membentuk kapsid. 

Contoh: Virus Tobacco Mosaic Virus (TMV), virus rabies. 

Gambar 1.4.   

Bentuk Virus Helikal 

 
Sumber : https://depositphotos.com/id/vector/structure-

helical-virus-610370414.html, diakses tanggal 

https://depositphotos.com/id/vector/structure-helical-virus-610370414.html
https://depositphotos.com/id/vector/structure-helical-virus-610370414.html
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26 November 2024 
Virus Helikal memilik ciri-ciri yang khas, dimana 

memiliki struktur helical yang menyerupai  batang atau 

silinder yang berpilin, DNA atau RNA tersusun dalam 

bentuk yang berpilin, mengikuti struktur helikal kapsid. 

Kapsid virus helikal tersusun dari protein-protein yang 

disebut capsomeres yang mengikatkan diri pada 

materi genetik dan membentuk struktur berpilin. Dalam 

virus helikal, kapsid biasanya lebih panjang daripada 

lebar, sehingga membentuk struktur yang memanjang 

seperti batang atau silindris. Virus helikal bisa terdapat 

selubung lipid (envelope) atau tidak. Jika ada, selubung 

ini terbentuk dari membran sel inang yang terinfeksi dan 

memberikan lapisan tambahan di sekitar kapsid. Virus 

helikal tanpa selubung disebut non-enveloped dan 

yang memiliki selubung disebut enveloped. 

Beberapa keunikan virus helikal adalah simetri dan 

replikasi cepat. Virus helikal memiliki simetri yang lebih 

sederhana dan lebih stabil, karena struktur helikal 

memungkinkan pengemasan materi genetik dalam 

bentuk yang sangat teratur dan rapat. Dalam hal 

replikasi, virus helikal cenderung memiliki mekanisme 

replikasi yang efisien, yang memungkinkan mereka 

berkembang biak dengan cepat di dalam sel inang. Virus 

helikal dapat menyebabkan berbagai penyakit pada 

manusia, hewan, dan tumbuhan, antara lain: 

Rabies (virus rabies). Influenza (virus influenza). 

Ebola dan Marburg (virus Ebola, virus Marburg). Mosaik 

Tembakau (Tobacco Mosaic Virus pada tanaman). 

2). Virus Ikosahedral: 

Virus dengan bentuk simetris yang terdiri dari 20 

sisi segitiga, membentuk suatu polyhedron yang disebut 

ikosahedron.  
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Kapsid virus ikosahedral dibentuk oleh beberapa 

subunit protein yang disebut capsomeres. Contoh: 

Virus Adenovirus, virus herpes, dan beberapa jenis 

virus picornavirus (seperti Poliovirus). 

 

Gambar 1. 5.  

Virus Ikosahedral 

 
Sumber : https://depositphotos.com/id/photo/virus-cells-of-
the-adenovirus-family-in-icosahedral-shape-
330194490.html, diakses tanggal 26 November 2024 

 

3). Virus Bercangkang (Enveloped Virus): 

Beberapa virus memiliki lapisan tambahan 

berupa membran lipid, yang 

disebut selubung (envelope). Selubung ini 

terbentuk dari membran sel inang yang terinfeksi, 

dan berfungsi untuk membantu virus masuk ke 

dalam sel inang. Virus dengan selubung seringkali 

memiliki bentuk bulat atau oval dan lebih mudah 

terdegradasi oleh faktor luar, seperti panas atau 

deterjen. Contoh: Virus influenza, HIV, dan virus 

hepatitis B. 

 

 

 

 

 

https://depositphotos.com/id/photo/virus-cells-of-the-adenovirus-family-in-icosahedral-shape-330194490.html
https://depositphotos.com/id/photo/virus-cells-of-the-adenovirus-family-in-icosahedral-shape-330194490.html
https://depositphotos.com/id/photo/virus-cells-of-the-adenovirus-family-in-icosahedral-shape-330194490.html
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Gambar 1. 6.  

Envelope Virus 

 
Sumberhttps://stablediffusionweb.com/image/19499345-

virus-with-an-envelope-and-glycoproteins, 
diakses tanggal 26 November 2024 

 

4). Virus Kompleks: 

Virus ini memiliki struktur yang lebih kompleks 

dan tidak masuk dalam kategori helikal atau 

ikosahedral. Struktur virus kompleks biasanya 

ditemukan pada virus yang menginfeksi bakteri 

(bakteriofag), yang memiliki bentuk seperti roket 

atau pesawat ruang angkasa dengan kepala dan 

ekor. Contoh: Bakteriofag T4. 

 

 

 

 

 

 

 

https://stablediffusionweb.com/image/19499345-virus-with-an-envelope-and-glycoproteins
https://stablediffusionweb.com/image/19499345-virus-with-an-envelope-and-glycoproteins
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Gambar 1. 7.  

Virus Kompleks 

 
Sumber:https://kumpulanstudi-aspirasi.com/mengenal-sepintas-anti-

corona-virus-covid-19/, diakses tanggal 26 November 2024 

b. Susunan Virus 

Struktur dasar virus terdiri dari dua komponen utama: 

materi genetik dan kapsid. Beberapa virus juga memiliki 

selubung lipid.  Materi genetik (DNA atau RNA),  kapsid 

(protein kapsid), selubung (envelope) (pada beberapa 

virus), enzim Virus (pada beberapa virus) 

3. Alga Mikroskopik 

Alga mikroskopik (atau mikroalga) adalah jenis alga yang 

ukurannya sangat kecil dan hanya dapat dilihat menggunakan 

mikroskop. Meskipun ukurannya kecil, alga mikroskopik memiliki 

peran yang sangat penting dalam ekosistem, terutama dalam 

produksi oksigen dan sebagai bagian dari rantai makanan 

akuatik. Alga mikroskopik dapat ditemukan di berbagai habitat, 

termasuk laut, perairan tawar, dan tanah yang lembap. 

a. Bentuk Mikroalga 

Berdasarkan morfologinya, mikroalga memiliki bentuk 

sebagai berikut : 

1). Uniseluler  

Mikroalga uniseluler dapat melakukan 

fotosintesis secara mandiri dan sering ditemukan 

sebagai plankton di perairan laut atau tawar. Contoh 

https://kumpulanstudi-aspirasi.com/mengenal-sepintas-anti-corona-virus-covid-19/
https://kumpulanstudi-aspirasi.com/mengenal-sepintas-anti-corona-virus-covid-19/
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Chlorella (Alga hijau uniseluler), diatom (Alga 

berbentuk silika)  

2). Multiseluler  

Mikroalga multiseluler dapat berbentuk koloni 

atau benang. Koloni ini sering kali tampak sebagai 

satu kesatuan, meskipun terdiri dari banyak sel yang 

saling terhubung. Contoh Volvox: (koloni alga hijau 

multiseluler), Spirogyra (Alga hijau berbentuk 

benang (filamen) yang memiliki kloroplas berbentuk 

spiral). 

 

3). Filamen (Benang): 

Beberapa mikroalga membentuk filamen 

panjang yang terdiri dari sel-sel yang terhubung satu 

sama lain. Filamen ini dapat tumbuh dan 

berkembang di lingkungan perairan. Contoh 

Oscillatoria (alga biru-hijau berbentuk filamen yang 

sering ditemukan di perairan tawar) dan Spirogyra   

4). Sferoid atau Bola: 

Bentuk sferoid sering ditemukan pada alga yang 

hidup dalam koloni. Contoh Sphaerocystis  dan 

Chlamydomonas (Alga hijau uniseluler dengan 

bentuk agak bulat) 

5). Bentuk Berkepadatan Tinggi: 

Beberapa mikroalga dapat membentuk struktur 

padat atau bergerombol dalam kondisi tertentu, 

seperti dalam kondisi pencahayaan yang optimal. 

Contoh Alga yang membentuk blooming atau mekar 

di laut dan menyebabkan fenomena seperti red tide. 

b. Susunan Sel Mikroalga 

Meskipun bervariasi antar spesies, susunan sel 

mikroalga memiliki komponen dasar yang umumnya 

ditemukan pada alga lainnya. Susunan dasar sel mikroalga 

terdiri dari dinding sel, membran plasma, kloroplas, vakuola, 
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nukleus, plastida, stigma, dan flagella. Stigma dan flagella 

hanya terdapat pada beberapa mikroalga. 

4. Jamur 

Jamur terdiri dari organisme multiseluler atau uniseluler 

yang dapat hidup sebagai parasit, saprofit, atau simbiotik. Jamur 

tidak memiliki klorofil, sehingga tidak dapat melakukan 

fotosintesis. 

a. Bentuk Jamur 

Jamur dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, baik 

yang bersifat uniseluler maupun multiseluler. Jamur 

uniseluler, contohnya adalah *Saccharomyces cerevisiae*, 

sedangkan jamur multiseluler (filamentous fungi) meliputi 

contoh seperti *Penicillium* dan *Aspergillus*. Selain itu, 

ada juga jamur yang membentuk tubuh buah, seperti jamur 

tiram (*Pleurotus*) atau jamur kancing (*Agaricus*). Jamur 

multiseluler terdiri dari struktur yang disebut hifa, yang 

merupakan benang-benang halus, dan miselium, yang 

merupakan jaringan hifa yang tumbuh dan berkembang di 

dalam substrat. 

b. Susunan Sel jamur 

Secara umum, jamur terdiri dari sel-sel eukariotik yang 

lebih kompleks daripada bakteri, tetapi berbeda dari 

tanaman dan hewan. Struktur sel jamur terdiri dari dinding 

sel, membran plasma, hifa dan miselium (pada jamur 

multiseluler), vakuola, plasmodesmata (pada beberapa jenis 

jamur), dan spora. 
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A. PENDAHULUAN  

Setiap sel bekerja sebagai unit dasar yang menjalankan 

fungsi-fungsi kehidupan.  Sel berfungsi sebagai blok pembangun 

kehidupan. Setiap sel memiliki kemampuan untuk melakukan 

fungsi biologis yang diperlukan seperti metabolisme, 

pertumbuhan, dan reproduksi. Semua sel berasal dari sel yang 

sudah ada sebelumnya dan  menunjukkan bahwa sel 

berkembang biak melalui proses pembelahan sel. 

Teori sel mengukuhkan peran sel sebagai dasar dari segala 

kehidupan, baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, dan 

memberikan dasar ilmiah untuk memahami berbagai proses 

biologis di tingkat molekuler hingga organisme secara 

keseluruhan. Konsep-konsep prokariotik, eukariotik, uniseluler, 

dan multiseluler adalah fundamental dalam biologi dan 

membantu memahami perbedaan struktural, fungsional, dan 

metabolik antara berbagai bentuk kehidupan.  

B. PEMBAHASAN 

1. Sel  Prokariota 

Organisme prokariotik adalah makhluk hidup yang tidak 

memiliki nukleus sejati dan organel terikat membran. Materi 

genetik berada dalam bentuk DNA sirkular yang berada langsung 

di dalam sitoplasma. Selnya tidak memiliki organel terikat 

mailto:bmaswati@gmail.com
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membran dan tidak terdapat mitokondria atau kloroplas. Semua 

proses metabolisme terjadi di sitoplasma atau membran sel. 

Dinding sel prokariota biasanya memiliki dinding sel yang 

memberikan bentuk dan perlindungan. Pada bakteri, dinding ini 

terbuat dari peptidoglikan. Ukuran kecil sekitar  antara 1 hingga 

10 mikrometer. Prokariota bereproduksi secara aseksual melalui 

pembelahan biner.  

Membran sel terdiri atas 2 lapisan yang tersusun atas 

fosfolipid.  Fosfolipid bersifat bilayer dan terdiri atas bagian yang 

hidrofil dan hidrofob. Membran sitoplasma merupakan tempat  

enzimsitokrom, dehidrogenase asam suksinat, dehidrogenase 

asam laktat, enzim malat dehidrogenase, asam formiat dan 

fosfatase. Fungsinya hampir sama dengan mitokondria. 

Dinding sel tersusun atas makromolekul mukopeptida atau 

peptidoglikan. Peptidoglikan tersusun dari monomer 

tetrapeptidaglikan (N-asetil glukosamin dan asam N muramat 

dan beberapa asam amino seperti L-alanin, D-glutamat, L-lisin, 

dan D-alanin yang terikat dengan ikatan b 1,4 glikosida. 

Berdasarkan pewarnaan gram, bakteri dibedakan atas gram 

positif dan negatif. Dinding sel gram positif tersusun atas lapisan 

peptidoglikan yang tebal, sedangkan gram negatif mempunyai 2 

lapisan yaitu lipopolisakarida dan protein dan peptidoglikan yang 

lebih sedikit.  

Kapsul merupakan lapisan lendir yang menyelubungi dinding 

sel. Kapsul tersusun atas polisakarida ekstraseluler. Polisakarida 

yang menyusun kapsul terdiri atas homoplisakarida dan 

heteropolisakarida. Monosakarida yang menysun kapsul dan 

lendir bakteri antara lain D-Glukosa, D-Galaktisa, D-mannosa 

(heksosa). Sedangkan asam amino pada kapsul dan lendir N-

Asetil gluosamin dan N-Aseti Galaktosamin, asam uronat dan 

galakturonat.  
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Fibrie dan pili adalah benang halus yang menonjol keluar 

yang berperan dalam proses kolonisasi bakteri. Pili mengandung 

protein yang terdiri dari 8 asam amino dan bersifat antigenik. 

a. Arachea 

Archae hidup di lingkungan ekstrem, yang tidak biasa. Ada 

yangn hidup pada suhu yang tinggi, pH asam. Termoasidofil 

hidup di sumber air panas belerang dengan suhu  tinggi 80°C 

dan nilai pH rendah 2. Eubacteria mencakup bentuk umum 

bakteri yang hidup di berbagai lingkungan, termasuk tanah, 

air, dan organisme lain (patogen manusia). Sebagian besar 

sel berbentuk bulat, berbentuk batang, atau spiral, dengan 

diameter 1 hingga 10 μm. Kandungan DNA  berkisar antara 

sekitar 0,6 juta hingga 5 juta pasangan basa, jumlah yang 

cukup untuk mengkodekan sekitar 5000 protein yang 

berbeda. 

b. Bakteri 

Bakteri adalah mikroorganisme uniseluler yang dapat 

ditemukan hampir di semua lingkungan di bumi.  memainkan 

peran penting dalam siklus biogeokimia dan banyak proses 

biologis lainnya. Meskipun ukurannya sangat kecil, bakteri 

memiliki keragaman besar dalam hal habitat, bentuk, ukuran, 

dan metabolisme. 

Bakteri dapat hidup di berbagai macam lingkungan, dari 

kondisi yang ekstrem hingga tempat yang lebih umum. 

Banyak bakteri hidup di tanah yang  berperan dalam 

dekomposisi bahan organik dan siklus nutrisi seperti nitrogen, 

fosfor, dan karbon. Bakteri juga dapat ditemukan di air tawar, 

air asin, hingga air tanah. Contoh spesifiknya adalah bakteri 

di lingkungan laut yang membantu dalam dekomposisi 

organisme laut mati dan siklus nutrien.  
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Bakteri ekstremofil, seperti thermophiles dan 

psychrophiles, dapat hidup di lingkungan dengan suhu yang 

sangat tinggi atau sangat rendah. Acidophiles dapat hidup di 

lingkungan yang sangat asam, seperti di kawah gunung 

berapi atau tambang asam. Alkaliphiles, sebaliknya, dapat 

hidup di kondisi basa, seperti di danau soda. Halophiles adalah 

bakteri yang dapat bertahan hidup di lingkungan dengan 

kadar garam yang sangat tinggi, misalnya di Laut Mati atau 

danau garam. Bakteri hidup sebagai bagian dari flora normal 

pada tubuh manusia dan hewan dapat ditemukan di kulit, 

mulut, usus, dan saluran pernapasan. 

2. Bentuk Bakteri 

Bakteri dapat ditemukan dalam berbagai bentuk dasar yang 

berbeda. Bentuk bulat (coccus)atau hampir bulat. Contoh bakteri 

ini adalah Staphylococcus dan Streptococcus. Bacillus berbentuk 

batang atau silinder. Contohnya adalah Escherichia coli dan 

Bacillus subtilis. Berbentuk spiral atau bergelombang, seperti 

Spirillum minus. Berbentuk koma atau seperti setengah 

lingkaran, seperti Vibrio cholerae. Bakteri dengan bentuk spiral 

panjang dan lentur, contohnya adalah Treponema pallidum yang 

menyebabkan sifilis. 

Ukuran Bakteri 

Ukuran bakteri sangat bervariasi, tetapi umumnya berada 

dalam rentang mikroskopis. Sebagian besar bakteri memiliki 

ukuran panjang sekitar 0,5 hingga 5 mikrometer (µm). Misalnya, 

Escherichia coli biasanya memiliki panjang sekitar 2 µm. Lebar 

bakteri seringkali berada di kisaran 0,2 hingga 2,0 µm.  

Metabolisme Bakteri 

Metabolisme bakteri bervariasi tergantung pada sumber 

energi dan bahan kimia yang digunakan untuk pertumbuhan dan 

perbaikan diri. Berdasarkan Sumber Energi bakteri terdiri bakteri 
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fotoutrof yang menggunakan cahaya sebagai sumber energi 

untuk mensintesis senyawa organik. Bakteri fotosintetik seperti 

Cyanobacteria menghasilkan energi melalui fotosintesis. Bakteri 

kemotrof memperoleh energi dari oksidasi senyawa kimia. 

Bakteri ini terbagi lagi menjadi Kemoautotrof yang menggunakan 

senyawa anorganik (seperti amonia atau hidrogen sulfida) 

sebagai donor elektron untuk menghasilkan energi. 

Kemoheterotrof menggunakan senyawa organik (seperti gula 

atau lemak) untuk memperoleh energi, seperti Escherichia coli. 

Berdasarkan Sumber Karbon Bakteri aututrof yang dapat 

menggunakan karbon dioksida (CO₂) sebagai sumber karbon 

untuk membentuk senyawa organik. Contohnya adalah bakteri 

nitrifikasi yang terlibat dalam siklus nitrogen. Sedangkan bakteri 

heterotrof bergantung pada senyawa organik yang diproduksi 

oleh organisme lain sebagai sumber karbon. Banyak bakteri 

patogen termasuk dalam kelompok ini. 

Bakteri juga dapat berbeda berdasarkan  kebutuhan oksigen. 

Bakteri yang membutuhkan oksigen terdiri dari  Aerob Obligate 

yaitu bakteri yang membutuhkan oksigen untuk hidup, seperti 

Mycobacterium tuberculosis. Anaerob Obligate merupakan 

bakteri yang tidak dapat bertahan hidup di lingkungan yang 

mengandung oksigen, seperti Clostridium botulinum. Anaerob 

Fakultatif adalah bakteri yang dapat hidup baik dengan atau 

tanpa oksigen, seperti Escherichia coli. 

 Berdasarkan Respirasi bakteri menggunakan oksigen sebagai 

akseptor elektron terakhir dalam rantai transport elektron. 

Sedangkan respirasi Anaerobik menggunakan senyawa 

anorganik lain (seperti nitrat atau sulfat) sebagai akseptor 

elektron terakhir. 
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3.  Sel Eukariota 

Organisme eukariotia adalah makhluk hidup yang memiliki 

nukleus sejati dan berbagai organel yang terikat oleh membran. 

DNA  berada dalam inti sel yang terpisah dari sitoplasma. 

Memiliki nukleus, DNA  berbentuk linear dan terbungkus di dalam 

nukleus. Memiliki organel terikat membran seperti mitokondria, 

retikulum endoplasma, kloroplas (pada tumbuhan), dan badan 

Golgi, yang memungkinkan pembagian fungsi dalam sel. Ukuran 

lebih besar antara 10 hingga 100 mikrometer. Eukariota dapat 

bereproduksi secara seksual melalui meiosis, yang menghasilkan 

variasi genetik, atau secara aseksual melalui mitosis. Sel 

eukariotik ditemukan pada organisme multiseluler seperti 

tumbuhan, hewan, fungi, serta organisme uniseluler tertentu 

seperti protozoa. Keberadaan nukleus dan organela yang 

terbungkus membran membuat sel eukariotik berbeda dari sel 

prokariotik, yang tidak memiliki struktur ini. 

a. Protozoa 

Protozoa adalah organisme eukariotik uniseluler yang 

umumnya hidup di lingkungan berair atau lembab dan 

memiliki berbagai bentuk gerakan dan kemampuan untuk 

hidup sebagai parasit atau secara bebas. Protozoa sering 

dianggap sebagai organisme hewan karena gerak aktif dan 

kebanyakan adalah heterotrof, memakan bakteri, ganggang, 

atau organisme mikro lainnya. 

Sebagian besar protozoa hidup di lingkungan berair, baik di 

air tawar seperti danau, sungai, dan kolam, maupun di laut. 

Berperan dalam rantai makanan sebagai pemangsa bakteri 

dan alga. Protozoa juga ditemukan di tanah, terutama di 

daerah yang lembab, di mana  membantu menguraikan 

bahan organik dan menjaga keseimbangan mikroba. 

Beberapa protozoa hidup sebagai parasit di dalam tubuh 

inangnya, termasuk manusia dan hewan, misalnya 
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Plasmodium (penyebab malaria) atau Trypanosoma 

(penyebab penyakit tidur Afrika). Haloflagellates, hidup di 

lingkungan dengan kadar garam tinggi, seperti danau 

garam. 

Struktur Sel Protozoa 

Protozoa adalah organisme uniseluler eukariotik memiliki 

organel bermembran dan nukleus yang berbeda. Protozoa 

memiliki membran sel yang fleksibel yang mengelilingi 

seluruh sel. Beberapa protozoa juga memiliki pelikel, lapisan 

pelindung tebal di luar membran yang membantu menjaga 

bentuknya. Nukleus yang dikelilingi oleh membran inti dan 

mengandung materi genetik dalam bentuk DNA. Amoeba 

bergerak dengan cara mengeluarkan pseudopodia (kaki 

semu), yaitu ekstensi dari sitoplasma yang membantu  

bergerak dan menangkap mangsa. 

Reproduksi Protozoa 

Protozoa dapat bereproduksi secara aseksual dan seksual, 

tergantung pada jenis spesiesnya: Pembelahan Biner 

meruapakan cara protozoa mereproduksi diri dengan 

membagi satu sel induk menjadi dua sel anak yang identik. 

Contohnya, Amoeba bereproduksi melalui pembelahan 

biner. Pembelahan Berganda terjadi ketika inti sel membelah 

beberapa. Trypanosoma berkembang biak dengan cara 

tunas, sel anak terbentuk sebagai tunas di permukaan sel 

induk. Paramecium mengalami konjugasi, dengan cara  dua 

sel bersatu dan bertukar materi genetik sebelum berpisah 

dan membentuk sel-sel baru. Plasmodium, gamet diproduksi 

dalam inang yang kemudian bersatu untuk membentuk zigot 

dan memulai siklus reproduksi baru. 
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Klasifikasi Protozoa 

Protozoa diklasifikasikan berdasarkan alat geraknya, cara 

makan, dan cara reproduksi. Terdapat empat kelompok 

utama protozoa berdasarkan pergerakannya. Protozoa yang 

bergerak menggunakan flagela. Sebagian besar adalah 

parasit atau hidup bebas. Contoh: Trypanosoma (penyebab 

penyakit tidur), Giardia lamblia (penyebab giardiasis). 

Protozoa yang bergerak dengan menggunakan pseudopodia 

(kaki semu) dan seringkali berukuran besar.  memakan 

bakteri dan partikel organik lainnya. Contoh: Amoeba 

proteus, Entamoeba histolytica (penyebab disentri amuba). 

Protozoa yang bergerak menggunakan silia dan memiliki dua 

jenis nukleus (mikronukleus dan makronukleus).  biasanya 

hidup bebas di air tawar. Contoh: Paramecium, Balantidium 

coli (penyebab balantidiasis).  

b. Fungi 

Fungi merupakan organisme yang tersebar luas di berbagai 

habitat.  dapat ditemukan di lingkungan darat, air, bahkan 

udara. Habitat utama fungi adalah lingkungan yang lembab 

dan kaya akan bahan organik. Fungi sering ditemukan di 

tanah, serasah daun, batang pohon yang membusuk, serta 

makanan yang telah terkontaminasi. Selain itu, beberapa 

fungi bersifat simbiotik dan hidup di dalam jaringan 

tumbuhan, serangga, atau hewan. Fungi yang hidup di 

lingkungan akuatik seperti spesies chytridiomycota biasanya 

ditemukan di perairan tawar. 

Reproduksi Fungi 

Fungi dapat bereproduksi secara aseksual maupun seksual, 

tergantung pada kondisi lingkungan dan spesiesnya. Pada 

reproduksi aseksual, fungi menghasilkan spora aseksual 

seperti konidia, sporangiospora, atau blastospora yang 
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berkembang tanpa fusi gamet. Spora ini tersebar melalui 

udara, air, atau perantara lainnya dan tumbuh menjadi 

individu baru ketika kondisi lingkungan mendukung. 

Pada reproduksi seksual, terjadi fusi antara dua sel induk 

yang berbeda (plasmogami) yang kemudian diikuti oleh 

penggabungan inti (karyogami). Proses ini menghasilkan 

zigot yang berkembang menjadi spora seksual seperti 

askospora pada Ascomycota dan basidiospora pada 

Basidiomycota. Reproduksi seksual biasanya terjadi ketika 

kondisi lingkungan kurang mendukung, memungkinkan 

fungi untuk menghasilkan variasi genetik. 

Klasifikasi Fungi 

Fungi diklasifikasikan ke dalam beberapa filum berdasarkan 

struktur reproduksi dan siklus hidupnya. Chytridiomycota 

merupakan fungi akuatik yang menghasilkan spora dengan 

flagela.  adalah satu-satunya fungi yang memiliki fase motil. 

Fungi zygomycota dapat menghasilkan zigospor pada 

reproduksi seksual. Contoh anggota kelompok ini adalah 

Rhizopus yang biasa ditemukan pada roti berjamur. 

Ascomycota merupakan fungi kantung, Ascomycota 

menghasilkan spora seksual yang disebut askospora dalam 

struktur mirip kantung yang disebut askus. Contohnya 

adalah ragi dan jamur truffle. Basidiomycota adalah fungi ini 

menghasilkan basidiospora pada struktur seperti tongkat 

yang disebut basidium. Contohnya adalah jamur payung dan 

puffball. Fungi yang bersimbiosis dengan akar tumbuhan 

membentuk mikoriza arbuskular, membantu tumbuhan 

menyerap nutrisi dari tanah. 

Metabolisme Fungi 

Fungi adalah organisme heterotrof, yang berarti  

mendapatkan nutrisi dengan menguraikan bahan organik 
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dari lingkungan sekitarnya.  mencerna makanan secara 

eksternal dengan melepaskan enzim hidrolitik ke 

lingkungannya yang kemudian memecah bahan organik 

kompleks menjadi molekul yang lebih kecil, seperti gula dan 

asam amino, yang dapat diserap oleh hifa. 

Ada tiga jenis utama metabolisme fungi berdasarkan sumber 

nutrisi yaitu fungi saprofit hidup dengan menguraikan bahan 

organik yang mati, seperti kayu yang membusuk, dedaunan, 

atau bangkai hewan. Fungi parasit mengambil nutrisi dari 

organisme hidup, menyebabkan penyakit pada inang . 

Contohnya adalah jamur penyebab penyakit pada tumbuhan 

seperti karat daun atau cendawan tepung. Fungi simbiotik 

hidup berdampingan dengan organisme lain secara saling 

menguntungkan. Misalnya, mikoriza membantu tumbuhan 

menyerap air dan nutrisi, sementara fungi mendapatkan 

karbohidrat dari tumbuhan. 

c. Alga 

Alga adalah kelompok organisme autotrof yang dapat 

ditemukan di berbagai habitat, terutama di lingkungan 

perairan.  hidup di air tawar (danau, sungai, kolam), air laut 

(laut, samudra), hingga habitat darat yang lembab. 

Beberapa alga bahkan bisa hidup di permukaan batu, tanah 

basah, atau di salju dan es.  

Alga mikroskopis dapat melayang di permukaan air sebagai 

fitoplankton, sedangkan alga makroskopis seperti rumput 

laut tumbuh melekat pada substrat di dasar laut.  umumnya 

membutuhkan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis, 

sehingga banyak ditemukan di daerah permukaan air (zona 

fotik).  

 

 



 
 

32 
 
 
 

Reproduksi Alga 

Alga bereproduksi melalui cara aseksual maupun seksual, 

tergantung pada jenis dan kondisi lingkungan. Alga 

umumnya melakukan pembelahan biner, fragmentasi, atau 

pembentukan spora. Pada pembelahan biner, sel alga 

membelah menjadi dua sel anak. Fragmentasi terjadi ketika 

bagian dari thallus (tubuh alga) terpecah dan tumbuh 

menjadi individu baru. Sementara itu, spora aseksual seperti 

zoospora yang dilengkapi dengan flagela dapat berenang 

dan berkembang menjadi individu baru. 

Pada reproduksi seksual, ada penggabungan gamet dari dua 

individu yang berbeda. Beberapa alga melakukan isogami 

(fusi gamet yang sama ukurannya), anisogami (fusi gamet 

yang berbeda ukurannya), atau oogami (fusi antara gamet 

besar yang non-motil dan gamet kecil yang motil). Setelah 

fertilisasi, zigot terbentuk dan berkembang menjadi individu 

baru. Reproduksi seksual biasanya dipicu oleh perubahan 

kondisi lingkungan seperti suhu atau ketersediaan nutrisi. 

Klasifikasi Alga 

Alga diklasifikasikan berdasarkan pigmen, struktur sel, serta 

habitatnya. Chlorophyta (Alga Hijau) mengandung klorofil a 

dan b, serta pigmen karotenoid, yang membuatnya 

berwarna hijau.  sebagian besar hidup di air tawar, meskipun 

beberapa spesies ditemukan di laut. Contohnya adalah 

Chlorella dan Spirogyra. Phaeophyta (Alga Coklat) 

mengandung pigmen fukosantin yang memberi warna 

coklat. Alga coklat sebagian besar hidup di perairan laut 

dingin. Contoh spesiesnya adalah Laminaria dan Fucus. 

Rhodophyta (Alga Merah) mengandung pigmen fikobilin 

yang memberi warna merah. Alga merah banyak ditemukan 
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di perairan laut dalam karena  dapat menangkap cahaya 

yang minim. Contohnya adalah Gracilaria dan Gelidium. 

Diatom (Bacillariophyta) merupakan alga bersel satu 

dengan dinding sel yang kaya akan silika.  Berperan penting 

sebagai fitoplankton di lautan dan sumber utama oksigen 

dunia. Diatom memiliki bentuk yang unik, seperti kapal, dan 

contoh umumnya adalah Navicula. Dinoflagellata adalah 

alga uniseluler dengan dua flagela. Beberapa spesies dapat 

menyebabkan fenomena "red tide" di laut, di mana populasi 

alga meningkat secara drastis dan menghasilkan racun. 

Contohnya adalah Noctiluca. 

Metabolisme Alga 

Alga adalah organisme autotrof yang melakukan fotosintesis 

untuk menghasilkan energi.  mengandung klorofil serta 

berbagai pigmen lainnya yang memungkinkan  menangkap 

energi cahaya matahari dan mengonversinya menjadi energi 

kimia dalam bentuk glukosa. Proses ini menghasilkan 

oksigen sebagai produk sampingan, menjadikan alga 

kontributor utama dalam siklus oksigen di planet ini. 

Pada umumnya, alga memanfaatkan karbon dioksida dan air 

sebagai bahan baku untuk fotosintesis. Namun, beberapa 

alga bersifat mixotrof, artinya  dapat memperoleh nutrisi dari 

bahan organik ketika kondisi tidak memungkinkan untuk 

fotosintesis, seperti pada alga Euglena yang dapat memakan 

partikel organik. 

Metabolisme alga juga bervariasi tergantung pada 

habitatnya. Alga yang hidup di laut dalam atau di tempat 

yang kekurangan cahaya menggunakan pigmen tambahan 

seperti fikobilin untuk menyerap spektrum cahaya yang lebih 

rendah, memungkinkan  berfotosintesis di kedalaman yang 

lebih besar. 
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4. Unisel dan Multiselular 

a. Unisel 

Mikroba uniseluler adalah mikroorganisme yang hanya 

terdiri dari satu sel. Meskipun ukurannya sangat kecil, 

mikroba ini memainkan peran penting dalam berbagai 

proses biologis dan ekosistem global. Mikroba 

uniseluler mencakup berbagai kelompok organisme, 

termasuk bakteri, archaea, protozoa, ragi, dan 

beberapa jenis alga. Sebagai bentuk kehidupan paling 

sederhana, mikroba uniseluler mampu melakukan 

semua fungsi kehidupan dasar, seperti metabolisme, 

reproduksi, dan respons terhadap rangsangan 

lingkungan dalam satu sel tunggal. 

Karakteristik Mikroba Uniseluler yaitu ukuran kecil 

dalam rentang mikrometer (1-10 mikrometer). Karena 

ukurannya,  hanya dapat diamati dengan bantuan 

mikroskop. Mikroba uniseluler seringkali memiliki 

struktur sederhana, dengan semua fungsi vital 

berlangsung di dalam satu sel. Meskipun sederhana,  

dapat menjalankan semua proses kehidupan, seperti 

pertumbuhan, pembelahan, dan respons terhadap 

lingkungan. 

Mikroba uniseluler berkembang biak dengan cepat, 

sering kali melalui reproduksi aseksual seperti 

pembelahan biner (seperti pada bakteri) atau 

pembentukan spora (seperti pada beberapa fungi). 

Beberapa mikroba juga dapat bereproduksi secara 

seksual melalui proses seperti konjugasi, yang 

memungkinkan pertukaran materi genetik. 

Mikroba uniseluler memiliki berbagai jenis 

metabolisme, memungkinkan  hidup di lingkungan 
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yang sangat beragam. Ada yang bersifat autotrofik, 

yaitu mampu menghasilkan makanannya sendiri 

melalui fotosintesis (seperti cyanobacteria), sementara 

yang lain heterotrofik dan memperoleh energi dengan 

memecah bahan organik (seperti protozoa). 

Mikroba uniseluler memiliki kemampuan luar biasa 

untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi 

lingkungan. Misalnya, beberapa bakteri dapat hidup di 

lingkungan ekstrem seperti sumber air panas 

(thermophiles) atau lingkungan dengan kadar garam 

yang sangat tinggi (halophiles). 

Mikroba uniseluler memainkan peran kunci dalam 

siklus biogeokimia, seperti siklus karbon dan nitrogen.  

membantu mendaur ulang nutrisi, menguraikan bahan 

organik, dan mempertahankan keseimbangan 

ekosistem. Mikroba uniseluler banyak digunakan 

dalam industri, terutama dalam produksi makanan dan 

minuman fermentasi, biofuel, serta pengolahan 

limbah. Misalnya, bakteri digunakan dalam 

pengolahan air limbah untuk memecah bahan organik, 

sementara ragi digunakan dalam produksi etanol. 

Mikroba uniseluler yang ada dalam tubuh manusia, 

seperti bakteri dalam usus, penting untuk pencernaan 

dan menjaga kesehatan sistem imun. Namun, 

beberapa mikroba uniseluler juga dapat bersifat 

patogenik, menyebabkan penyakit pada manusia dan 

hewan. Mikroba uniseluler telah menjadi subjek 

penting dalam penelitian bioteknologi.  digunakan 

sebagai model organisme untuk studi genetik, serta 

dalam pengembangan obat-obatan dan enzim industri. 
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b. Multiseluler 

Mikroba multiseluler adalah mikroorganisme yang 

terdiri dari lebih dari satu sel dan memiliki tingkat 

kompleksitas struktural yang lebih tinggi dibandingkan 

mikroba uniseluler. Meskipun masih dikategorikan 

sebagai mikroba karena ukurannya yang kecil dan 

sering kali hanya bisa dilihat melalui mikroskop, 

mikroba multiseluler sudah menunjukkan beberapa 

karakteristik yang mendekati organisme makroskopis. 

Contoh umum mikroba multiseluler termasuk fungi 

(seperti jamur), alga tertentu, dan beberapa jenis 

protista. 

Mikroba multiseluler terdiri dari beberapa sel yang 

bekerja sama. Sel-sel ini sering kali membentuk 

jaringan sederhana yang memungkinkan organisme 

untuk menjalankan fungsi lebih kompleks. Pada 

beberapa mikroba multiseluler, sel-sel dapat 

mengalami diferensiasi, di mana sel-sel tersebut 

mengambil peran yang lebih khusus. Misalnya, dalam 

jamur, beberapa sel bertanggung jawab untuk 

reproduksi, sementara yang lain berfungsi untuk 

penyerapan nutrisi. 

Meskipun terdiri dari banyak sel, mikroba multiseluler 

umumnya memiliki organisasi seluler yang lebih 

sederhana dibandingkan dengan organisme 

multiseluler yang lebih besar, seperti tumbuhan dan 

hewan.  tidak memiliki organ yang kompleks, tetapi 

sel-sel  tetap terstruktur untuk mendukung fungsi 

kehidupan dasar.  

Mikroba multiseluler dapat bereproduksi baik secara 

aseksual maupun seksual. Contohnya, fungi dapat 
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membentuk spora melalui reproduksi aseksual, tetapi 

juga dapat menghasilkan struktur reproduksi seksual 

seperti basidium atau askus dalam siklus hidupnya. 

Mikroba multiseluler, seperti fungi, tumbuh dalam 

bentuk filamen atau hifa, yang memungkinkan  untuk 

menutupi area permukaan yang lebih luas dan 

menyerap nutrisi dari lingkungan dengan lebih efisien. 

Hifa ini kemudian dapat berkumpul membentuk 

struktur yang lebih besar seperti miselium. 

Mikroba multiseluler sering kali terlibat dalam 

hubungan simbiotik dengan organisme lain, misalnya 

fungi yang berasosiasi dengan akar tanaman 

(mikorrhiza) untuk membantu penyerapan nutrisi, 

atau lichen yang merupakan asosiasi antara alga atau 

cyanobacteria dan fungi. Mikroba multiseluler juga 

memainkan peran penting dalam dekomposisi materi 

organik dan siklus nutrisi di ekosistem. 

Fungi adalah salah satu kelompok mikroba multiseluler 

yang paling dikenal, mencakup organisme seperti 

jamur, kapang, dan ragi (beberapa ragi juga 

uniseluler). Fungi memiliki struktur filamen yang 

disebut hifa, yang dapat bergabung untuk membentuk 

jaringan yang lebih besar, yaitu miselium.  memainkan 

peran penting dalam ekosistem sebagai dekomposer, 

mengurai bahan organik yang mati dan 

mengembalikan nutrisi ke lingkungan. 

Alga multiseluler seperti beberapa spesies ganggang 

hijau (Chlorophyta) dan ganggang coklat 

(Phaeophyceae), adalah mikroba fotosintetik yang 

hidup di lingkungan perairan.  berkontribusi besar 

terhadap produksi oksigen global dan merupakan 

bagian penting dari rantai makanan di ekosistem 
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akuatik. Contoh mikroba multiseluler dalam kelompok 

ini termasuk ganggang laut seperti Laminaria dan 

Sargassum. 

Slime molds adalah jenis mikroba multiseluler yang 

unik karena  dapat mengubah fase hidupnya dari 

uniseluler menjadi multiseluler. Ketika kondisi 

lingkungan tidak menguntungkan, sel-sel slime mold 

berkumpul membentuk struktur multiseluler yang 

disebut plasmodium, yang berfungsi untuk 

menemukan makanan dan bertahan hidup. 

Fungi multiseluler memainkan peran vital sebagai 

dekomposer, yang mengurai bahan organik seperti 

daun mati, kayu, dan sisa-sisa makhluk hidup lainnya. 

Proses ini membantu daur ulang nutrisi di ekosistem, 

memfasilitasi pertumbuhan tanaman dan organisme 

lain. Beberapa mikroba multiseluler membentuk 

hubungan simbiotik yang penting dalam ekosistem. 

Misalnya, mikorrhiza, yang merupakan asosiasi antara 

jamur dan akar tanaman, membantu tanaman dalam 

penyerapan air dan nutrisi, terutama fosfor. Lichen, 

kombinasi antara alga dan fungi, hidup di berbagai 

habitat ekstrem dan memainkan peran penting dalam 

pembentukan tanah dari batuan. Khususnya fungi, 

memiliki banyak aplikasi dalam industri.  digunakan 

dalam produksi antibiotik (seperti Penicillium yang 

menghasilkan penisilin), fermentasi makanan 

(misalnya, Aspergillus dalam pembuatan kecap), dan 

pengolahan makanan (seperti dalam pembuatan 

keju). Selain itu, fungi digunakan dalam bioteknologi 

untuk produksi enzim dan biofuel. 
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C. SIMPULAN 

• Prokariota adalah organisme yang tidak memiliki membran 

inti dalam selnya. Materi genetik mereka berupa DNA yang 

tersusun dalam nukleoid (area pusat) tanpa dibatasi 

membran inti.  

• Eukariota adalah organisme yang memiliki inti sel sejati yang 

dibatasi oleh membran. Sel eukariota lebih kompleks 

dibandingkan sel prokariota, dengan banyak organel 

bermembran, seperti mitokondria, kloroplas (pada 

tumbuhan), dan retikulum endoplasma 

• Organisme uniseluler hanya memiliki satu sel yang 

menjalankan seluruh fungsi kehidupannya. Organisme ini 

relatif sederhana dan biasanya memiliki mekanisme adaptasi 

yang tinggi untuk bertahan di lingkungan yang berbeda. 

Kehidupan uniseluler dianggap sebagai bentuk kehidupan 

paling awal di bumi. 

• Organisme multiseluler terdiri dari banyak sel yang bekerja 

sama untuk menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Setiap 

jenis sel dalam organisme multiseluler sering kali memiliki 

peran khusus, memungkinkan spesialisasi dan pembentukan 

jaringan serta organ.  

• prokariota dan eukariota mewakili dua jenis dasar organisasi 

seluler, sedangkan organisme uniseluler dan multiseluler 

menunjukkan tingkat kompleksitas dan spesialisasi dalam 

kehidupan, mencerminkan evolusi organisme dari struktur 

sederhana ke struktur yang lebih komple 
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A. PENDAHULUAN  

Mendapatkan kultur murni mikroba yang berkembang 

dengan baik sangatlah vital untuk proses identifikasi mikroba 

yang tepat. Pertumbuhan mikroba tidak hanya terkait dengan 

peningkatan ukuran dan perluasan seluruh komponen sel 

secara teratur, melainkan juga mencakup pembelahan sel 

menjadi dua sel anak yang berbeda, atau dengan kata lain, 

peningkatan jumlah individu sel.  

Pembelahan sel pada mikroba biasanya berlangsung 

dengan cara biner atau dalam situasi tertentu dapat terjadi 

pertunasan (budding) seperti pada ragi dan beberapa 

bakteri. Sel anakan berkembang dari bagian permukaan 

induknya dan membentuk sel baru selama proses ini. 

Sangat penting untuk memahami pertumbuhan mikroba 

karena dapat digunakan untuk mengontrol pengaruh 

mikroba. Dalam bidang mikrobiologi, pertumbuhan merujuk 

pada situasi di mana terjadinya penambahan biomassa dan 

pembelahan pada tingkat sel (reproduksi). Dalam buku ini, 

kita akan fokus pada pertumbuhan bakteri karena 

informasinya lengkap dan aplikasinya banyak  mengenai itu. 

 

B. PEMBAHASAN 

 

1. Pertumbuhan  Mikroba 

Studi pertumbuhan bakteri secara kultur tertutup 

“batch culture” dengan tiada penambahan nutrisi dalam 
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kultur setelah dilakukan inokulasi pada suhu optimal dan 

keadaan yang terkontrol. Keadaan  ini akan membuat sel 

bereproduksi secara cepat. Kondisi tersebut dipetakan 

menggunakan kurva pertumbuhan populasi, yang dibangun 

dengan merencanakan peningkatan jumlah sel dengan 

waktu inkubasi. Tahapan siklus pertumbuhan memiliki 

pengukuran nomor sel serta laju pertumbuhan mikroba 

dalam keadaan standar seperti yang ditentukan oleh waktu 

generasi yakni lamanya populasi mikroba untuk berlipat 

ganda. 

Gambar 3.1 

Waktu Generasi 

 

 

Sumber: Cappucino & Sherman, 2014 

 

Waktu generasi yakni lamanya populasi bakteri untuk 

tumbuh berlipat ganda secara singkat sehingga selalu terjadi 

ketika bakteri tumbuh dengan kecepatan tinggi, yang berarti 

semakin cepat bakteri tumbuh, semakin singkat waktu 

generasi yang dihasilkan. Waktu generasi ditandai dengan 

jumlah waktu yang diperlukan untuk pertumbuhan bakteri 

pada fase pertumbuhan tertentu (Sari et al., 2021).  
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Pertumbuhan mikroba dimulai dari awal pertumbuhan 

hingga berakhirnya aktivitas yang dilihat sebagai kurva 

pertumbuhan.  

2. Kurva Pertumbuhan  

Kurva pertumbuhan dapat dimanfaatkan untuk 

melihat tahapan dari  daur pertumbuhan. Tahapan tersebut 

terbagi menjadi fase adaptasi (bakteri beradaptasi terhadap 

media “batch culture”), fase eksponensial (mikroba aktif 

tumbuh), fase stasioner (mikroba aktif tumbuh), dan fase 

kematian (konsumsi nutrisi pada media berkurang sehingga 

menyebabkan pH media menurun dan kematian pada 

mikroba.  

a. Fase Lag atau Adaptasi 

Selama fase ini sel mulai mencocokkan diri 

dengan keadaan lingkungan yang baru. Aktivitas 

penambahan nutrisi dipercepat, guna menghasilkan 

biosintesis makromolekul sel terutama enzim dalam 

persiapan menuju fase selanjutnya. Walaupun sel-sel 

bertambah besar, tetapi tidak terdapat pembelahan sel 

dan oleh karena itu tidak ada peningkatan jumlah. 

b. Fase Eksponensial  

Fase yang dicirikan oleh pertumbuhan 

eksponensial di bawah kondisi gizi serta fisik yang 

optimal.  Sel yang kuat secara biologis akan 

bereproduksi pada tingkat yang seragam dan cepat 

melalui “binary fission”. Jadi, ada laju kenaikan 

eksponensial dalam populasi secara berlipat ganda yang 

teratur sampai dengan maksimum jumlah sel yang 

dicapai. Fase ini memiliki panjang yang bervariasi, 

tergantung pada mikroba dan komposisi medianya 

sehingga diapat diduga  bertahan enam hingga dua 

belas jam. 
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c. Fase Stasioner  

Pada fase ini, jumlah sel yang membelah dan mati 

sama. Oleh karena itu, tidak ada peningkatan jumlah sel, 

sehingga populasi tetap pada tingkat tertingginya untuk 

suatu waktu. Penurunan beberapa metabolit penting dan 

akumulasi produk akhir asam atau basa beracun di media 

adalah komponen utama fase ini. 

Gambar 3.2 

Kurva Pertumbuhan Bakteri pada “Batch Culture” 

 

Sumber: Madigan et al.,  2015 

 

d. Fase Kematian  

Fase ini tebentuk karena kekurangan nutrisi secara 

terus menerus serta penumpukan limbah metabolisme 

sehingga mikroba mati pada tingkat yang laju dan 

seragam. Degradasi populasi sangat sejajar dengan 

kenaikannya selama fase lag. Keseluruhan  populasi 

diharuskan mati dalam keadaan selang waktu yang sama 

dengan itu dari fase lag. Namun, keadaan tersebut tidak 

berlaku karena sejumlah kecil mikroba yang mampu 

bertahan dan tidak terbatas. 
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3. Perhitungan Jumlah Sel 

Perhitungan jumlah mikrobia dalam suatu kultur 

diperlukan untuk mengetahui perkembangan populasi 

mikrobia. Banyak metode yang dirancang untuk perhitungan 

mikrobia: perhitungan langsung (direct counts) dan 

perhitungan tidak langsung (indirect counts). Metode mana 

yang akan dipilih tergantung pada sejumlah faktor, termasuk 

jumlah informasi yang diperlukan, jenis dan jumlah mikrobia 

yang akan dihitung, serta kondisi fisik sampel.  

a. Perhitungan Langsung Mikroskopik (Direct Counts) 

Hitungan langsung mikroskopis Metode ini 

menggunakan cara langsung tidak harus melakukan 

inokulasi dan inkubasi mikroba terlebih dahulu.  

Metode ini memerlukan penggunaan slide khusus 

yang disebut ruang penghitungan Petroff-Hausser, 

yang mana hitungan dan jumlah total sel ditentukan 

secara matematis. Perlakuan awal di ruang hitung 

Petroff-Hausser digunakan untuk meratakan volume 

sampel yang mengandung bakteri pada suatu gelas 

objek dengan luas tertentu. Selanjutnya sampel 

ditempatkan di atas meja objek dan diamati, lalu 

dihitung rata-rata jumlah sel bakteri pada setiap 

bidang pandang mikroskop. Oleh karena itu, hasil 

perhitungan diperoleh dengan menghitung jumlah 

bakteri per ml sampel atau cairan yang diteliti. 
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Gambar 3.3 

Ruang Hitung Petroff-Hausser 

 

Sumber: Pommerville, 2010 

 

b. Perhitungan Tidak Langsung (indirect counts) 

Perhitungan mikroba secara tidak langsung 

dengan melakukan inokulasi dan inkubasi terlebih 

dahulu. Beberapa metode yang digunakan seperti 

analisis kimia (Chemical Methods), pengenceran 

(Serial Dilution), perhitungan jumlah koloni (Plate 

Count), analisis spektrofotometer 

(Spectrophotometric Analysis), dan MPN (Most 

Probable Number). 

Analisis kimia (Chemical Methods) merupakan 

salah satu metode yang meskipun tidak dianggap 

sebagai metode hitung langsung, tetapi metode kimia 

sel ini mungkin digunakan untuk secara tidak 

langsung mengukur peningkatan konsentrasi protein 

dan produksi DNA. Pengukuran parameter 

metabolisme tertentu juga dapat digunakan untuk 

mengukur bakteri populasi kuantitatif. Jumlah 

oksigen yang dikonsumsi (penyerapan oksigen) 
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berbanding lurus hingga meningkatnya jumlah sel 

aerob yang tumbuh dengan kuat, dan peningkatan 

pertumbuhan organisme anaerob terkait dengan laju 

produksi karbon dioksida. 

Teknik pengenceran (Serial Dilution) 

digunakan  dengan  melibatkan pengenceran seri dari 

suspensi bakteri dalam akuades yang berfungsi 

sebagai pengencer volume yang diketahui. Setelah 

diencerkan, suspensi ditempatkan pada nutrisi yang 

sesuai. Metode pengenceran hanya digunakan untuk 

mengetahui jumlah mikroorganisme hidup. Dalam 

pengenceran serial, volume tertentu dari suspensi 

bahan atau kultur mikroba diencerkan secara 

bertahap, diinokulasi ke dalam media, diinkubasi, dan 

diamati pertumbuhan mikroba. Pengenceran seri 

umumnya dilakukan dalam kelipatan 10. Sebagai 

contoh, pengenceran 1:10 dibuat dengan 

menambahkan 1 ml ke dalam 9 ml akuades. Misalnya 

untuk menghitung jumlah sel, pengenceran 1: 100 

akan menunjukkan pertumbuhan, tetapi pengenceran 

1:1.000 tidak akan menunjukkan pertumbuhan, jadi 

secara teoritis Jumlah mikroorganisme dihitung 

antara 100 dan 1.000 per ml.  

Prinsip yang biasanya digunakan pada 

perhitungan jumlah koloni (Plate Count) yakni 

menumbuhkan hasil seri pengenceran dalam cawan 

petri yang telah diberi media agar. Beberapa teknik 

yang dilakukan untuk menumbuhkan media 

diantaranya “pour plate” dan “spread plate. Setelah 

koloni tumbuh, kemudian dihitung dengan 

mengalikan jumlah koloni dengan kebalikan 

pengenceran. Apabila, ada pengenceran 1:1.000 

didapatkan 85 koloni, sehingga terkandung 850.000 

bakteri tiap ml atau gram. 
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Gambar 3.4 

Teknik “Spread-plate” dan “Pour-plate” 

 

 

Sumber: Khan, 2021 

 

 

Terdapat beberapa standar dalam perhitungan  

koloni menggunakan metode Plate Count diantaranya 

jumlah koloni untuk perhitungan mengandung 30-300 

koloni. Tidak ada cakupan koloni di lebih dari separuh 

area cawan petri, perbandingan jumlah bakteri dari hasil 

pengenceran serial antara pengenceran sebelumnya 

apabila kurang dari atau sama dengan 2 maka hasilnya 

dirata-rata tetapi jika lebih besar dari 2 maka digunakan 

jumlah mikroorganisme hasil pengenceran sebelumnya, 

apabila dengan dilakukan pengulangan sudah 

memungkinkan maka hasilnya dapat dirata-rata. 

Pemakaian Colony Counter pada metode ini dapat 

dimanfaatkan untuk menghitung banyaknya koloni dalam 

cawan petri. 

Analisis spektrofotometer digunakan untuk 

mengamati jumlah sel mikroba dalam sampel 

berdasarkan kekeruhan (turbiditas). Peningkatan 
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kekeruhan dalam suatu kultur adalah indeks lain 

pertumbuhan. Dengan metode turbidimetri, jumlah 

cahaya yang ditransmisikan berkurang seiring dengan sel 

populasi meningkat, dan penurunan radiasi energi diubah 

menjadi energi listrik dan ditunjukkan pada 

galvanometer. Metode ini cepat tapi terbatas karena 

sensitivitas terbatas pada suspensi mikroba 10 juta sel 

atau lebih besar. 

Tidak semua mikroba dapat tumbuh dalam satu 

medium dalam kondisi tertentu, metode pengenceran 

biasanya kurang tepat. Untuk mengetahui kemungkinan 

adanya mikroba dalam suspensi bahan, pengenceran 

harus diulang beberapa kali. Metode ini dikenal sebagai 

MPN (Most Probable Number) yakni jumlah mikroba yang 

paling mungkin, tetapi untuk menghitung jumlah mikroba 

yang paling mungkin, digunakan daftar MPN seperti 

daftar HOSFIKS atau MC. CRADY. 

 

C. SIMPULAN 

Mengukur dan membuat kurva pertumbuhan berdasarkan 

hasil pembelahan biner pada kultur tertutup “batch culture”. Ini 

dilakukan untuk mengetahui kapan mikroba ini tumbuh dengan 

baik dan kapan terjadi penghambatan pertumbuhan. Jika terjadi 

penghambatan pertumbuhan, penyebabnya akan diketahui. 

Perhitungan jumlah mikrobia dalam suatu kultur dapat 

dengan  perhitungan langsung mikroskopik (Direct Counts) yakni 

menggunakan ruang hitung Petroff-Hausser. Perhitungan 

mikroba secara tidak langsung dengan analisis kimia (Chemical 

Methods), pengenceran (Serial Dilution), perhitungan jumlah 

koloni (Plate Count), analisis spektrofotometer 

(Spectrophotometric Analysis), dan MPN (Most Probable 

Number). 
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Pertumbuhan mikroba yang tidak terkendali memiliki sifat 

yang tangguh dan dapat menjadi ancaman bagi kehidupan 

manusia. Untuk dapat hidup berdampingan dengan bakteri, 

organisme yang lebih kompleks harus memiliki kemampuan 

untuk mengontrol pertumbuhan bakteri. Pada manusia, hal ini 

dilakukan melalui mekanisme biologis seperti sistem kekebalan 

tubuh dan pembatasan ketersediaan nutrisi. Selain itu, kita juga 

memanfaatkan metode fisik untuk mengurangi risiko paparan 

terhadap mikroorganisme. Pemahaman yang tepat mengenai 

istilah-istilah seperti sterilisasi, desinfeksi, pasteurisasi, dan 

aseptik sangat penting agar dapat digunakan secara 

akurat(Carroll et al., 2016). 

 

A. STERILISASI DAN DESINFEKSI 

Sterilisasi adalah proses membunuh atau 

menghilangkan semua mikroorganisme, termasuk spora 

bakteri yang sangat resistan. Proses ini umumnya dilakukan 

menggunakan autoklaf, yang bekerja dengan cara 

memaparkan uap pada suhu 121°C di bawah tekanan 15 

lb/in² selama 15 menit. Instrumen bedah yang rentan 

terhadap kerusakan akibat panas lembap biasanya disterilkan 
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menggunakan gas etilen oksida, sedangkan sebagian besar 

larutan intravena disterilkan melalui penyaringan(Murray et 

al., 2016). 

Disinfeksi, di sisi lain, adalah proses membunuh 

sebagian besar, tetapi tidak semua, mikroorganisme. Agar 

disinfeksi dianggap memadai, patogen harus dapat 

dieliminasi, meskipun beberapa mikroorganisme dan spora 

bakteri mungkin masih bertahan. Disinfektan memiliki 

karakteristik yang bervariasi, mulai dari senyawa yang 

bersifat korosif seperti fenol yang hanya aman digunakan 

pada benda mati, hingga bahan dengan toksisitas lebih 

rendah seperti etanol dan Iodine yang dapat diaplikasikan 

pada permukaan Penggunaan klinis berbagai jenis 

disinfektan umum dan metode sterilisasi dijelaskan lebih 

lanjut dalam Tabel 1(Murray et al., 2016). 

 

Bahan Kimia 

Bahan kimia memiliki kemampuan yang sangat 

beragam dalam membunuh mikroorganisme. Variasi ini 

diukur secara kuantitatif menggunakan koefisien fenol, yaitu 

rasio antara konsentrasi fenol dan konsentrasi bahan kimia 

yang diperlukan untuk mencapai tingkat pembunuhan yang 

setara dalam kondisi standar pengujian. 

Secara umum, bahan kimia membunuh 

mikroorganisme melalui salah satu dari tiga mekanisme 

utama: (1) mengganggu membran sel yang mengandung 

lipid, (2) memodifikasi protein, atau (3) memodifikasi DNA. 

Setiap bahan kimia diklasifikasikan berdasarkan salah satu 

dari tiga mekanisme ini, meskipun beberapa bahan kimia 

dapat bekerja melalui lebih dari satu mekanisme(Murray et 

al., 2016). 
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1. Disrupsi Membran Sel (Murray et al., 2016) 

Alkohol  

Etanol sering digunakan sebagai pembersih kulit 

sebelum prosedur imunisasi atau prosedur injeksi 

intravena. Mekanisme kerjanya terutama melibatkan 

perusakan struktur lipid dalam membran sel, sekaligus 

mendenaturasi protein. Efektivitas etanol mencapai 

puncaknya ketika dicampur dengan air, sehingga larutan 

etanol 70% lebih efektif dibandingkan 100%. Oleh 

karena itu, etanol 70% sering digunakan sebagai 

antiseptik untuk membersihkan kulit sebelum prosedur 

injeksi intravena. Namun, untuk prosedur yang 

membutuhkan sterilitas lebih tinggi, seperti pengambilan 

kultur darah atau pemasangan kateter intravena, 

senyawa berbasis Iodine lebih disarankan karena 

memiliki efektivitas yang lebih baik.   

Deterjen   

Deterjen merupakan agen "aktif permukaan" 

yang memiliki bagian hidrofobik berupa rantai panjang 

yang larut dalam lipid serta gugus hidrofilik polar yang 

dapat berupa kation, anion, atau nonionik. Surfaktan ini 

bekerja dengan berinteraksi pada lipid membran sel 

melalui rantai hidrofobiknya, sementara gugus polar 

berinteraksi dengan air di sekitarnya, sehingga 

menyebabkan gangguan pada membran. Salah satu 

contoh deterjen kationik adalah benzalkonium klorida, 

yang sering digunakan sebagai antiseptik kulit. 

Benzalkonium klorida juga merupakan bahan aktif dalam 

Lysol, disinfektan yang umum digunakan untuk 

membersihkan lantai dan permukaan lainnya.   

 



 
 

58 
 
 
 

Fenol   

Fenol adalah disinfektan pertama yang digunakan 

di ruang operasi oleh Joseph Lister pada tahun 1860-an, 

namun jarang digunakan saat ini karena sifatnya yang 

terlalu korosif. Salah satu turunan fenol, klorheksidin, 

banyak digunakan sebagai disinfektan tangan sebelum 

operasi ("surgical scrub") dan untuk membersihkan luka. 

Hexaklorofen, senyawa bifhenol dengan enam atom 

klorin, digunakan dalam sabun germisida, meskipun 

penggunaannya kini dibatasi karena potensi 

neurotoksisitas. Senyawa fenol bekerja dengan merusak 

membran sel dan mendenaturasi protein. 

2. Modifikasi Protein (Murray et al., 2016) 

Klorin 

Klorin sering digunakan sebagai disinfektan untuk 

memurnikan air minum dan perawatan kolam renang. 

Selain itu, klorin merupakan komponen aktif dalam 

hipoklorit (seperti pemutih Clorox) yang digunakan 

sebagai disinfektan baik di rumah tangga maupun rumah 

sakit. Klorin bekerja sebagai oksidator kuat yang 

membunuh mikroorganisme dengan cara membentuk 

ikatan silang pada gugus sulfhidril esensial dalam enzim, 

mengubahnya menjadi disulfida yang tidak aktif. 

 

Iodine 

Iodine adalah salah satu antiseptik kulit paling 

efektif yang digunakan dalam praktik medis, terutama 

sebelum pengambilan kultur darah dan pemasangan 

kateter intravena. Hal ini penting untuk mencegah 

kontaminasi flora kulit, seperti Staphylococcus 

epidermidis. Seperti klorin, Iodine bekerja sebagai 

oksidator yang menonaktifkan enzim yang mengandung 



59 
 
 

 

sulfhidril dan secara spesifik mengikat residu tirosin 

dalam protein. 

 

Logam Berat 

Merkuri dan perak adalah logam berat yang 

memiliki aktivitas antibakteri tertinggi dan paling sering 

digunakan dalam pengobatan. Kedua logam ini bekerja 

dengan mengikat gugus sulfhidril, sehingga menghambat 

aktivitas enzimatik. Thimerosal (Merthiolate) dan 

merbromin (Mercurochrome), yang mengandung 

merkuri, digunakan sebagai antiseptik kulit. Selain itu, 

tetes perak nitrat bermanfaat untuk mencegah oftalmia 

neonatorum gonokokal, sedangkan perak sulfadiazin 

digunakan untuk mencegah infeksi pada luka bakar. 

 

Hidrogen Peroksida 

Hidrogen peroksida digunakan sebagai antiseptik 

untuk membersihkan luka dan mendisinfeksi lensa 

kontak. Efektivitasnya terbatas karena beberapa 

mikroorganisme dapat menghasilkan katalase, enzim 

yang memecah H2O2. Gelembung yang muncul saat 

peroksida diaplikasikan pada luka merupakan oksigen 

yang dihasilkan dari pemecahan H2O2 oleh katalase 

jaringan. Hidrogen peroksida bekerja sebagai oksidator 

yang menyerang gugus sulfhidril, sehingga menghambat 

aktivitas enzimatik. 

 

Formaldehida & Glutaraldehida 

Formaldehida, yang tersedia dalam larutan 37% 

air (formalin), bekerja dengan mendenaturasi protein dan 

asam nukleat. Formaldehida mengalkilasi gugus -NH2 

dan -OH esensial dalam protein dan asam nukleat melalui 

gugus hidroksimetilnya. Glutaraldehida, dengan dua 

gugus aldehida reaktif, sepuluh kali lebih efektif 
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dibanding formaldehida dan memiliki tingkat toksisitas 

yang lebih rendah. Di rumah sakit, glutaraldehida 

digunakan untuk mensterilkan peralatan terapi 

pernapasan, endoskopi, dan perangkat hemodialisis. 

Etilen Oksida 

Gas etilen oksida digunakan secara luas di rumah 

sakit untuk mensterilkan bahan yang sensitif terhadap 

panas, seperti instrumen bedah dan plastik. Gas ini 

membunuh mikroorganisme dengan mengalkilasi protein 

dan asam nukleat, di mana gugus hidroksi etil menyerang 

atom hidrogen reaktif pada gugus amino dan hidroksil 

esensial. 

 

Asam & Alkali 

Asam dan alkali kuat membunuh mikroorganisme 

dengan mendenaturasi protein. Sebagian besar bakteri 

rentan terhadap senyawa ini, meskipun Mycobacterium 

tuberculosis dan mikobakteri lainnya relatif resisten 

terhadap NaOH 2%, yang digunakan di laboratorium 

klinis untuk mencairkan dahak sebelum kultur. Asam 

lemah seperti asam benzoat, propionat, dan sitrat sering 

digunakan sebagai pengawet makanan karena sifatnya 

yang bakteriostatik. Efek asam ini sebagian dipengaruhi 

oleh komponen organiknya (misalnya, benzoat) serta pH 

rendah. 

3. Modifikasi Asam Nukleat (Murray et al., 2016) 

Beberapa jenis pewarna tidak hanya digunakan untuk 

mewarnai mikroorganisme tetapi juga dapat menghambat 

pertumbuhannya. Salah satu contohnya adalah kristal violet 

(gentian violet), yang berfungsi sebagai antiseptik kulit. 

Mekanisme kerjanya melibatkan pengikatan molekul 

pewarna bermuatan positif pada gugus fosfat bermuatan 

negatif dalam asam nukleat. Pewarna lain, seperti malachite 

green, yang memiliki struktur serupa dengan kristal violet, 
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merupakan komponen dalam media Löwenstein-Jensen. 

Media ini digunakan untuk menumbuhkan Mycobacterium 

tuberculosis dan mampu menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme yang tidak diinginkan dalam dahak selama 

inkubasi selama 6 minggu. 

 

Agen Fisik 

Agen fisik membunuh atau menghilangkan 

mikroorganisme dengan memberikan energi berupa panas 

atau radiasi, atau melalui proses penyaringan(Murray et al., 

2016). 

 

Panas 

Energi panas dapat diterapkan melalui tiga cara 

utama: panas lembap (rebusan atau autoklaf), panas kering, 

atau pasteurisasi. Secara umum, panas membunuh 

mikroorganisme dengan mendenaturasi protein, tetapi juga 

dapat menyebabkan kerusakan membran dan fragmentasi 

DNA secara enzimatik. Panas lembap bekerja pada suhu yang 

lebih rendah dibandingkan panas kering karena air 

membantu memutuskan ikatan nonkovalen (seperti ikatan 

hidrogen) yang menyatukan struktur sekunder dan tersier 

protein. 

 

Sterilisasi dengan Panas Lembap 

Metode ini, biasanya dilakukan dengan autoklaf, 

adalah teknik sterilisasi yang paling sering digunakan. Karena 

spora bakteri tahan terhadap perebusan (100°C pada 

tekanan atmosfer), diperlukan suhu yang lebih tinggi, yang 

hanya dapat dicapai dengan peningkatan tekanan. Autoklaf 

bekerja dengan memberikan uap bertekanan 15 lb/in² yang 

mencapai suhu 121°C dan dipertahankan selama 15-20 

menit. Proses ini mampu membunuh spora Clostridium 

botulinum yang sangat tahan panas, penyebab botulisme, 
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dengan margin keamanan tinggi. Efektivitas autoklaf 

biasanya diuji menggunakan spora mikroorganisme, seperti 

dari genus Clostridium. 

 

Sterilisasi dengan Panas Kering 

Panas kering membutuhkan suhu yang lebih tinggi, 

sekitar 180°C selama 2 jam, dan umumnya digunakan untuk 

peralatan gelas. Metode ini jarang digunakan dibandingkan 

dengan autoklaf. 

 

Pasteurisasi 

Pasteurisasi, yang umumnya diterapkan pada susu, 

melibatkan pemanasan susu hingga 62°C selama 30 menit 

diikuti dengan pendinginan cepat. Alternatif lainnya adalah 

metode pasteurisasi cepat, yaitu pemanasan pada 72°C 

selama 15 detik. Metode ini cukup efektif untuk membunuh 

sel vegetatif patogen yang mungkin terdapat dalam susu, 

seperti Mycobacterium bovis, Salmonella, Streptococcus, 

Listeria, dan Brucella. Namun, pasteurisasi tidak membuat 

susu sepenuhnya steril. 

 

Radiasi 

Dua jenis radiasi yang umum digunakan untuk 

membunuh mikroorganisme adalah sinar ultraviolet (UV) dan 

sinar-X. Efek antimikroba sinar UV paling efektif pada 

panjang gelombang 250–260 nm, yaitu wilayah di mana basa 

purin dan pirimidin dalam DNA menyerap energi secara 

maksimal. Kerusakan utama yang disebabkan oleh radiasi UV 

adalah pembentukan dimer timin, meskipun penambahan 

gugus hidroksil pada basa DNA juga dapat terjadi. Akibat 

kerusakan ini, replikasi DNA terhambat, sehingga 

mikroorganisme tidak dapat berkembang. 

Sel memiliki mekanisme perbaikan untuk menangani 

kerusakan akibat UV. Mekanisme tersebut meliputi 
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photoreactivation, yang memanfaatkan cahaya tampak untuk 

membelah dimer timin, dan perbaikan eksisi yang tidak 

bergantung pada cahaya tampak (dark repair). Namun, 

karena radiasi UV dapat merusak kornea dan kulit, 

penggunaannya dalam pengobatan dibatasi. Meski begitu, 

UV sering digunakan di rumah sakit untuk membunuh 

mikroorganisme yang terbawa udara, terutama di ruang 

operasi saat tidak digunakan. Bakteri dalam bentuk spora 

memiliki ketahanan yang tinggi terhadap UV dan 

memerlukan dosis hingga 10 kali lipat lebih besar 

dibandingkan bakteri vegetatif. 

Sinar-X memiliki energi dan daya tembus yang lebih 

tinggi daripada UV dan bekerja terutama dengan 

menghasilkan radikal bebas, seperti radikal hidroksil yang 

terbentuk melalui hidrolisis air. Radikal bebas yang sangat 

reaktif ini dapat merusak ikatan kovalen dalam DNA, 

sehingga membunuh mikroorganisme. Senyawa yang 

mengandung gugus sulfhidril, seperti sistein, dapat 

melindungi DNA dari serangan radikal bebas. Selain itu, 

sinar-X juga dapat memutus langsung ikatan kovalen dalam 

DNA, meskipun mekanisme ini dianggap kurang dominan 

dibandingkan efek radikal bebas. 

Sinar-X efektif membunuh sel vegetatif, tetapi spora 

bakteri lebih tahan, kemungkinan karena kandungan airnya 

yang lebih rendah. Dalam pengobatan, sinar-X digunakan 

untuk mensterilkan barang-barang yang sensitif terhadap 

panas, seperti benang jahit, sarung tangan bedah, dan alat-

alat plastik seperti jarum suntik. 

 

Penyaringan 

Filtrasi mikropori secara efektif menjaga kesterilan 

dan mencegah kontaminasi. Filtrasi melalui membran dengan 

ukuran pori 0,2 mikron atau lebih kecil mampu 

menghilangkan kontaminan biologis, termasuk bakteri, 
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jamur, dan ragi. Biasanya, membran yang digunakan untuk 

sterilisasi filtrasi cairan terbuat dari ester selulosa atau 

polimer lain dengan diameter pori antara 0,2 dan 0,45 μm. 

Ketika media melewati filter, bakteri dan partikel lain dengan 

dimensi lebih besar dari ukuran pori akan tersaring dan 

terkumpul di permukaan membran.  

Ukuran pori kecil yang digunakan dalam filtrasi cairan 

menyebabkan membran mudah tersumbat kecuali media 

terlebih dahulu difiltrasi untuk menghilangkan partikel besar. 

Untuk mencapai laju aliran filtrasi yang tinggi, diperlukan luas 

permukaan membran yang besar. Membran tersebut harus 

disterilisasi menggunakan uap atau radiasi sebelum 

digunakan; alternatifnya, filter sekali pakai dan kartrid filter 

digunakan(Doran, 2013). 

Filtrasi dengan ukuran pori 0,2 hingga 0,45 μm 

mungkin tidak seefektif atau seandal sterilisasi panas karena 

virus dan mikoplasma dapat melewati membran. Namun, 

ketersediaan membran filter steril grade dengan ukuran pori 

0,1 μm untuk penghilangan mikoplasma telah mendorong 

adopsi luas sterilisasi filtrasi dalam banyak proses kultur sel 

mamalia, terutama ketika media kompleks yang 

mengandung protein secara rutin digunakan(Doran, 2013). 

  

B. ANTISEPTIK 

Agen antiseptik digunakan untuk menekan  jumlah 

mikroorganisme pada permukaan kulit. Pemilihan senyawa-

senyawa ini didasarkan pada aspek keamanan dan 

efektivitasnya. Karakteristik aktivitas antimikroba dari masing-

masing senyawa dirangkum dalam Tabel 2. Alkohol 

menunjukkan aktivitas yang sangat efektif terhadap hampir 

semua jenis mikroorganisme kecuali spora, serta relatif aman 

digunakan. Namun, penggunaannya dapat menyebabkan kulit 

menjadi kering akibat penghilangan lipid dari permukaan kulit. 

Alkohol tidak memiliki efek residu dan dapat dinonaktifkan oleh 



65 
 
 

 

keberadaan bahan organik, sehingga permukaan kulit perlu 

dibersihkan terlebih dahulu sebelum alkohol diaplikasikan. 

Iodofor, yang juga merupakan agen antiseptik kulit yang efektif, 

memiliki spektrum aktivitas yang mirip dengan alkohol. Namun, 

iodofor sedikit lebih toksik terhadap kulit, memiliki aktivitas 

residu yang terbatas, dan juga rentan dinonaktifkan oleh bahan 

organik. Iodofor dan iodine sering dikombinasikan dengan 

alkohol untuk mendisinfeksi permukaan kulit. Klorheksidin 

memiliki aktivitas antimikroba yang luas, meskipun membunuh 

mikroorganisme lebih lambat dibandingkan alkohol. 

Efektivitasnya tetap ada meski dipengaruhi oleh bahan organik 

dan pH tinggi yang dapat menguranginya. Paraklorometaksilinol 

(PCMX) menunjukkan aktivitas terbatas, terutama terhadap 

bakteri gram positif. Karena sifatnya yang tidak beracun dan 

adanya efek residu, senyawa ini sering digunakan dalam produk 

pencuci tangan. Triklosan memiliki aktivitas terhadap bakteri, 

tetapi kurang efektif terhadap jenis organisme lain. Senyawa ini 

banyak digunakan sebagai agen antiseptik dalam sabun 

penghilang bau dan beberapa produk pasta gigi.(Levinson, 2016) 

Tabel 4.1 Karakteristik antimikroba dari disinfektan dan agen 

antiseptic (Levinson, 2016) 

Agens 
Bakter

i 
Mikobateria 

Spora 

Bakter

i 

Fung

i 
Virus 

Disinfektan 

Alkohol + + - + +/- 

Hidrogen 

Peroksida 

+ + +/- + + 

Fenol + + - + +/- 

Klorin + + +/- + + 

Iodofor + +/- - + + 
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Agens 
Bakter

i 
Mikobateria 

Spora 

Bakter

i 

Fung

i 
Virus 

Glutaraldeh

ida 

+ + + + + 

Senyawa 

Amonium 

Kuartener 

+/- - - +/- +/- 

Agens Antiseptik 

Alkohol + + - + + 

Iodofor + + - + + 

Kloreheksid

in 

+ + - + + 

Paraklorom

etaksilinol 

+/- +/- - + +/- 

Triklosan + +/- - +/- + 

 

C. SIMPULAN 

Sterilisasi dan disinfeksi merupakan langkah fundamental dalam 

menjaga kebersihan dan keamanan, khususnya di sektor kesehatan. 

Sterilisasi bertujuan untuk menghilangkan seluruh mikroorganisme, 

termasuk spora yang resistan, melalui metode seperti autoklaf atau 

penggunaan gas etilen oksida. Sebaliknya, disinfeksi hanya mampu 

membunuh sebagian besar mikroorganisme dan tidak efektif 

terhadap spora tertentu. Pemilihan antara sterilisasi dan disinfeksi 

ditentukan oleh jenis material serta tingkat kebersihan yang 

dibutuhkan. Efektivitas agen antimikroba, baik fisik maupun kimia, 

bergantung pada mekanisme kerjanya, seperti disrupsi membran 

sel, modifikasi protein, atau perubahan asam nukleat. Sebagai 

contoh, alkohol efektif untuk antisepsi kulit, sedangkan klorin 
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digunakan dalam disinfeksi air. Karena perbedaan toksisitas dan 

efektivitas agen kimia seperti fenol, iodofor, dan hidrogen peroksida, 

penggunaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik. Agen 

fisik, seperti panas, radiasi, dan penyaringan, juga memiliki peran 

yang signifikan. Autoklaf, yang menggunakan panas lembap, sangat 

efektif untuk membunuh spora, sementara radiasi ultraviolet 

digunakan untuk mengendalikan mikroorganisme di udara. 

Penyaringan, di sisi lain, diterapkan pada larutan yang sensitif 

terhadap panas, menjaga keamanan bahan biologis tanpa merusak 

komponen aktifnya. Antiseptik seperti alkohol, iodofor, dan 

klorheksidin dirancang untuk mengurangi jumlah mikroorganisme 

pada kulit, dengan mempertimbangkan keamanan dan 

efektivitasnya. Kombinasi antiseptik, seperti iodofor dengan alkohol, 

sering diterapkan untuk meningkatkan efikasi. Dengan demikian, 

pemahaman yang komprehensif tentang prinsip, karakteristik, dan 

aplikasi metode sterilisasi, disinfeksi, serta antiseptik sangatlah 

penting untuk memastikan implementasi yang optimal, khususnya 

dalam lingkungan medis dan laboratorium. 
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FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN 

DAN MEDIA PERTUMBUHAN 

(apt. Imanda Dyah Rahmadani, S.Farm, M.Farm.) 

Universitas Muhammadiyah Lamongan; Lamongan 

Email: imandadyahr@gmail.com 

 

 

A. PENDAHULUAN  

Pertumbuhan mikroorganisme dipengaruhi oleh faktor-faktor 

yang kompleks dan saling berkaitan. Dalam bidang 

mikrobiologi farmasi, dengan mengetahui faktor-faktor 

tersebut dapat dilakukan pemilihan dan pendekatan media 

pertumbuhan yang optimum untuk pertumbuhan 

mikroorganisme guna penelitian secara in-vitro. 

 

B. PEMBAHASAN 

1. Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan   

Pertumbuhan mikroorganisme dipengaruhi oleh 

beberapa faktor fisik dan faktor kimia. Faktor fisik 

diantaranya suhu, pH. tekanan osmotik, serta cahaya 

atau radiasi. Faktor kimia termasuk karbon, oksigen, 

trace elements, dan faktor-faktor pertumbuhan organik 

seperti nutrisi yang terkandung dalam media 

pertumbuhan.  

a. Suhu   

Suhu menentukan aktivitas enzim yang terlibat dalam 

proses kimia. Suhu yang sangat tinggi dapat 

mengakibatkan denaturasi protein yang tidak dapat 

kembali (irreversible), sedangkan pada suhu yang 

sangat rendah aktivitas enzim akan terhenti. 
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Umumnya, mikroorganisme patogen pada tubuh 

manusia akan tumbuh optimal pada suhu 37oC, dan 

batas suhu maksimal sekitar 42 – 44oC.  

Berdasarkan suhu lingkungan tempat tumbuh, 

mikroorganisme dibagi menjadi tiga kategori yaitu 

psikrofil (suhu optimal dibawah 20oC), mesofil (suhu 

optimal 20 – 45o C), dan termofil (suhu optimal di atas 

45o C).  

b. pH  

Ketidaksesuaian pH lingkungan dapat 

mengakibatkan denaturasi protein dalam 

mikroorganisme.  Umumnya, mikroorganisme 

patogen pada tubuh manusia dapat berkembang 

secara optimal pada pH mendekati netral sekitar 6,7 

– 7,0. Akan tetapi, terdapat beberapa jenis 

mikroorganisme patogen memiliki kemampuan 

bertahan pada pH tertentu, diantaranya adalah 

Helicobacter pylori dapat bertahan pada kondisi 

asam selama beberapa waktu dengan mekanisme 

khusus (produksi urease), dan Vibrio cholera dapat 

hidup pada lingkungan pH 8-9.  Umumnya fungi lebih 

mentoleransi kondisi pH rendah dibandingkan 

dengan bakteri.  

Berdasarkan perbedaan kondisi pH lingkungan, 

mikroorganisme dibagi menjadi empat kategori 

yaitu:  

− Asidofil, tumbuh pada kisaran pH 1,0 – 5,5  

− Neutrofil, tumbuh pada kisaran pH 5,5 – 8,0  

− Alkalofil, tumbuh pada kisaran pH 8,5 – 11,5  

− Alkalofil ekstrem, tumbuh pada kisaran pH ≥ 10  

c.  Air dan Tekanan Osmosis  

Seluruh organisme memerlukan air untuk proses 

pertumbuhan, namun jumlah yang diperlukan untuk 

bertahan hidup dapat berbeda bergantung pada 
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ketahanan masing-masing organisme.  

Pertumbuhan mikroorganisme juga dipengaruhi oleh 

tekanan osmotik di lingkungan sekitarnya. Tekanan 

osmotik suatu larutan akan meningkat seiring dengan 

banyaknya zat terlarut. Pada kondisi hipertonik, air 

dalam sel mikroorganisme akan keluar sehingga 

membran plasma akan mengkerut, dan lepas dari 

dinding sel (plasmolisis). Meskipun demikian terdapat 

beberapa jenis mikroorganisme yang dapat 

mentoleransi kandungan garam yang tinggi di 

sekitarnya, sebagai contoh Staphylococcus aureus 

memiliki toleransi terhadap garam yang lebih baik 

dibanding Eschericia coli. Sifat tersebut menjadi salah 

satu penyebab staphylococci dapat bertahan pada 

permukaan kulit manusia yang terpapar kandungan 

garam dari keringat. 
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Gambar 5.1 
Perbandingan toleransi mikroba Staphylococcus 

aureus (sebelah kiri petri dish) dan E. coli (sebelah 
kanan petri dish) pada media dengan konsentrasi 
NaCl yang berbeda (A 0,5%; B 2,5%; C 5,0%; D 

7,5%) 
 

 

sumber: Essential microbiology for pharmacy and 

pharmaceutical science (hal 18) 

 

 

d.  Oksigen  

Berdasarkan kebutuhan mikroorganisme terhadap 

oksigen, terdapat dua kategori utama yaitu aerob 

dan anaerob. Mikroorganisme aerob memerlukan 

oksigen untuk pertumbuhannya, sedangkan 

mikroorganisme anaerob tidak memerlukan oksigen 

dan menghasilkan energi melalui proses fermentasi. 

Secara rinci, kategori tersebut diklasifikasikan lagi 

menjadi empat:  

− Aerob mutlak: memerlukan oksigen, bila tidak 

terdapat oksigen dapat menimbulkan kematian 

mikroorganisme. Contoh: Bacillus subtilis. 
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− Anaerob mutlak: tidak memerlukan oksigen, 

dengan adanya oksigen dapat mengakibatkan 

kematian mikroorganisme. Contoh: Clostridium 

sporogenes. 

− Anaerob fakultatif: dapat tumbuh dengan atau 

tanpa oksigen. Contoh: E. coli. 

− Mikroaerofil: memerlukan oksigen dalam jumlah 

terbatas, dan bila jumlah oksigen berlebih akan 

mengakibatkan kematian mikroorganisme. 

Contoh: Helicobacter, Campylobacter, 

Streptococcus. 

 

Gambar 5.2 

Perbandingan pertumbuhan beberapa mikroba 

pada kondisi aerob dan anaerob  

 

sumber: Essential microbiology for pharmacy and 

pharmaceutical science (hal. 19) 

 

e. Cahaya dan Radiasi  

DNA dalam mikroorganisme akan rusak setelah 

terkena paparan sinar ultraviolet dalam jangka waktu 

tertentu, dan akan tumbuh optimal apabila dijauhkan 

dari cahaya matahari. Hal tersebut juga berlaku pada 

paparan radiasi sinar gamma, sinar X, dan radiasi 

pengionisasi lainnya.  
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f. Nutrisi  

Berdasarkan jumlah kebutuhannya, nutrisi dibagi 

menjadi dua kategori yaitu makroelemen dan 

mikroelemen.  

Makroelemen merupakan nutrisi yang diperlukan 

dalam jumlah besar, meliputi karbon (C), oksigen (O) 

hydrogen (H), Nitrogen (N), sulfur (S), fosfor (P), 

kalium (K), magnesium (Mg), kalsium (Ca), dan besi 

(Fe). CHONSP diperlukan untuk pembentukan 

karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. 

Sedangkan P, K, Ca, dan Mg berperan sebagai kation 

dalam sel.  

Mikroelemen (trace element) merupakan elemen 

nutrisi yang diperlukan mikroorganisme dalam jumlah 

sedikit (takaran mg hingga ppm), diantaranya adalah 

mangan (Mn), zinc (Zn), kobalt (Co), molibdenum 

(Mo), nikel (Ni), dan tembaga (Cu). Mikroelemen 

tersebut berperan dalam komponen enzim atau 

kofaktor yang membantu katalisis dan membentuk 

protein.  

Selain makroelemen dan mikroelemen, terdapat 

istilah accessory nutrient yang merupakan faktor 

pertumbuhan (growth factor) mikroorganisme, 

diantaranya vitamin, asam amino, purin, dan 

pirimidin.  

Berdasarkan sumber karbon untuk kebutuhan 

mikroorganisme, dikenal organisme autotroph yang 

memperoleh karbon dari CO2, dan organisme 

heterotrof yang menggunakan bahan lebih kompleks 

(senyawa organik) sebagai sumber karbon dan 

penghasil energi.  
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2. Media Pertumbuhan 

Mikroorganisme memerlukan media yang sesuai 

untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Secara 

in-vitro, media pertumbuhan juga dikenal sebagai media 

kultur. Setiap mikroorganisme memerlukan kondisi dan 

nutrisi yang mungkin berbeda, sehingga dikembangkan 

berbagai macam media agar mikroorganisme tersebut 

dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.  

Karakteristik media kultur yang ideal diantaranya 

dapat menumbuhkan mikroorganisme untuk inokulasi 

kecil, dapat menumbuhkan dengan cepat, mudah 

disiapkan, murah, dan media harus steril sehingga 

mikroorganisme yang dikembangbiakkan dapat 

membentuk kultur murni. 

Secara umum, bahan-bahan media kultur terdiri 

dari bahan dasar berupa air dan pemadat bila bentuk 

media solid/ semisolid (dapat berupa agar, gelatin, silica 

gel); nutrisi yang mengandung sumber karbon, sumber 

nitrogen, dan vitamin; serta bahan tambahan lain seperti 

zat pewarna, antibiotik, dan bahan lainnya untuk 

menghambat pertumbuhan mikroba non-target/ 

kontaminan.  

Berdasarkan konsistensinya, media kultur dibagi 

menjadi tiga, yaitu padat, semi padat, dan cair.  

− Media padat/ solid   

menggunakan bahan pemadat (solidifying agent) 

seperti agar, yang merupakan kompleks polisakarida 

dari alga merah, dengan kandungan agar sekitar 

15%. Terdapat tiga jenis media padat, yaitu media 

tegak dan media miring yang menggunakan tabung 

reaksi, serta media lempeng yang menggunakan 

petridish sebagai wadahnya.  

− Media semi padat/ semi solid  

mengandung agar dengan konsentrasi 0,3 – 0,4 % 



 
 

78 
 
 
 

sehingga konsistensinya agak kenyal, tidak padat, 

dan tidak begitu cair. Konsistensi tersebut bertujuan 

agar pertumbuhan mikroba dapat menyebar ke 

seluruh media namun tidak mengalami pencampuran 

sempurna apabila media tergoyang. Contoh media 

semisolid ini adalah media NfB (Nitrogen free 

Bromthymol Blue), yang akan terlihat cincin hijau di 

bawah permukaan media, jika media ini berbentuk 

cair maka cincin akan mudah hancur.  

− Media cair  

merupakan ekstrak kompleks material biologis yang 

tidak ditambahi bahan pemadat, disebut juga broth 

atau rich media. Beberapa kegunaan dari media cair 

diantaranya untuk mengetahui laju pertumbuhan 

dan sedimentasi sel mikroba, menyiapkan kultur 

untuk antigen atau vaksin, serta untuk memperoleh 

pertumbuhan bakteri darah atau air bila pengujian 

dilakukan dalam volume sampel yang besar.  

Berdasarkan susunan atau komposisi kimia, media kultur 

dibagi menjadi tiga, yaitu media alami/ non sintesis, 

media semi sintesis, dan media sintesis.  

− Media alami/ non sintesis  

disusun dari bahan-bahan alami yang komposisinya 

tidak diketahuk secara pasti dan umumnya langsung 

diekstrak dari bahan dasar. Contoh: brain heart 

infusion agar (BHIB).  

− Media semi sintesis  

disusun dari kombinasi bahan-bahan alami dan 

sintesis. Contoh: potato dextrose agar (PDA). 

− Media sintesis 

Disusun dari bahan-bahan sintesis, yang senyawa 

kimia dan takarannya diketahui secara pasti. Contoh: 

Mac Conkey agar.   
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Berdasarkan fungsinya, media kultur dibagi menjadi 

kategori berikut:  

a) Media basal (media dasar)  

Merupakan media yang digunakan sebagai bahan 

dasar untuk membuat media lain yang lebih 

kompleks, contoh: nutrient broth, kaldu pepton.  

b) Media non selektif  

Digunakan untuk berbagai jenis mikroorganisme 

dengan tingkat kecepatan pertumbuhan yang relatif 

tinggi. Contoh: nutrient agar, brain heart infusion 

broth (BHIB). 

c) Media selektif  

Merupakan media yang mendukung pertumbuhan 

mikroorganisme tertentu (seleksi) dengan 

menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang 

lain. Pada media ini ditambahkan bahan penghambat 

pertumbuhan, dapat berupa antibiotik, zat pewarna, 

garam, atau inhibitor spesifik. Contoh media selektif 

pada media bakteri Gram negatif ditambahkan bile 

salt dan dye (fuchsin, crystal violet, brilliant green) 

yang akan menghambat pertumbuhan bakteri gram 

positif. Contoh lainnya adalah Thayer mayer agar 

untuk identifikasi N. gonorhoea dan Lowenstein 

Jensen agar untuk identifikasi M. tuberculosis.  

d) Media diferensial  

Digunakan untuk membedakan kelompok 

mikroorganisme yang terkait erat dan dapat 

digunakan untuk identifikasi jenis mikroorganisme. 

Adanya zat pewarna atau bahan kimia tertentu dalam 

media dapat menghasilkan perubahan karakteristik. 

Contohnya adalah media Agar Darah, mampu 

membedakan antara bakteri hemolitik 

(Streptococcus, Staphylococcus) dan bakteri non-

hemolitik dengan mengetahui sifat lisis eritrosit. 
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Contoh media lainnya adalah MacConkey, mampu 

membedakan antara bakteri yang memfermentasi 

laktosa dan yang bukan (menunjukkan adanya 

daerah merah muda - merah di sekitar koloni).  

e) Media diperkaya (enrichment)  

Merupakan media yang dirancang untuk mendukung 

pertumbuhan mikroorganisme tertentu, digunakan 

untuk menumbuhkan salah satu mikroorganisme dari 

kultur campuran. Media ini memiliki elemen nutrisi 

tertentu yang mendorong pertumbuhan suatu 

mikroba. Contoh: chocolate media, yeast-extract-

potassium nitrat agar, alkali pepton water (APW).  

 

C. SIMPULAN 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba 

adalah suhu, pH, air, tekanan osmosis, oksigen, cahaya/ radiasi, 

dan nutrisi. faktor-faktor tersebut saling berkaitan untuk 

mendukung pertumbuhan dan perkembangan mikroba secara 

optimal. Terdapat berbagai macam media kultur yang 

dikembangkan dengan mempertimbangkan kondisi yang sesuai 

bagi mikroba. Umumnya terdiri dari bahan dasar air, pemadat 

(pada media solid atau semisolid), nutrisi (sumber karbon, 

sumber nitrogen, vitamin), dan zat tambahan lain dengan tujuan 

tertentu. Dalam bidang mikrobiologi farmasi, media kultur 

dipergunakan untuk isolasi, pengujian sifat fisiologis, 

perhitungan jumlah mikroorganisme, dan tujuan lainnya.   
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A. KONSEP METABOLISME 

Metabolisme merujuk pada semua reaksi biokimia 

yang terjadi pada sel atau organisme. Sel-sel mikroba, seperti 

halnya sel organisme hidup pada umumnya melakukan 

aktifitas kehidupan. Untuk kelangsungan hidupnya semua sel 

membutuhkan suatu sumber energi (Hossain, et al., 2016).  

Walaupun sangat beraneka ragam jenis dan substansi 

yang berperan sebagai sumber energi bagi mikroorganisme, 

namun terdapat pola dasar metabolisme yang sederhana 

yaitu: perubahan dari satu bentuk energi yang kompleks 

menjadi bentuk energi yang sederhana sehingga dapat 

masuk ke dalam rangkaian metabolik.  

Sistem ini  secara mendasar mirip dengan yang 

terdapat pada sel-sel mamalia dan tumbuhan, akan tetapi 

pengutamaan pada mekanisme-mekanisme dasar yang 

merupakan contoh diferensiasi unik pada mikroba, 

khususnya bakteri (Wardani, T. Siska. 2021).  

Konsep dasar metabolisme dapat terdiri dari 

beberapa jenis, yaitu: 

1. Metabolisme energi:  

Mikroba memperoleh energi melalui respirasi (aerob 
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atau anaerob) atau fermentasi. Pada respirasi aerob, 

digunakan oksigen untuk mengubah glukosa menjadi 

energi dan pada fermentasi terjadi tanpa oksigen. 

2. Metabolisme karbon:  

Mikroba dapat memanfaatkan berbagai sumber karbon, 

seperti gula, asam organik, atau bahan organik lainnya 

untuk pertumbuhan dan reproduksi.  

3. Sintesis dan degradasi: 

Mikroba bertanggung jawab untuk proses sintesis 

biomolekul penting seperti protein, asam nukleat, dan 

lemak. Mereka juga berperan dalam proses 

dekomposisi bahan organik, mengubah senyawa 

kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana yang 

dapat dimanfaatkan oleh organisme lain, termasuk 

dalam siklus karbon dan nitrogen.  

4. Fermentasi:  

Dalam kondisi tanpa oksigen, mikroba seperti bakteri 

asam laktat dan ragi melakukan fermentasi untuk 

memperoleh energi, yang menghasilkan produk seperti 

alkohol, asam laktat, atau gas seperti karbon dioksida.  

5. Nitrogen-fiksasi: 

Beberapa mikroba, terutama bakteri yang hidup di 

dalam akar tanaman, dapat mengikat nitrogen dari 

atmosfer dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat 

digunakan oleh tanaman (ammonia). Proses ini penting 

untuk siklus nitrogen (Cani, P. D. 2019). 

Konsep dari proses metabolisme terpenting adalah 

pembebasan dan penggunaan energi. Pembebasan energi 

terjadi pada proses disimilasi dan sebaliknya pada proses 

pembentukkan senyawa kompleks dikenal dengan istilah 

asimilasi, bilaberkaitan dengan konsumsi energi. Suatu 

kehidupan hanya mungkin terjadi jika terdapat interkoneksi 

antara fenomena disimilasi dan asimilasi (Nielsen, J., & 

Keasling, J. D. 2016).  
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B. JALUR METABOLISME MIKROBA 

Menurut Suryani, Y dalam bukunya Fisiologi 

Mikroorganisme (2022) dalam jalur metabolisme mikroba, 

terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu: 

1. Cara mikroorganisme atau mikroba dalam memperoleh 

atau menghasilkan energi 

 Semua reaksi kimia di dalam sel makhluk hidup 

menghasilkan dan menggunakan energi untuk sistesis 

komponen-komponen sel dan untuk kegiatan-kegiatan 

seluler. Metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu: 

katabolisme dan anabolisme.  

 Katabolisme disebut juga katabolik sel, yang 

merupakan reaksi disimilasi atau peruraian dimana 

terjadi pembebasan energi. Pada proses katabolisme 

protein, bakteri heterotrof dapat menghancurkan 

protein di luar tubuhnya dan menggunakan produk hasil 

proses tersebut sebagai sumber tenaga karbon dan 

nitrogen. Dalam proses tersebut bakteri menghidrolisis 

protein menjadi peptida, kemudian menghasilkan 

peptidase untuk menguraikan peptida menjadi asam 

amino individu.  

 Sedangkan anabolisme disebut juga anabolik sel. 

Anabolisme merupakan reaksi asimilasi dimana terjadi 

penggunaan energi untuk sintesis dan fungsi-fungsi sel 

lainnya. Reaksi asimilasi pada penggunaan energi 

adalah proses non biosintetik yang dapat 

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 

a. Proses produksi panas 

Mikroorganisme mengasilkan panas dari 

aktivitas metabolik normalnya, sehingga suhu 

biakan naik. Yang berperan pada pembentukan 

panas adalah enzim ATP-ase, meskipun peranan 

enzim ini belum jelas akan tetapi kemungkinannya 

adalah membuang kelebihan ATP sehingga 
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mengatur metabolisme energi sel. 

b. Proses pergerakan (motilitas) 

Sekitar 10% dari energi yang digunakan 

mikroorganisme dipakai untuk pergerakan flagella 

atau silia. Hasil penelitian sitokimiawi bahwasannya 

ATP-ase bergabung dengan Magnesium (Mg) pada 

situs-situs membran tempat munculnya flagella. 

c. Proses pengangkutan  

Pengangkutan nutrien dapat dilakukan dengan 

beberapa mekanisme, diantaranya: 

1) Difusi sederhana, dimana zat terlarut melintasi 

membran semipermiabel sebagai akibat 

pergerakan molekuler acak, tidak berinteraksi 

dengan zat apapun pada membran. 

2) Difusi dipermudah, zat terlarut bergabung 

dengan molekul penghantar protein khusus 

pada membran, sehingga kompleks yang 

terbentuk bergerak diantara permukaan 

membran sebelah luar dan dalam yang 

akhirnya melepaskan satu molekul solut yang 

baru. Pada proses difusi ini, yang terjadi 

adalah: pemindahan zat terlarut dari 

konsentrasi yang lebih tinggi ke rendah, tidak 

memerlukan energi metabolik dan tidak 

menyebabkan gradien elektro-kimiawi atau 

osmotik. 

3) Translokasi kelompok, suatu pengangkutan 

senyawa-senyawa (glukosa, fruktosa, 

mannosa) ke dalam sel-sel bakteri. 

4) Transportasi aktif, hampir semua zat terlarut  

seperti gula, asam amino, peptida, nukeotida 

dan ion-ion diambil sel melalui traspor aktif. 

Langkah-langkah dalam transpor aktif:  

✓ pengikatan zat terlarut ke penerima pada 
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protein penghantar yang terikat membran 

✓ translokasi kompleks zat terlarut-

penghantar melintasi membran 

✓ penggandengan translokasi pada suatu 

reaksi penghasil energi yang bertujuan 

untuk mengurangi afinitas penghantar 

protein terhadap zat terlarut pada 

permukaan dalam membran sehingga 

protein penghantar akan melepaskan zat 

terlarut ke dalam sel. 

2. Perubahan energi bebas  

 Jumlah energi yang dilepaskan atau digunakan 

selama berlangsungnya suatu reaksi disebut perubahan 

energi bebas yang dilambangkan dengan ΔG (kalori).  

ΔG merupakan panas dan energi kimiawi, bila ΔG 

bernilai negatif, maka reaksi tersebut membebaskan 

energi dan sebaliknya bila bernilai positif maka reaksi 

tersebut mengunakan energi.  

3. Oksidasi dan produksi energi (Libretexts, ed. 2023) 

Sel mendapat energi dari nutrien melalui 

serangkaian reaksi kimiawi, yaitu reaksi oksidasi. Pada 

proses oksidasi energi dilepaskan dan terbentuk ikatan 

yang kaya energi seperti ATP sebagai penyimpan 

energi. Oksidasi adalah hilangnya elektron dario suatu 

molekul, kemudian elektron tersebut ditangkap oleh 

molekul lain melalui proses reduksi.  

Sistem Oksidasi-Reduksi (O-R) adalah suatu 

sistem dimana terjadi reaksi oksidasi dan reduksi dari 

sepasang substansi. Sebuah sistem O-R mempunyai 

kecenderungan untuk menerima elektron dari sistem O-

R lainnya yang disebut potensi elektromotif (E˳ dari 

suatu sistem O-R) dalam satuan volt. Makin tinggi nilai 

E˳ suatu sistem O-R maka makin besar kecenderungan 

sistem tersebut untuk menerima elektron atau makin 
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besar kemampuan untuk mengoksidasi. Bila sebuah 

sistem O-R mengoksidasi sistem O-R lainnya, maka 

terjadi pembebasan energi yang jumlahnya berbanding 

lurus dengan selisih antara nilai-nilai E˳ nya. Bila selisih 

voltasinya besar, maka nilai ΔG cukup besar untuk 

mendorong sintesis ATP. Bila tidak cukup besar elektron 

akan hilang dalam bentuk panas.  

Pemindahan elektron sangat erat kaitannya 

dengan produksi energi. Produksi energi pada 

mikroorganisme dikelompokkan dalam tiga cara, yaitu: 

a) Secara anaerobik, melalui:  

✓ proses glikolisis, adalah respirasi seluler 

merujuk pada pemecahan glukose dan substrat 

lain untuk membuat molekul pembawa energi 

yang disebut ATP (adenosin trifosfat). Proses 

glikolisis ada dua, yang tidak memerlukan 

oksigen (anaerobik) dan sebaliknya yang tidak 

memerlukan oksigen (aerobik). 

✓ proses fermentasi, ada dua tipe fermentasi, 

yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi laktat. 

Fermentasi menghasilkan jumlah produksi ATP 

yang lebih sedikit dibandingkan dengan 

respirasi aerobik. 

b) Secara aerobik, melalui: 

✓ rantai angkutan elektron 

✓ siklus asam trikarboksilat 

✓ hasil energi dalam respirasi aerobik 

✓ katabolisme lipid 

✓ katabolisme protein 

✓ respirasi anaerob 

c) Produksi energi melalui:  

✓ fotosintesis 

✓ fotofosforilasi siklik dan non siklik 

✓ mekanisme sintesis ATP. 
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4. Sistem Enzim, Konformer dan Regulator (Libretexts, ed. 

2023) 

 Enzim adalah senyawa organik berupa protein 

atau gabungan antara protein dengan senyawa gugus 

kimia lain. Enzim berfungsi sebagai katalis untuk 

mempercepat berlangsungnya proses kimiawi, tanpa 

adanya perubahan pada enzim itu sendiri. Aktivitas 

enzim dipengaruhi oleh suhu, pH, dan konsentrasi 

substrat.  

Semua lintasan metabolik utama, mempunyai 

kapasitas pengendalian. Pengendalian metabolik seluler 

merupakan pengendalian kegiatan enzym. Pada 

mikroorganisme atau mikroba pengendalian seluler 

menjadi sangat penting, karena untuk organisme 

tingkat tinggi terdapat pengendalian supraseluler yaitu 

oleh syaraf dan hormonal.  

Sedangkan menggunakan konformer cenderung 

memiliki biaya metabolisme yang rendah dan sistem 

ekologi yang sempit sampai konformer tersebut bisa 

bertahan terhadap lingkungan eksternal. Untuk bahan 

regulator akan mampu bertahan terhadap perbedaan 

lingkungan eksternal disebabkan mereka mampu 

mengontrol lingkungan internal. Pengaturan lingkungan 

internal juga disebut homeostatis. Prosesnya 

memerlukan banyak energi dan hal ini penting sebab 

menjamin ketersediaan enzim dan temperatur yang 

optimal untuk bekerja. Fenomena utama dari suatu 

sistem kehidupan tidak dapat terpisahkan dari aktivitas 

sejumlah besar dari berbagai enzim, konformer dan 

regulator. 

 

C. MODIFIKASI JALUR METABOLISME 

Makhluk hidup telah berevolusi lebih dari jutaan 

tahun dan telah menyempurnakan proses metabolisme  
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dengan membuat jalur yang efisien untuk memproduksi 

metabolit yang diperlukan untuk kelangsungan hidup 

mereka. Kemajuan di bidang biologi sintetik telah 

memungkinkan eksploitasi jalur metabolisme untuk 

memproduksi senyawa yang dibutuhkan dengan mengubah 

faktor mikrobiologi sel melalui  rekayasa metabolisme 

(Libretexts, ed. 2023).     

Metabolisme merujuk pada semua reaksi kimia yang 

terjadi dalam sel yang hidup. Organisme uniseluler dan 

multiseluler harus mengontrol metabolisme mereka untuk 

mempertahankan kehidupan. Jalur metabolisme dapat 

dijelaskan sebagai rangkaian reaksi kimia yang dimulai dari 

suatu substrat dan menghasilkan suatu produk di akhir. 

Terdapat ribuan jalur metabolik dan sebagian besar 

melibatkan banyak tahapan hingga ratusan. Semua jalur 

metabolik bersama-sama membentuk jaringan kompleks 

yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan.  

Beberapa hal penting yang berkaitan dengan proses 

metabolisme, diantaranya: energi, substrat dan enzim; 

katabolisme karbohidrat; respirasi seluler; fermentasi; 

katabolisme lemak dan protein; fotosistesis dan kebutuhan 

cahaya; siklus biogeokimia (Yang, P., & Yu, T. 2020).  

Banyak kondisi lingkungan, seperti temperatur 

melampui kemampuan organisme untuk bertahan dan dapat 

menghentikan aktivitas normal metabolisme. Organisme 

mempunyai kemampuan untuk menghindari atau bertahan 

dari kondisi yang merugikan. Cara yang umum 

microorganisme dapat bertahan selama kondisi yang 

merugikan adalah dengan mengurangi aktivitas 

metabolisme melalui masa tidak aktif. Pada beberapa 

organisme, masa ini adalah saat dimana biaya untuk 

bertahan adalah normal akan tetapi aktivitas metabolisme 

dapat sangat tinggi sehingga dapat kita manfaatkan.  

Jalur metabolisme yang umum pada organisme 
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terhubung dan terisolasi dari satu tingkatan ke tingkatan 

yang lainnya. Dengan mengisi kesenjangan pada jalur 

metabolisme dengan enzim yang heterogen, dapat dibuat 

atau dimodifikasi jalur metabolisme yang baru dengan 

menggunakan rute biosintesa melalui metabolit yang 

dibutuhkan (Hossain, et al. 2016).  

Dari Libretexts, 2023 disebutkan jalur metabolisme 

dapat dimodifikasi melalui beberapa cara, diantaranya: 

1. Mengontrol melalui anabolik dan katabolik 

Salah satu faktor yang dapat mengontrol jalur 

metabolisme adalah enzim. Enzim dapat mengubah 

substrat pada salah satu tahap dalam jalur metabolisme 

untuk mendapatkan suatu produk di tahap akhir. 

 Terdapat dua tipe jalur metabolik, diantaranya 

anabolik dan katabolik. Anabolik adalah jalur yang 

memerlukan energi dan digunakan untuk membangun 

molekul besar dari molekul yang kecil (biosintesis). 

Katabolik adalah tipe jalur yang melepaskan energi yang 

digunakan untuk memecah molekul besar menjadi 

molekul yang lebih kecil (degradasi).  

 

Modifikasi jalur metabolisme mikroba merupakan 

pendekatan yang sangat penting dalam bioteknologi, 

terutama di bidang farmasi. Dengan memodifikasi jalur 

metabolisme mikroba, kita dapat meningkatkan 

produksi senyawa bioaktif, seperti antibiotik, vaksin, 

hormon, atau senyawa terapeutik lainnya (Lee, S Y., et 

al. 2009). 

2. Mengontrol menggunakan enzym 

 Semua jalur metabolisme dapat diatur dan 

dikontrol untuk menghentikan pembuatan produk akhir 

yang tidak kita perlukan. Sel dapat mengontrol suatu 

jalur metabolisme dengan ketersediaan atau 

ketidaktersediaan suatu partikel enzim. Sel dapat juga 
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mengatur kecepatan reaksi dengan adanya enzim. 

Suatu enzim mampu mengikat substrat sebab mereka 

mempunyai sisi aktif yang mempunyai afinitas yang 

tinggi dan spesifik terhadap substrat.  

3. Mengontrol menggunakan konsentrasi substrat 

Beberapa perubahan situasi dapat 

mempengaruhi enzim diantaranya konsentrasi dan pH 

substrat. Bila konsentrasi substrat meningkat, reaksi 

enzim akan meningkat hingga semua sisi aktif enzim 

diduduki oleh substrat (enzim dalam keadaan jenuh).  

4. Mengontrol menggunakan inhibitor  

Gen dalam beberapa enzim yang terdapat pada 

suatu sel ditekan atau dihambat sehingga enzim akan 

selalu tersedia untuk mempengaruhi aktivitas yang 

dapat mengontrol kecepatan reaksinya. Beberapa 

bahan kimia juga dapat mempengaruhi aktivitas enzim. 

Inhibitor dapat digunakan untuk menghentikan suatu 

enzim dari ikatan dengan substrat dan sebagai hasilnya 

inhibitor dapat secara langsung mengontrol 

perkembangan jalur metabolisme. Terdapat  tiga tipe 

inhibitor, yaitu: inhibirtor kompetitif, non kompetitif dan 

umpan balik. 

Penggunaan mikroorganisme juga dapat 

menimbulkan problem yang serius. Terdapat beberapa 

pertimbangan dan dampak serius ketika kita berencana 

untuk memanipulasi material genetik mikroorganisme, 

diantaranya: 

a. Risiko penyebaran yang tidak terkontrol ke 

lingkungan sekitar 

b. Mikroorganisme mempunyai kemampuan yang 

tinggi untuk beradaptasi dengan ekologi yang 

berbeda dan dapat mengganggu lingkingan 

c. Efek samping dari transfer material genetik pada 

spesies yang berbeda dapat terjadi 
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d. Modifikasi proses metabolisme tak terduga dapat 

sulit untuk dikendalikan 

e. Terciptanya mikroorganisme patogen baru mungkin 

terjadi. 

 

D. AKTIVITAS MIKROBA DAN ANTIMIKROBA 

Aktivitas mikroba adalah berbagai proses biokimia 

yang dilakukan oleh mikroorganisme untuk mendukung 

kelangsungan hidup mereka. Aktivitas mikroba khususnya di 

bidang farmasi sangat penting, terutama dalam produksi 

obat, pengembangan vaksin, dan penelitian mikrobiologi 

(Lee, S Y., et al. 2009).  Sedangkan aktivitas antimikroba 

adalah kemampuan suatu agen untuk menghambat 

pertumbuhan atau membunuh mikroorganisme seperti 

bakteri, virus, jamur, dan parasit. Kajian ilmiah dalam bidang 

ini mencakup berbagai aspek, termasuk sumber senyawa 

antimikroba dan mekanisme kerjanya. 

1. Sumber senyawa antimikroba diantaranya adalah dari 

alami , sintetik dan semi-sintetik: 

a. Alami, banyak senyawa antimikroba berasal dari 

mikroorganisme (misalnya, antibiotik seperti penisilin 

yang dihasilkan oleh jamur penisilin) 

b. Sintetik dan semi-sintetik, modifikasi kimia dari senyawa 

alami atau sintesis in vitro menghasilkan agen 

antimikroba yang lebih stabil dan efektif, seperti 

fluorokuinolon dan sulfonamida (Davies, J., & Davies, D. 

2010). 

2. Mekanisme kerja dari antimikroba 

a. Mengganggu dinding sel, contoh, β-laktam (penisilin, 

sefalosporin) yang menghambat sintesis peptidoglikan 

b. Mengganggu membran sel, polimiksin bekerja dengan 

merusak membran bakteri gram-negatif 
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c. Mengganggu sintesis protein, antibiotik seperti 

tetrasiklin, makrolida dan aminoglikosida menghambat 

proses translasi 

d. Mengganggu sintesis asam nukleat, adalah kuinolon 

e. Mengganggu metabolisme esensial: sulfonamida dapat 

menghambat sintesis asam folat, penting untuk 

pertumbuhan mikroorganisme. 

3. Spektrum aktivitas 

a. Spektrum sempit, efektif terhadap kelompok 

mikroorganisme tertentu (contoh: isoniazid untuk 

Mycobacterium tuberculosis ) 

b. Spektrum luas, efektif terhadap berbagai bakteri gram-

positif dan gram-negatif (contoh: tetrasiklin). 

Aktivitas antimikroba terus menjadi topik 

penelitian yang penting dalam rangka melawan resistensi 

mikroba yang berkembang dan menjaga kesehatan 

masyarakat global (Fair, R.J., & Tor, Y. 2014). 

Berikut adalah beberapa aktivitas mikroba yang 

terkait dengan dunia medis dan kefarmasian: 

1. Produksi antibiotik: 

Mikroba, terutama jenis jamur (seperti Penicillium 

yang menghasilkan penisilin) dan bakteri (Streptomyces), 

merupakan sumber utama produksi antibiotik. Antibiotik 

digunakan untuk mengobati infeksi bakteri dengan 

menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri 

patogen (van der Meijden, A., & Betts, J. W. 2020).  

2. Fermentasi dalam produksi obat:  

Banyak obat farmasi, terutama obat-obatan yang 

bersifat biologis (seperti insulin, hormon pertumbuhan, 

dan enzim terapeutik) diproduksi melalui fermentasi 

mikroba. Misalnya, insulin manusia diproduksi oleh 

Escherichia coli yang telah dimodifikasi secara genetik 

(Lee, S. Y., Kim, H. U., & Chae, T. U. 2019). 
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3. Produksi vaksin: 

Mikroba digunakan dalam pembuatan vaksin 

untuk melindungi tubuh terhadap penyakit infeksi. Proses 

ini melibatkan kultur bakteri atau virus yang dilemahkan 

atau diinaktifkan untuk merangsang respons imun tanpa 

menyebabkan penyakit. 

4. Probiotik:  

Mikroba, terutama bakteri asam laktat 

(Lactobacillus dan Bifidobacterium), digunakan dalam 

produksi probiotik. Probiotik adalah mikroorganisme 

hidup yang memberikan manfaat kesehatan bagi 

inangnya, terutama untuk kesehatan pencernaan dan 

meningkatkan sistem kekebalan tubuh (Li, C. X., & Liang, 

X. Y. 2022).  

5. Untuk pengujian kualitas obat: 

Aktivitas mikroba juga digunakan dalam 

pengujian kualitas obat, terutama untuk memastikan 

tidak ada kontaminasi mikroba yang berbahaya dalam 

produk farmasi. Uji sterilisasi dan uji mikrobiologi 

dilakukan untuk menjaga keamanan obat.  

6. Pada biosintesis senyawa aktif: 

Beberapa mikroba menghasilkan senyawa bioaktif 

yang memiliki sifat terapeutik, contohnya adalah 

Streptomyces yang menghasilkan senyawa antikanker 

dan antibiotik, serta beberapa jamur yang menghasilkan 

alkaloid atau steroid yang digunakan dalam pengobatan. 

7. Pengolahan dan pemurnian bahan aktif: 

Mikroba juga digunakan dalam proses pengolahan 

dan pemurnian bahan aktif yang digunakan dalam obat-

obatan. Beberapa mikroorganisme dapat mengubah 

senyawa kimia menjadi bentuk yang lebih mudah diserap 

oleh tubuh atau lebih efektif untuk digunakan dalam 

pengobatan. 
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8. Penggunaan dalam terapi gen: 

Mikroba banyak dimanfaatkan dalam penelitian 

dan pengembangan terapi gen. Beberapa virus atau 

bakteri digunakan sebagai vektor untuk menyampaikan 

gen terapeutik ke dalam sel target (Li, C. X., & Liang, X. 

Y. 2022). 

 

E. PERKEMBANGAN STUDY REKAYASA DAN KONSEP 

METABOLISME MIKROBA 

Perkembangan terkini dalam studi dan rekayasa 

metabolisme mikroba mencakup kemajuan signifikan dalam 

berbagai bidang, dari bioteknologi hingga farmasi dan 

pengolahan limbah.  

Berikut adalah beberapa  perkembangan terkini 

dalam penelitian metabolisme mikroba, diantaranya:  

1. Rekayasa metabolik dan sintesis senyawa bioaktif 

 Dengan berkembangnya teknologi rekayasa 

genetika dan genomik, para ilmuwan kini mampu 

mengubah jalur metabolik mikroba untuk menghasilkan 

senyawa bioaktif yang lebih kompleks dan lebih efisien. 

Ini termasuk produksi obat-obatan, antibiotik, dan 

enzim terapeutik. Modifikasi mikroba seperti Escherichia 

coli dan Saccharomyces cerevisiae untuk produksi 

senyawa seperti insulin rekombinan, hormon 

pertumbuhan manusia, dan antibiotik baru (misalnya, 

menggunakan Streptomyces atau Penicillium). 

2. Pengembangan metabolisme mikroba untuk bioproduksi 

dan biokonversi 

Ada peningkatan fokus pada penggunaan bahan 

baku terbarukan (misalnya, limbah organik, CO₂, dan 

biomassa) untuk produksi senyawa metabolit yang 

bernilai tinggi. Mikroba dimodifikasi untuk mengubah 

bahan mentah yang murah dan melimpah menjadi 

produk farmasi atau kimia lainnya.  
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Contohnya adalah Escherichia coli atau Bacillus 

subtilis dimodifikasi untuk memproduksi senyawa 

seperti biofuel, bioplastik, dan metabolit sekunder 

lainnya dengan efisiensi tinggi dari limbah industri atau 

bahkan gas rumah kaca seperti karbon dioksida.  

Metabolisme berbasis karbon yang juga 

berkembang pesat adalah pengolahan dan konversi 

CO₂ menjadi senyawa bernilai tinggi melalui jalur 

metabolik yang dimodifikasi.  

Mikroba seperti Rhodobacter atau Synechocystis 

digunakan dalam teknologi bioreaktor CO₂ untuk 

mengubah karbon dioksida menjadi senyawa organik 

seperti asam organik atau alkohol (Yang, P., & Yu, T. 

2020).  

3. Mikroba dan pengaruhnya terhadap metabolisme 

manusia 

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa mikroba 

yang hidup dalam tubuh manusia (terutama di saluran 

pencernaan) berperan besar dalam metabolisme tubuh 

kita, termasuk pengolahan obat dan makanan. 

Penelitian kini lebih fokus pada bagaimana mikroba 

dalam tubuh mengubah metabolisme obat-obatan dan 

senyawa kimia lainnya (termasuk polutan dan toksin).  

Contohnya adalah pada penelitian tentang 

bagaimana mikrobioma dapat mempengaruhi 

efektivitas obat, seperti pengaruh mikroba usus 

terhadap metabolisme obat kanker dan penggunaan 

probiotik untuk memodulasi respons metabolik dalam 

tubuh. 

4. Pengembangan metabolisme mikroba untuk 

pengobatan dan vaksin 

Rekayasa metabolik digunakan untuk 

meningkatkan produksi antigen vaksin yang dapat 

digunakan untuk mencegah berbagai penyakit. 
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Misalnya, rekayasa jalur metabolik dalam Escherichia 

coli, Saccharomyces cerevisiae, atau bahkan virus yang 

dimodifikasi untuk menghasilkan protein antigen yang 

diperlukan dalam vaksin. Contohnya adalah vaksin 

rekombinan seperti vaksin hepatitis B yang diproduksi 

oleh Saccharomyces cerevisiae, serta vaksin COVID-19 

berbasis mRNA yang memanfaatkan mikroba untuk 

produksi antigen. 

5. Penggunaan mikroba dalam bioremediasi 

Salah satu aplikasi utama mikroba adalah dalam 

bioremediasi untuk mengatasi pencemaran. Mikroba 

dimodifikasi untuk menguraikan bahan kimia 

berbahaya, polutan, atau limbah farmasi yang ada di 

lingkungan. Penggunaan mikroba untuk menguraikan 

polutan obat-obatan atau limbah industri farmasi yang 

mengandung senyawa beracun. Beberapa bakteri 

seperti Pseudomonas dan Bacillus dimodifikasi untuk 

memecah senyawa kompleks yang terkandung dalam 

limbah kimia.  

6. Metabolisme mikroba untuk produksi bahan kimia dan 

energi 

Pada produksi bahan kimia terbarukan,  

penelitian berfokus pada pengembangan mikroba yang 

dapat mengubah bahan baku terbarukan menjadi 

bahan kimia bernilai tinggi semakin berkembang. Ini 

mencakup penggunaan mikroba untuk produksi bahan 

kimia seperti bioethanol, biogas, dan plastik 

biodegradable. Seperti pada contoh Clostridium 

acetobutylicum dan Saccharomyces cerevisiae 

dimodifikasi untuk memproduksi butanol atau alkohol 

industri lainnya dari biomassa. 

7. Metabolisme mikroba dalam terapi dan keamanan obat 

Mikroba digunakan untuk menyampaikan bahan 

genetik ke sel inang dalam terapi gen. Mikroba rekayasa 
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genetik digunakan sebagai vektor untuk membawa gen 

terapeutik ke dalam sel, baik untuk pengobatan 

penyakit genetik atau kanker. Contohnya adalah 

penggunaan virus yang dimodifikasi secara genetik 

untuk mengantarkan gen yang diperlukan untuk terapi 

kanker atau pengobatan penyakit metabolik seperti 

cystic fibrosis.  

8. Penggunaan teknologi CRISPR untuk modifikasi jalur 

metabolik 

Teknologi CRISPR/Cas9 telah mengubah cara 

kita memodifikasi jalur metabolisme mikroba. Ini 

memungkinkan perubahan yang lebih presisi dan 

terarah pada mikroba untuk meningkatkan produksi 

senyawa farmasi atau bahan kimia lainnya. Penggunaan 

CRISPR/Cas9 lainnya adalah untuk mengedit 

Escherichia coli dalam produksi senyawa farmasi atau 

antibiotik baru. 

9. Aplikasi dalam produksi probiotik dan mikrobiota usus 

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa 

modifikasi jalur metabolik dalam probiotik dapat 

mempengaruhi kesehatan manusia, termasuk 

pengaturan metabolisme energi dan respons imun. 

 Produksi senyawa bioaktif seperti butirat, yang 

bermanfaat untuk kesehatan usus, dapat 

dimaksimalkan melalui rekayasa metabolik. Contohnya 

rekayasa Lactobacillus atau Bifidobacterium untuk 

memproduksi metabolit yang bermanfaat bagi 

keseimbangan mikrobiota usus dan pengaturan 

metabolisme tubuh.  

Sedangkan seiring dengan kemajuan teknologi, 

pemahaman genomik, dan bioteknologi beberapa 

konsep terbaru dalam metabolisme, baik pada mikroba, 

sel manusia, maupun dalam konteks aplikasi 

bioteknologi, diantaranya adalah: 
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a. Metabolisme dinamis dan jaringan metabolik 

Penelitian terkini menekankan bahwa 

metabolisme bukanlah proses linear, melainkan 

jaringan yang dinamis di mana metabolit saling 

berinteraksi dalam berbagai jalur biosintesis dan 

katabolisme. Proses ini dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, termasuk ketersediaan nutrisi, tekanan 

lingkungan, dan kondisi fisiologis.  

Hal ini mendasari pentingnya memodelkan 

metabolisme sebagai jaringan yang saling terkait, 

bukan hanya serangkaian reaksi kimia. 

Teknologi metabolomik, yang melibatkan analisis 

semua metabolit dalam sel atau organisme, 

memungkinkan pemetaan jalur metabolik dengan 

cara yang lebih menyeluruh. 

b. Metabolisme mikroba untuk bioteknologi dan 

industri 

Kemajuan dalam rekayasa genetika dan 

sistem CRISPR/Cas9 memungkinkan penyesuaian 

jalur metabolik mikroba dengan presisi yang lebih 

tinggi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan 

produksi senyawa bioaktif seperti antibiotik, 

biofuel, enzim, dan produk farmasi lainnya. 

c. Metabolisme energi dan efisiensi energi dalam sel 

Metabolisme energi tidak hanya mencakup 

produksi ATP, tapi juga regulasi yang lebih canggih 

antara jalur anaerobik dan aerobik, serta konversi 

energi dalam bentuk proton gradien dan potensial 

membran. Mitokondria, kloroplas, dan organel lain 

menjadi fokus penelitian dalam memahami 

bagaimana sel mengoptimalkan penggunaan 

energi untuk mempertahankan homeostasis dan 

mendukung fungsi biologis lainnya. 
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d. Autofagi dan metabolisme 

Proses autofagi (pemusnahan dan 

pembersihan sel dari komponen yang rusak) telah 

diidentifikasi sebagai bagian penting dalam 

pengaturan metabolisme seluler. Ini berhubungan 

dengan bagaimana sel merespons stres, 

kekurangan nutrisi, dan proses penuaan. 

e. Metabolisme interorgan (metabolisme antara 

organ) 

Penelitian terkini semakin berfokus pada cara 

metabolisme berlangsung antara organ tubuh yang 

berbeda, seperti antara otak, hati, otot, dan 

jaringan adiposa. Ini termasuk studi tentang 

komunikasi metabolik antarorgan melalui hormon, 

peptida, dan metabolit sekunder. 

f. Mikrobiota usus dan metabolisme:  

Penelitian tentang mikrobiota usus 

menunjukkan bahwa mikroba di dalam tubuh kita 

dapat memengaruhi metabolisme energi, 

pengolahan makanan, serta produksi metabolit 

bioaktif. Ini mengarah pada konsep metabolisme 

berbasis mikrobioma yang mempengaruhi 

kesehatan metabolik manusia, termasuk regulasi 

berat badan, metabolisme glukosa, dan risiko 

penyakit  (Sharma, V., & Garg, A. 2021). 

g. Metabolisme dalam penyakit dan gangguan 

metabolik 

Penelitian terbaru tentang metabolisme 

kanker mengungkapkan bahwa sel kanker memiliki 

jalur metabolik yang sangat spesifik untuk 

mendukung pertumbuhannya yang cepat, 

termasuk glycolysis anaerobik, di mana sel kanker 

tetap menghasilkan energi dari glukosa meskipun 

oksigen cukup tersedia. Ini membuka peluang 
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terapi berbasis penghambatan jalur metabolik yang 

terkait dengan proliferasi sel kanker. Metabolisme 

dalam diabetes dan obesitas adalah bagaimana 

memahami metabolisme lemak dan glukosa yang 

terganggu dalam kondisi diabetes tipe 2, obesitas, 

dan sindrom metabolik. Penelitian hormon dan 

terkait bagaimana mereka mengatur 

keseimbangan energi menjadi kunci dalam 

memerangi gangguan metabolik. 

h. Metabolisme sumber terbarukan untuk energi dan 

produk kimia 

Pemanfaatan mikroba dan tanaman untuk 

memproduksi energi terbarukan, seperti bioetanol, 

biodiesel, dan biogas, telah menjadi fokus utama 

dalam riset metabolisme untuk menggantikan 

bahan bakar fosil. Proses rekayasa metabolik pada 

mikroba seperti E. coli dan Saccharomyces 

cerevisiae telah dimodifikasi untuk meningkatkan 

efisiensi konversi biomassa menjadi biofuel. 

Konsep biorafineria, yang memanfaatkan 

mikroba untuk mengubah biomassa menjadi bahan 

kimia bernilai tinggi (seperti asam organik dan 

alkohol), berfokus pada pengoptimalkan jalur 

metabolik untuk menghasilkan senyawa dari bahan 

baku terbarukan. 

i. Metabolisme berkelanjutan dan ekonomi sirkular 

Pendekatan baru dalam metabolisme juga 

mencakup konsep ekonomi sirkular, di mana 

limbah dan produk sampingan dari satu proses 

metabolik dapat digunakan kembali sebagai bahan 

baku untuk proses lainnya. Ini mengarah pada 

pengembangan mikroba yang mampu mengubah 

limbah organik menjadi produk yang bermanfaat 

seperti bioplastik, kompos, atau bahan kimia 
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lainnya. Mikroba yang dimodifikasi untuk 

menguraikan polutan dan limbah berbahaya 

menjadi produk yang ramah lingkungan, seperti 

dalam pengolahan limbah farmasi, logam berat, 

dan polutan organik. 

j. Metabolisme dan epigenetika 

Terdapat peningkatan pemahaman tentang 

bagaimana metabolisme dapat mempengaruhi 

ekspresi gen melalui mekanisme epigenetik, seperti 

metilasi DNA, modifikasi histon, dan pengaruh 

metabolit pada aktivitas transkripsi. Ini membuka 

peluang baru dalam pengembangan terapi yang 

menggabungkan hasil modulasi metabolisme 

dengan pengaturan genetik. 

Studi lebih lanjut tentang bagaimana 

perubahan dalam jalur metabolik dapat 

mempengaruhi proses penuaan. Penelitian ini 

mengarah pada pemahaman tentang bagaimana 

diet, metabolisme energi, dan stres oksidatif 

berperan dalam penuaan dan kesehatan usia lanjut 

(Yang, P., & Yu, T. 2020). 

k. Bioteknologi dan metabolisme untuk obat 

Kemajuan dalam teknologi rekayasa 

genetika memungkinkan mikroba untuk digunakan 

dalam produksi obat-obatan dan vaksin. 

Metabolisme sel mikroba dimodifikasi untuk 

menghasilkan senyawa bioaktif, termasuk 

antibiotik, imunoterapi, dan antibodi monoklonal. 

i. Penggunaan metabolisme dalam pengembangan 

terapi personal 

Dengan kemajuan dalam analisis 

metabolomik, semakin banyak pendekatan 



105 
 
 

 

terapeutik yang berbasis pada pemahaman tentang 

profil metabolik individu.  

Hal ini memungkinkan pengembangan 

pengobatan yang disesuaikan dengan kebutuhan 

metabolik pasien, termasuk dalam penyakit 

metabolik dan gangguan genetik (van der Meijden, 

A., & Betts, J. W. 2020). 

 

Konsep metabolisme terkini menekankan 

pentingnya interaksi kompleks antarjalur metabolik, 

penerapan teknologi rekayasa genetika dalam rekayasa 

metabolik, serta penggunaan metabolomik untuk 

memahami pola metabolik secara menyeluruh.  

Fokus utama saat ini adalah pengembangan 

bioteknologi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, dan 

pemahaman lebih dalam tentang pengaruh mikrobiota dan 

epigenetik terhadap metabolisme tubuh. 

Di bidang medis dan farmasi, penekanan pada 

metabolisme kanker, diabetes, dan terapi personal 

membuka peluang baru dalam pengobatan berbasis 

metabolik yang lebih tepat sasaran (Sharma, V., & Garg, A. 

2021).  
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A. PENDAHULUAN 

Mikroorganisme adalah organisme yang hanya dapat dilihat 

dengan mikroskop karena ukurannya yang sangat kecil, dan 

memainkan peran yang sangat penting dalam berbagai aspek 

kehidupan. Mereka mencakup berbagai jenis, termasuk virus, 

kapang, dan khamir. Meskipun ketiganya termasuk dalam 

kategori mikroorganisme, mereka memiliki karakteristik yang 

sangat berbeda dan berfungsi dalam cara yang beragam dalam 

ekosistem serta kehidupan manusia. 

Virus, kapang, dan khamir adalah tiga kelompok 

mikroorganisme dengan peran dan karakteristik yang sangat 

berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Virus sering didefinisikan 

sebagai entitas mikroskopis yang hanya bisa berkembang biak 

dengan menginfeksi sel hidup. Virus tidak memiliki struktur 

seluler dan tidak dapat melakukan metabolisme atau replikasi 

tanpa bantuan dari sel inang. Meskipun demikian, virus memiliki 

dampak besar dalam kesehatan manusia, seringkali 

menyebabkan berbagai penyakit, seperti flu, HIV, dan COVID-

19, namun juga dimanfaatkan dalam bidang bioteknologi, seperti 

pengembangan vaksin dan terapi gen. Kapang, atau jamur, 

adalah organisme eukariotik yang dapat bersifat uniseluler atau 

multiseluler. Dalam proses dekomposisi di alam, kapang memiliki 

peran yang sangat penting. dan digunakan dalam produksi obat-

obatan, seperti antibiotik penisilin, serta sebagai bahan pangan 
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dan minuman, seperti keju dan kecap. Namun, beberapa jenis 

kapang juga diketahui sebagai salah satu penyebab infeksi pada 

manusia, seperti kandidiasis dan aspergillosis. Sementara itu, 

khamir adalah jenis kapang uniseluler yang dikenal karena 

kemampuannya melakukan fermentasi, mengubah gula menjadi 

alkohol dan gas karbon dioksida. Khamir memiliki aplikasi luas 

dalam industri pangan dan minuman, terutama dalam 

pembuatan roti, bir, dan anggur, serta digunakan dalam produksi 

bioetanol dan bahan bakar terbarukan. 

Penting untuk memahami peran virus, kapang, dan khamir 

dalam kehidupan kita karena selain berdampak pada kesehatan, 

mikroorganisme tersebut juga berdampak pada ekonomi dan 

teknologi. Penyakit yang disebabkan oleh virus atau jamur bisa 

mengancam kesehatan masyarakat dan dunia pertanian. 

Sebaliknya, banyak aplikasi teknologi yang bergantung pada 

mikroorganisme ini untuk menghasilkan produk yang berguna 

bagi manusia, mulai dari obat-obatan hingga bahan bakar 

alternatif. 

 

B. PEMBAHASAN 

1. Virus 

Virus adalah entitas mikrobiologi yang sangat kecil dan 

sederhana, terdiri dari materi genetik (DNA/RNA) dengan lapisan 

protein yang mengelilinginya. Virus tidak dapat dianggap sebagai 

organisme hidup sepenuhnya dikarenakan virus tidak dapat 

melakukan aktivitas biologis sendiri, seperti metabolisme atau 

replikasi. Mereka hanya bisa berkembang biak dengan cara 

menginfeksi sel hidup (disebut sel inang) dan memaksa sel 

tersebut untuk menghasilkan lebih banyak salinan virus. 

Virus adalah mikroorganisme sangat kecil yang cenderung 

bersifat parasit, menginfeksi sel-sel tubuh manusia, dan 

menyebabkan berbagai penyakit. Gejala yang muncul dapat 

bervariasi, tergantung pada jenis sel yang terinfeksi serta tipe 

virus yang menyerang (Ridwansyah et al., 2021). 
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Virus dapat diklasifikasikan dengan berbagai cara, seperti 

berdasarkan ukuran virion, struktur kapsid, jenis asam nukleat, 

sifat fisik, spesies inang, atau penyakit yang ditimbulkannya. 

Karena kompleksitas dalam pengklasifikasian ini, dibentuklah 

International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) yang 

sejak tahun 1966 bertanggung jawab penuh dalam 

mengklasifikasikan virus. ICTV mengelompokkan virus 

berdasarkan karakteristik yang saling terkait untuk 

mengidentifikasi virus yang paling mirip. Beberapa faktor yang 

dipertimbangkan dalam klasifikasi termasuk sifat kimiawi dan 

fisik virus, seperti jenis asam nukleat dan jumlah protein yang 

dikodekan oleh virus tersebut. Dengan kemajuan teknologi DNA, 

kita kini dapat mengurutkan genom virus dengan cepat dan 

mudah, memungkinkan para ilmuwan untuk membandingkan 

urutan asam nukleat dari dua virus dan menentukan tingkat 

kedekatan hubungan keduanya. Selain itu, faktor-faktor lain 

seperti ukuran virion, bentuk kapsid, dan keberadaan selubung 

juga turut dipertimbangkan. Saat ini, ICTV telah mengategorikan 

tujuh ordo virus yang mencakup 103 keluarga, meskipun 77 

keluarga virus belum diberi ordo, termasuk beberapa virus 

terkenal seperti retrovirus, papillomavirus, dan poxvirus. Ordo 

baru sedang diajukan, dan kemungkinan akan ada lebih banyak 

ordo yang dibuat seiring dengan perkembangan proses 

taksonomi (Louten, 2016) . 
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Tabel  7.1 

Klasifikasi Virus Berdasarkan Ordo oleh International 

Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) 

Ordo Keterangan 

Caudovirales 

Virus dsDNA bermantel ekor yang 
menginfeksi anggota domain Bakteri 

dan Arkea; nama ini berasal dari 
bahasa Latin cauda, yang berarti 

"ekor". 

Herpesvirales 

Virus dsDNA yang menginfeksi 
vertebrata dan invertebrata; berasal 

dari bahasa Yunani herpes, yang 
berarti "merayap" atau "menyebar" 

(menggambarkan ruam yang 
ditimbulkan oleh virus-virus ini). 

Ligamenvirales 

irus dsDNA yang menginfeksi domain 
Arkea; berasal dari bahasa Latin 

ligamen, yang berarti "benang" atau 
"rantai" (menggambarkan struktur 
linier dari virus-virus ini). Ordo ini 

adalah ordo terbaru, yang dibentuk 
pada tahun 2012. 

Mononegavirales 

Virus ssRNA beruntai negatif yang 
menginfeksi vertebrata, invertebrata, 
dan tumbuhan; nama ini berasal dari 

bahasa Latin unus (satu) dan 
negativus (negatif), merujuk pada 

genom RNA beruntai negatif tunggal. 
Ordo ini adalah ordo pertama yang 

dibentuk, pada tahun 1990. 

Nidovirales 

Virus ssRNA beruntai positif yang 
menginfeksi vertebrata dan 

invertebrata; berasal dari bahasa 
Latin nidus, yang berarti "sarang", 

karena mereka mengkode beberapa 
protein yang terletak dalam satu 

potongan mRNA 

Picornavirales Virus ssRNA beruntai positif yang 
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menginfeksi vertebrata, invertebrata, 
dan tumbuhan; nama ini berasal dari 
pico (kecil) + RNA + virales (virus). 

Tymovirales 

Virus ssRNA beruntai positif yang 
menginfeksi tumbuhan dan 

invertebrata; Tymo adalah akronim 
untuk Turnip Yellow Mosaic virus, 
yang ditemukan dalam ordo ini. 

 

 

a. Ciri-ciri Virus 

Menurut Kesumah (2020), adapun ciri-ciri yang 

dimiliki viru antara lain: 

1) Ukurannya sangat kecil, berkisar antara 0,02 hingga 

0,3 µm (1 µm = 1/1.000 mm), dengan ukuran 

terbesar mencapai 200 µm, sehingga hanya bisa 

diamati menggunakan mikroskop elektron.   

2) Selubung protein (kapsid) dan bahan inti merupakan 

struktur penyusun tubuh virus. Bahan inti ini bisa 

berupa RNA (asam ribonukleat) atau DNA (asam 

deoksiribonukleat).   

3) Virus tidak memiliki membran atau organel sel yang 

diperlukan untuk proses pertumbuhan.   

4) Virus hanya bisa berkembang biak apabila berada 

dalam sel atau jaringan yang masih hidup. 

5) Virus umumnya stabil pada rentang pH antara 5,0 

hingga 9,0.   

6) Virus dapat membentuk kristal, mirip dengan benda 

mati.   

7) Virus memiliki berbagai bentuk, seperti batang, bola, 

bulat, peluru, atau berbentuk T.   

8) Paparan dari sinar ultraviolet atau sinar-X dapat 

menghentikan aktivitas dari virus, namun antibiotik 

dan zat antibakteri lainnya tidak mempengaruhi virus. 
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Gambar 7.1 

Perbandingan ukuran sel virus dan organisme lain 

 

Sumber : Louten J. (2016). Virus Structure and 

Classification. Essential Human Virology, 19–29.  

 

b. Struktur Virus 

1) Kapsid Virus 

Setiap virus memiliki kapsid protein yang 

berfungsi melindungi genom asam nukleatnya dari 

kondisi lingkungan yang ekstrem. Kapsid virus 

umumnya terdiri dari dua bentuk: heliks dan 

ikosahedral. Bentuk heliks (jamak: helices) adalah 

struktur spiral yang melingkari sumbu secara silindris. 

Ini juga merupakan struktur biologis yang umum, di 

mana banyak protein memiliki bagian yang berbentuk 

heliks, dan DNA terbentuk sebagai double helix dari 

nukleotida.  

Pada virus berbentuk heliks, asam nukleat melilit 

membentuk heliks, sementara protein kapsid melilit di 

sekitar asam nukleat, membentuk struktur panjang 

seperti tabung atau batang. Asam nukleat dan kapsid 

bersama-sama membentuk nukleokapsid. Protein 

yang melilit di sekitar asam nukleat sering disebut 

sebagai protein nukleokapsid. Setelah masuk ke 

dalam sel, nukleokapsid heliks membuka lilitannya, 
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sehingga asam nukleat menjadi dapat diakses 

(Louten, 2016) 

2) Genom Virus 

Di sisi lain, virus mempunyai genom atau materi 

genetik berupa DNA atau RNA, namun tidak dapat 

memiliki keduanya. Materi genetic atau genom ini 

tidak selalu berjenis double-stranded; berbagai jenis 

virus juga dapat memiliki genom DNA yang 

berbentuk untaian tunggal atau single-stranded 

(ssDNA), sementara untaian tunggal atau ganda 

dapat dimiliki oleh virus dengan genom RNA. Namun, 

setiap virus hanya akan memiliki satu jenis genom 

asam nukleat, sehingga tidak ada virus yang memiliki 

genom ssDNA dan ssRNA secara bersamaan. 

Seperti halnya ukuran partikel virus yang 

bervariasi secara signifikan, ukuran genom juga dapat 

sangat berbeda antara virus. Genom virus yang 

umum berkisar antara 7.000–20.000 pasangan basa 

(pb) (7–20 kilobase pasang (kb)). Virus dengan 

ukuran lebih kecil secara alami akan mampu 

menyimpan lebih sedikit asam nukleat dibandingkan 

virus yang lebih besar, tetapi virus besar tidak selalu 

memiliki genom yang besar. Meskipun sebagian besar 

virus tidak mengandung banyak asam nukleat, 

beberapa virus dsDNA memiliki genom yang sangat 

besar, seperti herpesvirus (Louten, 2016). 

3) Envelope/Selubung 

Virus dapat dibagi menjadi dua kelompok 

berdasarkan keberadaan atau ketiadaan selubung 

yang melapisi kapsidnya. Mayoritas virus memiliki 

selubung yang mengelilingi kapsid, yang berupa 

lapisan membran lipid. Membran ini berasal dari salah 

satu membran sel, umumnya membran plasma, 

meskipun dalam beberapa kasus, selubung tersebut 
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bisa berasal dari retikulum endoplasma, kompleks 

Golgi, atau bahkan membran nukleus, tergantung 

pada jenis virus tersebut. 

 

Gambar 7.2 

Perbandingan Virus Telanjang dan Virus Terbungkus 

 

Sumber : Louten J. (2016). Virus Structure and 

Classification. Essential Human Virology, 19–29.  

 

Virus-virus ini seringkali mengandung protein 

yang disebut protein matriks, yang berfungsi untuk 

menghubungkan selubung virus dengan kapsid di bagian 

dalamnya. Virus yang tidak memiliki selubung disebut 

virus tanpa selubung atau virus telanjang. Setiap virus 

juga memiliki protein penempel yang berintegrasi dalam 

lapisan luar virus. Pada virus tanpa selubung, protein ini 

berada dalam kapsid, sedangkan pada virus berselubung, 

protein ini ada pada selubungnya. Protein penempel virus 

adalah protein yang membantu proses penempelan virus 

pada membran plasma sel inang, yang merupakan 

tahapan awal masuknya virus ke dalam sel. (Louten, 

2016). 
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c. Macam-macam Bentuk Virus 

Gambar 7.3 

Bentuk Virus 

 

 

Sumber : Direktorat Sma, Direktorat Jenderal Paud, 

Dikdas Dan Dikmen. (2020). 

 

Ada berbagai macam bentuk dari virus, yakni bentuk 

bulat, oval (peluru), bulat, polyhedral filamen (benang), 

dan ada yang berbentuk seperti huruf T (Kesumah, 

2020). 

1) Virus dengan bentuk batang, contohnya Tobacco 

Mosaic Virus (TMV).   

2) Virus yang mempunyai bentuk batang dengan ujung 

yang oval menyerupai peluru, contohnya 

Rhabdovirus.   

3) Virus dengan bentuk yang bulat, contohnya 

Orthomyxovirus dan Human Immunodeficiency Virus 

(HIV).   

4) Virus dengan bentuk benang (filamen), seperti virus 

Ebola.   

5) Virus berbentuk polihedral, contohnya Adenovirus.   

6) Virus dengan bentuk menyerupai huruf T, contohnya 

bakteriofag, yakni virus yang menginfeksi bakteri 

Escherichia coli. 
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d. Cara Hidup 

Gambar 7.4 

Siklus Hidup Virus 

(Kapsid biru diilustrasikan gambar berwarna biru, dan 

warna cokelat untuk genom) 

 

Sumber : Elsevier. Virus Life Cycle. Molecular Virology of 

Human Pathogenic Viruses.  

  

Dalam proses infeksi virus, terdapat beberapa langkah 

Saraswati (2021), yaitu :  

 

1) Perlekatan virus dengan membran sel 

 Virus yang menginfeksi hewan membutuhkan 

interaksi dengan protein pada permukaan sel inang, 

yang disebut reseptor virus, untuk melekat. Setiap 

virus memiliki reseptor spesifik, sehingga hanya dapat 

menginfeksi jenis sel tertentu, fenomena ini dikenal 

sebagai tropisme virus. Virus dapat memiliki tropisme 

terhadap sel, jaringan, atau inang yang berbeda. Virus 

yang menginfeksi fungi atau yeast tidak memerlukan 

perlekatan pada membran sel, karena mereka tidak 

memiliki fase ekstraseluler. Sementara itu, infeksi virus 

pada tanaman lebih sulit terjadi karena adanya dinding 

sel, yang harus rusak agar virus dapat menginfeksi. 
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2) Pembukaan protein kapsid/uncoating 

 Tahap pembukaan kapsid (untuk virus tanpa 

selubung) atau kapsid terselubung (untuk virus 

berselubung) setelah virus menempel pada reseptor sel 

biasa dikenal dengan istilah proses uncoating. Terdapat 

perbedaan virus telanjang dan virus berselubung pada 

tahap ini. Proses uncoating terjadi melalui proses 

endositosis pada virus telanjang, di mana partikel virus 

dimasukkan ke dalam vesikel (kantong) yang kemudian 

masuk ke dalam sitoplasma sel. 

3) pelepasan genom virus ke sitoplasma sel inang 

 Beberapa virus dapat mengintegrasikan genomnya ke 

dalam nukleus sel inang, dan kemudian membelah 

bersama dengan sel inang. Proses integrasi ini dibantu 

oleh enzim tertentu. Sebagai contoh, virus HIV 

mengandung gen integrase yang memfasilitasi proses 

tersebut. Genom virus dapat masuk ke dalam nukleus sel 

inang melalui beberapa mekanisme. Salah satunya 

adalah dengan memasukkan segmen kecil dari genom 

virus ke dalam inti sel. Selain itu, beberapa virus 

menggunakan cara di mana kapsid virus menempel pada 

membran inti, kemudian terbuka sehingga genom dapat 

dilepaskan ke dalam inti. Ada juga virus yang sangat kecil 

yang dapat memasuki inti sel dan kemudian 

menghancurkan kapsid dalam inti untuk melepaskan 

genomnya. 

4) Modifikasi 

 Setelah genom virus berintegrasi ke dalam genom sel 

inang, proses transkripsi dan translasi pun dimulai. 

Selama transkripsi, beberapa modifikasi terjadi pada 

genom virus, seperti penambahan m7GpppN di ujung 5' 

(capping), penambahan urutan A yang berulang di ujung 

3' (poliadenilasi), dan pemotongan urutan RNA tertentu 

(splicing). Modifikasi-modifikasi ini dikenal sebagai RNA 
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processing. Proses ini sangat penting karena 

menghasilkan mRNA yang siap untuk diterjemahkan 

dalam proses translasi. Modifikasi pasca-transkripsi 

terjadi secara berurutan, dimulai dari capping, 

dilanjutkan dengan poliadenilasi, dan akhirnya splicing. 

Setiap tahap menghasilkan molekul yang siap digunakan 

untuk tahap berikutnya. Modifikasi pasca-transkripsi ini 

berlangsung di nukleus, dan hasilnya kemudian 

dipindahkan ke sitoplasma untuk diterjemahkan menjadi 

protein. Beberapa mRNA virus yang tidak melalui splicing, 

tetapi tetap mengalami capping dan poliadenilasi, juga 

akan diangkut ke sitoplasma. 

5) Perakitan (Assembly) 

 Setelah menggandakan genom dan menyintesis 

protein-proteinnya, virus akan menjalani proses perakitan 

untuk membentuk partikel virus utuh sebelum akhirnya 

dikeluarkan dari sel. Selama tahap ini, proses pertunasan 

virus (budding) akan terlihat. 

6) Perilisan virus baru 

 Setelah proses perakitan virus, langkah selanjutnya 

adalah pelepasan virus dari sel inang. Pada tahap ini, 

selubung virus terbentuk, yang dapat diambil dari 

membran sel inang, sehingga menyebabkan kerusakan 

pada sel inang. Namun, ada juga kasus di mana 

pembentukan selubung virus tidak menyebabkan 

kerusakan pada membran sel inang. Setelah virus keluar 

dari sel, ia akan mengalami proses maturasi dan siap 

untuk menginfeksi sel lainnya sebagai virion. 

e. Pengendalian Virus 

 Salah satu langkah yang diambil untuk mengatasi 

penyakit yang disebabkan oleh virus adalah vaksinasi. 

Meskipun strategi dan vaksin baru terus dikembangkan 

untuk pencegahan dan pengendalian, selalu ada 

tantangan dan keterbatasan dalam penerapan strategi-
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strategi tersebut secara sempurna. Karena upaya 

pencegahan dan pengendalian penyakit virus belum 

memberikan hasil yang memadai dalam mengurangi 

penyebaran penyakit, penggunaan vaksin sebagai solusi 

yang efektif biaya dan memiliki potensi untuk mengatasi 

resistansi menjadi prioritas utama dalam memulihkan 

kesehatan masyarakat. Namun, kompleksitas 

imunopatologi pada berbagai penyakit seringkali menjadi 

hambatan dalam pengembangan vaksin. Vaksin-vaksin 

ini juga menghadapi tantangan lain, seperti kurangnya 

model yang sesuai untuk berbagai penyakit dan 

kebutuhan akan penanda kekebalan yang dapat 

diandalkan untuk memastikan perlindungan (Rather et 

al., 2017). 

2. Kapang 

Kapang adalah organisme eukariotik multiseluler yang 

bersifat nonmotil, berfilamen, dan bercabang. Dinding sel 

kapang terbuat dari selulosa dan kitin. Talus kapang terdiri 

dari banyak filamen yang disebut hifa, dan kumpulan hifa 

membentuk miselium. Hifa dapat bersifat tidak bersepta, 

bersepta uninukleat, atau bersepta multinukleat. Hifa juga 

bisa berfungsi secara vegetatif atau reproduktif. Ukuran, 

bentuk, dan warna spora digunakan sebagai dasar untuk 

klasifikasi taksonomi. 

Kapang termasuk mikroorganisme multiseluler yang 

berfilamen dan membentuk miselium. Kapang diketahui tidak 

membentuk badan buah dan berasal dari kingdom fungi, 

bersifat heterotroph karena memperoleh nutrisi dengan cara 

menyerap bahan organik dari inang yang diasosiasikannya 

Selain itu kapang juga berukuran mikroskopis (Larasati et al., 

2021). 

a. Siklus Hidup 

Kapang berkembang biak secara alami secara seksual 

dan aseksual. Secara seksual, kapang berkembang biak 
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melalui pembelahan sel, penguncupan, atau 

pembentukan spora. Spora ini kecil, ringan, dan tahan 

kering, sehingga mudah tersebar di udara dan dapat 

tumbuh menjadi miselium baru jika menemukan substrat 

yang sesuai. Secara seksual, kapang berkembang biak 

dengan penyatuan nukleus dari dua induk. 

 

Gambar 7.5 

Reproduksi Kapang 

 

 

Sumber : Suryati (2016). Karya Tulis Ilmiah. Insan 

Cendekia Merdeka. Jombang. 

 

Perkembangbiakan secara generatif atau seksual 

pada kapang dapat dilakukan melalui isogamet atau 

heterogamet. Pada beberapa spesies, keduanya disebut 

isogamet karena belum terlihatnya perbedaan morfologi 

antara jenis kelamin. Namun, pada beberapa spesies 

lainnya, terdapat perbedaan ukuran gamet, di mana 

gamet yang lebih kecil disebut mikrogamet (sel kelamin 

jantan) dan yang lebih besar disebut makrogamet (sel 

kelamin betina) (Suryati, 2016).  

Spora seksual yaitu:  

1) Askospora adalah spora sel tunggal yang dibentuk 

dalam kantung (askus), dalam setiap askus biasanya 
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terdapat 8 askospora.   

2) Basidiospora adalah spora sel tunggal yang terbentuk 

dalam basidium yakni struktur berbentuk ganda.   

3) Zigospora adalah spora besar dengan dinding tebal 

yang terbentuk ketika gametangia bertemu yakni 

ujung-ujung dua hifa yang saling serasi secara 

seksual. 

4) Oospora adalah spora yang dibentuk pada oogonium, 

yakni struktur betina khusus. Pembuahan sel telur 

atau oosfer oleh gamet jantan di anteridium 

menghasilkan oospora, dan terdapat satu atau lebih 

oosfer dalam setiap oongonium. 

Spora aseksual yaitu:  

1) Konidiospora atau konidia adalah sporanya terbentuk 

di ujung atau sisi hifa. Mikrokonidia merupakan 

konidia yang kecil dan bersel tunggal, sedangkan 

yang lebih besar dan banyak disebut makrokonidia.   

2) Oidium atau arthrospora adalah spora bersel tunggal 

yang terbentuk melalui pemisahan pada ujung hifa. 

Segmen-segmen hifa tersebut kemudian membulat 

dan terlepas sebagai spora.   

3) Sporangiospora merupakan spora dengan sel tunggal 

yang terbentuk dalam kantung spora (sporangium) 

yang terletak di ujung hifa khusus yang disebut 

sporangiofora. 

4) Blastospora adalah spora yang terbentuk melalui 

tunas pada miselium, yang kemudian berkembang 

menjadi spora. Proses serupa juga terjadi pada 

pembentukan tunas pada sel-sel khamir. 

5) Klamidospora adalah spora dengan dinding tebal 

yang sangat tahan terhadap kondisi lingkungan yang 

buruk, dan terbentuk pada sel-sel hifa vegetatif.   
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b. Jenis Kapang 

Beberapa jenis kapang yang banyak ditemukan: 

1)  Aspergillus Spp 

Kapang Aspergillus spp. dapat ditemukan pada 

berbagai jenis substrat, seperti daun, tanah, buah, 

dan juga pada biji-bijian, yang menjadi komponen 

utama produksi pakan ternak yang berasal dari 

komoditas pertanian (Sukmawati et al., 2018)  

2) Penicillium 

Penicillium sp. diklasifikasikan dalam dalam Kingdom 

Fungi, Filum Ascomycota, Kelas Eurotiomycetes, Ordo 

Eurotiales, Famili Trichocomaceae, Genus Penicillium, 

dan Spesies Penicillium sp. Jenis ini sering ditemukan 

pada berbagai lingkungan alam (Haryati et al., 2019). 

c. Pertumbuhan Kapang 

Kapang merupakan mikroorganisme multiseluler yang 

sering dijumpai di berbagai kondisi lingkungan. Faktor-

faktor lingkungan, seperti suhu, tingkat keasaman (pH), 

kelembaban, dan jenis substrat sebagai sumber nutrisi, 

memiliki pengaruh besar terhadap keberadaannya. 

(Stanaszek-Tomal, 2020). 

Sebagian besar kapang tumbuh dengan baik pada 

suhu kamar atau bersifat mesofilik. Banyak kapang 

tumbuh dengan optimal pada suhu yang berkisar antara 

25-30°C atau lebih tinggi, meskipun beberapa jenis 

mampu berkembang biak pada suhu yang lebih tinggi 

yakni 35-37°C, seperti Aspergillus. Beberapa kapang 

bersifat psikrotrofik, yang memungkinkan mereka 

tumbuh pada suhu lemari es, dan ada yang dapat tumbuh 

perlahan pada suhu di bawah titik beku, sekitar -5 hingga 

10°C.  

Kapang membutuhkan oksigen untuk tumbuh atau 

bersifat aerobik. Sebagian besar kapang tumbuh pada 
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lingkungan dengan kisaran pH yang cukup luas, yaitu 

antara pH 2-8,5, meskipun pertumbuhannya cenderung 

lebih optimal pada kondisi pH yang asam atau rendah. 

 

3. Khamir 

Khamir adalah fungi uniseluler yang tidak berfilamen. 

Ketika tumbuh di media buatan di laboratorium, biakan 

khamir tampak mirip dengan bakteri, namun khamir memiliki 

ukuran 5 hingga 10 kali lebih besar daripada bakteri. Secara 

mikroskopis, sel-sel khamir dapat berbentuk elipsoid, bulat, 

atau terkadang silindris. Berbeda dengan kapang, khamir 

tidak memiliki hifa aerial atau sporangia penyokong. 

Saccharomyces cerevisiae, yang dikenal sebagai ragi roti, 

bersifat menguntungkan. Selain itu, kandungan vitamin yang 

tinggi pada khamir menjadikannya berharga sebagai 

suplemen makanan. Di sisi lain, jenis khamir seperti Candida 

albicans adalah patogen yang mampu menyebabkan infeksi 

saluran kemih dan infeksi vagina. (Capuccino & Sherman, 

2009) 

a. Morfologi 

Ukuran sel khamir sangat bervariasi dengan panjang 

antara 1-5 mikrometer hingga 20 mikrometer, dan lebar 

1-10 mikrometer. Selain ukuran, bentuk sel khamir juga 

beragam, seperti oval, bulat, ogival (kedua sisi berbentuk 

bulat dan runcing), silinder atau batang, ada juga bentuk 

segitiga melengkung (triangular), bentuk botol, bentuk 

seperti lemon (apikulat), serta dapat membentuk 

pseudomiselium dan bentuk lainnya (Kanti, 2005). 
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Gambar 7.6 

Bentuk sel Khamir 

 

Sumber : Rini (2017). Universitas Jember. Jember 

 

Karakteristik khamir yang ditemukan pada 

fermentasi awal bahan dengan kandungan gula seperti 

buah, yakni Kloeckera dan Hanseniaspora, dapat dilihat 

dari sel vegetatif dengan bentuk seperti lemon (apikulat). 

Khamir berbentuk bulat seperti Debaryomyces, oval 

seperti Saccharomyces, dan segitiga seperti jamur 

Trygonopsis. Bentuk ogival, yaitu bentuk memanjang 

salah satu ujungnya berbentuk runcing dan lainnya 

berbentuk bulat, merupakan ciri khas dari Brettanomyces 

(Pramudita, 2017). 

b. Taksonomi Khamir 

Khamir ditemukan di seluruh dunia, terutama di 

tanah, permukaan tanaman, dan media yang 

mengandung gula seperti pada berbagai jenis buah dan 

nektar bunga. Terdapat ratusan varietas khamir 

Ascomycetes, dengan 34 genera ditemukan di 

lingkungan, lebih banyak dibandingkan dengan hanya 19 

genera yang ada pada bahan makanan. Beberapa genera 

khamir tersebut yakni .Aureobasisium, Bullera,  

Crytococcus, Candida, Clavispora, Cystofilobasidium, 

Debaromyces, Dipodascus, Exophiala, Erythrobasidium, 

Filobasidium, Geotrichum, Galactomyces, 
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Hyalondendron, Issatchenkia, Kodamaca, 

Kluyveromyces, Myxozyma, Metschnikowia, Pichia, 

Pseudozyma, Rhodotorula, Rhodosporidium, 

Spathaspora, Sporisorium, Sporobolomyces, 

Sporidiobolus, Saccharomycete, Tetrapisispora, 

Tilletiopsis, Trichosporon, Ustilago, dan Williopsis. 

(Pramudita, 2017) 

c. Cara Hidup 

Perkembangbiakan khamir dapat terjadi secara 

seksual atau aseksual. Khamir dikelompokkan sebagai 

khamir yang berkembang biak secara aseksual jika cara 

reproduksi seksualnya belum diketahui, seperti yang 

ditemukan pada genus, Kloeckera, Sporobolomyces, 

Bullera, Rhodotorula, Schizoblastosporium Trigonopsis, 

dan juga pada jamur Brettanomyces.  

Pada perkembangbiakan aseksual, sel baru terbentuk 

melalui perpanjangan hifa dan pseudohifa. Hifa adalah 

rangkaian atau perpanjangan sel yang membentuk 

filamen miselium, yang umumnya memiliki sekat yang 

membentuk struktur berbentuk lingkaran. Sementara itu, 

hifa sendiri memiliki perbedaan dengan pseudohifa 

dikarenakan pseudohifa terdiri dari sel yang biasanya 

tidak memiliki sekat. (Pramudita, 2017) 

d. Pengendalian Kapang dan Khamir 

Pengendalian kontaminasi dimulai dengan 

menghilangkan kapang dan khamir dari pakan, kemudian 

mencegah perkembangbiakannya dalam pakan tersebut. 

Selanjutnya, dilakukan pengurangan kontaminan dalam 

pakan untuk mencegah pencemaran ulang, dan terakhir, 

desinfeksi dilakukan pada area yang terkontaminasi 

kapang. Semua peralatan yang tercemar dibersihkan 

menggunakan desinfektan seperti sodium hipoklorit. 

(WHC, 2005).  
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Cemaran kapang pada bangunan penyimpanan 

bahan pakan, lingkungan, serta pakan dan bahan-

bahannya, dapat dihilangkan dengan menggunakan 

fungisida. Namun, pemakaian fungisida perlu dilakukan 

dengan hati-hati dan tepat agar efektif dan dapat 

meminimalkan risiko resistensi kapang terhadap 

fungisida tersebut. (Ahmad, 2009) 

 

C. SIMPULAN 

Virus, kapang, dan khamir merupakan mikroorganisme yang 

berperan penting dalam kehidupan manusia dan alam, mereka 

sangat berbeda dalam hal struktur, cara hidup, dan cara 

berkembang biak. Dengan memahami sifat biologis dan cara 

hidupnya kita dapat memilih tindakan yang akan digunakan 

sebagai upaya pencegahan dan penanganannya dapat lebih 

efektif dan tepat sasaran. 
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A. PENDAHULUAN  

Patogen adalah organisme (umumnya adalah 

mikroorganisme) yang menyebabkan penyakit pada organisme 

lain (Pratiwi, 2008; Effendi, 2023).Sebenarnya mikroba yang 

menyebabkan patogen atau potensial patogen jumlahnya tidak 

banyak dibandingkan seluruh mikroorganisme yang ada di alam.  

Mikroorganisme yang menjadi cakupan pembahasan dalam 

bab ini adalah bakteri, virus, dan candida. Kelompok bakteri 

terdiri atas semua organisme prokariotik yang terdapat di 

daratan dan perairan, serta organisme prokariotik yang bersifat 

fotoautotrof. Virus merupakan kesatuan yang mengandung asam 

nukleat, DNA atau RNA, mengandung protein selubung. Kadang-

kadang virus tertutup oleh envelop dari lipid, protein, dan 

karbohidrat yang mengelilingi asam nukleat. Virus bermultiplikasi 

di dalam sel hidup dengan menggunakan mesin penyintesis dari 

sel inang (Pratiwi, 2008). 

Candida adalah organisme kemoheterotrof yang memerlukan 

senyawa organik untuk nutrisinya (sumber karbon dan energi). 

Candida memerlukan kondisi kelembapan yang tinggi, 

persediaan bahan organik, dan oksigen untuk pertumbuhannya 

(Pratiwi, 2008). 
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Untuk dapat menyebabkan penyakit, mikroorganisme 

patogen harus dapat masuk ke tubuh inang. Tidak semua 

mikroorganisme yang tumbuh dan berkembang dalam tubuh 

inang dapat menimbulkan penyakit. Penyakit timbul jika infeksi 

menghasilkan perubahan pada fisiologi normal tubuh. Selain itu, 

timbulnya penyakit juga merupakan hasil terbentuknya toksin 

oleh mikroorganisme yang memasuki tubuh. 

 

B. PEMBAHASAN 

1. Mikroba Patogen 

a. Bakteri Patogen 

Patogenesis dari suatu infeksi bakteri meliputi   proses   

infeksi   dan   mekanisme-mekanisme yang menyebabkan 

timbulnya gejala penyakit. Bakteri dikatakan bersifat 

patogen bila memiliki kemampuan melakukan transmisi, 

melekat pada sel-sel inang dan melakukan multiplikasi, 

menggunakan nutrien dari sel inang, invasi dan timbulnya 

kerusakan pada sel-sel dan jaringan, serta toksigenisitas 

dan kemampuan membangkitkan sistem imun inang.  Hal 

ini   dipengaruhi oleh struktur serta produk-produk yang 

dihasilkan oleh bakteri dan sifat bakteri itu sendiri. 

Eksotoksin   dan   endotoksin   bakteri sangat    

penting    di    dalam    patogenesis penyakit   tertentu.   

Eksotoksin   merupakan faktor virulen pada infeksi bakteri 

toksigenik dan imunitas terhadap toksin ini dapat 

mencegah terjadinya penyakit. Toksin yang dikeluarkan 

dari bakteri menyebabkan pengaruh negatif terhadap sel 

inang dengan cara mengubah metabolism normal inang 

tersebut (Pratiwi, 2017) 

Toksin yang dihasilkan dibedakan menjadi 3 jenis 

yaitu endotoksin, eksotoksin, dan enterotoksin. Setelah 

proses adhesi-kolonisasi, bakteri mengalami proses   

invasi. Invasi   merupakan   proses bakteri   masuk   ke   

dalam   sel   inang   dan menyebar   ke seluruh   tubuh. 
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Setelah invasi, mikroba mampu bertahan hidup   dan   

berkembang   biak   dalam   sel inang. Dalam 

mempertahankan hidupnya, bakteri     harus     dapat     

bersaing untuk mendapatkan nutrisi, setelah    itu    dapat 

mengakibatkan    rusaknya    jaringan    dan organ-organ 

tubuh (Pratiwi, 2017). 

Penyakit infeksi terjadi saat mikroba memasuki 

tubuh inang, selanjutnya mikroba akan berreproduksi 

atau berreplikasi.  

Timbulnya penyakit infeksi bisa melalui beberapa cara: 

(1) Beberapa bakteri beradaptasi sebagai patogen pada 

manusia. Bakteri tersebut bukan bagian dari flora normal 

tetapi menyebabkan infeksi subklinik (infeksi yang tidak 

menunjukkan gejala apapun). Misalnya Mycobacterium 

tuberculosis.  

(2) Beberapa bakteri yang merupakan flora normal 

memiliki faktor virulensi ekstra yang membuatnya 

bersifat patogenik. Misalnya Escherichia coli.  

(3) Beberapa bakteri dari flora normal dapat 

menyebabkan penyakit bila mencapai organ-dalam 

melalui trauma ataupun melalui peralatan bedah pada 

prosedur operasi. Misalnya Staphylococcus epidermidis. 

(4) Pada penderita dengan penekana sistem imun, 

banyak bakteri yang merupakan folra normal dapat 

menyebabkan penyakit, terutama bila terpapar pada 

organ-dalam. Misalnya Acinetobacter (Pratiwi, 2008). 

b. Virus Patogen 

Virus dapat merusak atau menyebabkan kematian 

pada sel inang. Kematian sel inang terjadi akibat 

akumulasi virus yang mengganggu permeabilitas 

membran plasma inang, atau karena penghambatan 

sintesis DNA, RNA, atau protein sel inang. Efek yang 

terlihat akibat infeksi virus disebut sebagai efek sitopatik 

(cytopathic effect, CPE). Efek CPE yang menyebabkan 
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kematian sel disebut efek sitosidal, sedangkan yang 

menyebabkan kerusakan sel disebut efek nositosidal. CPE 

digunakan sebagai salah satu cara diagnosis infeksi virus.  

Berikut ini adalah beberapa diagnosis infeksi virus: (1) 

Penghentikan sintesis makromolekul dalam sel inang. 

Beberapa virus, seperti virus herpes simplex, dapat 

menghentikan mitosis secara permanen (irreversible). 

(2) Pelepasan enzim lisosom ketika virus sitosidal 

menginfeksi sel inang, yang menyebabkan kerusakan 

organel intraseluler dan kematian sel. (3) Terbentuknya 

badan inklusi, yaitu granul-granul dalam sitoplasma atau 

nukleus sel yang terinfeksi. Granul ini kadang merupakan 

bagian dari protein atau asam nukleat virus yang sedang 

disintesis menjadi virion. Badan inklusi penting untuk 

identifikasi virus penyebab infeksi. Misalnya, virus rabies 

memproduksi badan inklusi dalam sitoplasma sel-sel 

saraf, dan keberadaannya dalam jaringan otak hewan 

menjadikannya sebagai diagnosis untuk infeksi rabies. 

Fenomena serupa juga terjadi pada virus cacar, virus 

cacar air, virus herpes, vaccinia virus, dan Adenovirus.  

(4) Terbentuknya syncytium, yaitu sel multinukleat yang 

berukuran sangat besar, yang terbentuk akibat 

penggabungan beberapa sel yang terinfeksi. Virus 

campak, virus cacar, bberapa virus herpes, dan 

Paramyxovirus dapat menghasilkan syncytium selama 

proses infeksinya. Beberapa diagnosis lainnya, tidak 

dibahas dalam bab ini. 

c. Candida Patogen 

Beberapa Candida menghasilkan sitotoksin. 

Mikotoksin adalah toksin yang dihasilkan oleh beberapa 

Candida, dan bertanggung jawab untuk berbagai kasus 

keracunan makanan. Sitotoksin phalloidin dan amanitin 

yang dihasilkan oleh Amanita phalloides, dan beberapa 

spesies Amanita lainnya menyebabkab gejala keracunan 
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makanan 8-24 jam setelah dikonsumsi. Toksin alfa 

amanitin yang dihasilkannya menghambat transkripsi 

DNA dengan cara mengganggu aksi enzim RNA 

polymerase. Gejala awal meliputi muntah dan diare, 

selanjutnya terjadi perubahan pada sel hati dan ginjal, 

hingga menyebabkan kematian pada beberapa hari 

setelah mengonsumsi 5-10 mg toksin. 

Pasien dengan gangguan kekebalan tubuh sangat 

rentan terhadap infeksi nosokomial yang disebabkan oleh 

mikroorganisme seperti jamur, yang sebelumnya 

dianggap memiliki virulensi rendah atau “nonpatogenik”. 

Infeksi jamur pada pasien ini seringkali bersifat parah, 

berkmebang biak dengan cepat, dan sulit untuk 

didiagnosis maupun diobati. Patogen jamur yang paling 

menyebabkan infeksi nosokomial antara lain Candida 

spp., Aspergillus spp., dan beberapa jenis jamur dari 

kelas Zygomycetes. 

 

Berikut ini adalah tabel jenis mikrba patogen penyebab 

penyakit infeksi (Kayser, 2005) 

Mikroba Patogen Penyakit Infeksi yang 
ditimbulkan 

Rhinoviruses Rhinitis (common cold)  

Coronaviruses  
Influenzaviruses  
Adenoviruses  

  
Streptococcus 
pneumoniae Sinusitis 

Haemophilus influenzae  
Staphylococcus aureus  
Moraxella catarrhalis  
Streptococcus pyogen  
Influenzaviruses  
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Mikroba Patogen Penyakit Infeksi yang 
ditimbulkan 

Adenoviruses  
Rhinoviruses  
Coronaviruses  
    

Adenoviruses Pharyngitis/tonsillitis/ 

Influenzaviruses gingivitis/stomatitis 

Rhinoviruses Viruses 

Coronaviruses  

  
Coxsackie viruses, group  Herpangina 

Herpes simplex virus Gingivitis/stomatitis 

  
Cytomegalovirus (CMV) Infectious mononucleosis  

 Epstein-Barr virus (EBV) 

Treponema vincentii + Acute necrotic ulcerous 

mixed anaerobic flora gingivostomatitis 
Corynebacterium 
diphtheriae  Diphtheria 

    

Haemophilus influenzae Epiglottitis 

(usually serovar “b”)  
Jarang:  
Streptococcus 
pneumoniae,  
Staphylococcus aureus,  
Streptococcus pyogenes  
    

Adenoviruses Acute bronchitis. 

Rhinoviruses Acute bronchiolitis 

Mycoplasma pneumoniae (small children) 

Chlamydia pneumoniae  
    

Bordetella pertussis Pertussis 
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Mikroba Patogen Penyakit Infeksi yang 
ditimbulkan 

    

Streptococcus 
pneumoniae Acute exacerbation 

Haemophilus influenzae of “chronic obstructive 

Moraxella catarrhalis 
pulmonary disease” 
(COPD) 

    

Mycobacterium 
tuberculosis Tuberculosis 

other mycobacteria  
Parainfluenza viruses Pneumonia 

(anak-anak) Viruses (15–20 %) 
Respiratory syncytial 
virus 

(biasanya community 
acquired pneumonia) 

(children)  
Influenza viruses  
Adenoviruses  
Epstein-Barr virus (EBV)  
Cytomegalovirus (CMV)  
Measles virus  
    

Escherichia coli Prostatitis 

Other Enterobacteriaceae  
Pseudomonas aeruginosa  
Enterococci  
Staphylococcus aureus  
Neisseria gonorrhoeae  
Chlamydia trachomatis  
    

Herpes simplex virus Vulvovaginitis 

Candida spp.  
Trichomonas vaginalis  
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2. Resistensi Antimikroba 

Penggunaan antimikroba untuk mengatasi penyakit 

infeksi telah dikenal secara luas oleh tenaga kesehatan di 

seluruh dunia sejak pertama kali diterapkannya 

penggunaan antimikroba pada sekitar tahun 1940-an. 

Penggunaan antimikroba telah terbukti menyelamatkan 

banyak nyawa. Era ini disebut sebagai zaman keemasan 

penggunaan antimikroba. Namun, saat ini zaman 

keemasan tersebut kini telah berlalu akibat meluasnya 

masalah resistensi terhadap antimikroba.   

Resistensi antimikroba, yaitu berkurangnya 

efektiviitas antimikroba dalam membunuh mikroba, mulai 

muncul tidak lama setelah penemuan antimikroba 

pertama kali. Berdasarkan penelitian dan laporan dari 

berbagai belahan dunia, kini telah terbukti bahwa 

beberapa antimikroba sudah tidak efektif lagi dalam 

mengatasi beberapa penyakit infeksi yang sebelumnya 

dapat ditangain dengan cepat dan mudah.  Sementara 

masalah resistensi antimikroba semakin besar, upaya 

menemukan antimikroba baru justru semakin menurun. 

Meskipun sifat resisten terhadap antimikroba merupakan 

dari proses evolusi, terdapat dua faktor yang turut 

berkontribusi terhadap munculnya infeksi yang sulit 

disembuhkan. Pertama, hilangnya minat industri farmasi 

untuk mengembangkan antimikroba baru, terutama 

karena alasan ekonomi, sehingga tidak banyak 

ditemukan kelas baru antimikroba. Faktor kedua adalah 

penggunaan antimikroba yang berlebihan (overuse) dan 

pemanfaatannya yang salah (misuse) oleh para 

profesional kesehatan, industri pertanian, peternakan, 

dan perikanan (Menteri Kesehatan RI, 2021) 

a. Penyebab resistensi antimikroba ditinjau dari sudut 

pandang mikrobiologi 
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1) Fenomena alami (natural phenomenon) bakteri   

Dari berbagai penelitian mikrobiologi dibuktikan 

bahwa walaupun tidak pernah mengalami paparan 

langsung dengan antimikroba, bakteri dapat menjadi 

resisten terhadap antibiotik, dengan mekanisme:    

a) mutasi genetik secara spontan, 

b) perpindahan materi genetik dari satu sel bakteri ke 

sel bakteri lainnya, meskipun berbeda genus, 

dengan beberapa cara yaitu konjugasi, 

transformasi, dan transduksi, yang menyebabkan 

perubahan sifat dari peka menjadi resisten atau 

kebal terhadap antibiotik. 

2) Tekanan selektif (selective pressure)   

Secara alami dalam suatu komunitas mikroba 

terdapat sejumlah kecil (minoritas) mikroba yang 

telah bermutasi atau berubah menjadi resisten 

terhadap antimikroba tertentu (misalnya disebut 

sebagai mikroba Xm) dan sejumlah besar (mayoritas) 

mikroba lain yang masih sensitif (misalnya disebut 

sebagai mikroba X).  

Jika diberi antimikroba tertentu (antimikroba A), 

maka kelompok mikroba X akan dapat dibunuh atau 

dihambat pertumbuhannya oleh antimikroba A, 

sedangkan mikroba Xm akan tetap bertahan hidup. 

Selanjutnya, mikroba Xm akan berkembang biak 

dengan cepat sehingga mencapai jumlah yang besar 

dan membentuk koloni, atau yang dapat 

menyebabkan penyakit, yang tidak dapat diatasi lagi 

dengan antimikroba A, karena mikroba penyebabnya 

adalah mikroba yang telah resisten terhadap 

antimikroba A. Individu yang menjadi inang untuk 

koloni mikroba resisten dapat menjadi sumber infeksi 

akibat mikroba resisten bagi orang atau pasien di 

lingkungannya.  
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3) Penyebaran (spread)   

Penyebaran mikroba penyebab infeksi dapat 

terjadi melalui beberapa medium misalnya kontak 

fisik baik langsung maupun tidak langsung, udara 

(airborne/droplet), makanan, darah, dan hewan 

pembawa (vector). Penyebaran mikroba patogen 

tersebut dapat terjadi di mana saja termasuk di 

fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu di rumah sakit, 

rumah perawatan untuk pasien usia lanjut, dan lain-

lain.  

Infeksi yang didapat ketika pasien dirawat di 

fasilitas pelayanan kesehatan disebut sebagai health 

care-associated infections (HAIs). HAIs dapat terjadi 

dengan berbagai sebab. HAIs yang sering terjadi 

adalah infeksi aliran darah (blood stream infection, 

BSI), infeksi saluran kemih karena penggunaan 

kateter (catheter-associated urinary tract infection, 

CAUTI), pneumonia rumah sakit (hospital-acquired 

pneumonia, HAP), pneumonia akibat penggunaan 

ventilator (ventilator-associated pneumonia, VAP), 

diare, dan infeksi daerah operasi/IDO (surgical site 

infection, SSI), dan lain-lain (Menteri Kesehatan RI, 

2021) 

 

3. Infeksi Nosokomial 

Nosokomial atau infeksi terkait perawatan kesehatan 

(Healthcare Associated Infections - HCAI) adalah infeksi yang 

muncul pada pasien dalam perawatan medis di rumah sakit 

atau fasilitas perawatan kesehatan lain yang tidak ada pada 

saat pasien masuk rumah sakit (Sikora, et all, 2020). Karena 

sulitnya menilai keberadaan infeksi yang diinkubasi, 

pendekatan praktis adalah dengan mendefinisikan setiap 

infeksi bakteri sebagai nosokomial jika terlihat jelas >48-72 

jam setelah masuk. Infeksi virus dengan periode inkubasi 
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yang jelas dapat lebih mudah dianggap berasal dari 

komunitas atau onset nosokomial (Jenkis, 2017). 

Infeksi nosokomial atau infeksi terkait perawatan 

kesehatan terjadi pada pasien dalam perawatan medis. Dari 

setiap 100 pasien yang dirawat di rumah sakit, tujuh di 

negara maju dan sepuluh di negara berkembang dapat 

tertular infeksi nosokomial. Infeksi nosocomial adalah 

masalah keamanan utama bagi penyedia layanan kesehatan 

dan pasien.  

Dengan meningkatnya infeksi, terjadi peningkatan masa 

tinggal pasien di rumah sakit. Hal ini menyebabkan 

peningkatan yang signifikan dalam biaya pengobatan untuk 

pasien. Penanganan infeksi ini seringkali membutuhkan 

rawat inap yang lama, pemeriksaan tambahan, intervensi 

bedah dan pengobatan antimikroba, yang semuanya 

menambah biaya perawatan kesehatan. Empat jenis infeksi 

nosokomial yang paling umum meliputi: infeksi aliran darah 

primer (IADP), infeksi saluran kemih (ISK) terkait kateter, 

infeksi (Sardi, 2021). 

a. Jenis Infeksi Nosokomial 

Perawatan kesehatan modern menggunakan berbagai 

jenis perangkat serta prosedur untuk merawat pasien dan 

membantu mereka pulih. Infeksi dapat dikaitkan dengan 

prosedur (seperti operasi) dan perangkat yang digunakan 

dalam prosedur medis, seperti kateter atau ventilator. 

Empat jenis infeksi nosokomial yang paling umum terkait 

dengan perangkat atau prosedur pembedahan meliputi: 

(i) infeksi aliran darah primer (IADP), (ii) infeksi saluran 

kemih (ISK) terkait kateter. (iii) infeksi daerah operasi 

(IDO) dan (iv) Pneumonia terkait ventilator (VAP) (Sardi, 

2021) 

1) Infeksi Aliran Darah Primer (IADP) 

Infeksi Aliran Darah Primer (IADP) atau Infeksi 

aliran darah terkait jalur sentral (Central line-
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associated bloodstream infections - CLABSI) adalah 

infeksi nosokomial yang mematikan dengan tingkat 

kejadian kematian 12%- 25% [9]. Sebuah studi yang 

dilakukan di Taiwan melaporkan terjadinya IADP 

sebesar 3,93 per 1.000 untuk tiap hari pemasangan 

kateter. Dalam penelitian ini, pasien mengembangkan 

IADP 8 hari sejak pemasangan kateter aliran darah 

primer (Sardi, 2021). 

Berdasarkan data National Healthcare Safety 

Network (NHSN) dari Januari 2006 hingga Oktober 

2007, urutan patogen terpilih yang terkait dengan 

penyebab CLABSI adalah sebagai berikut: organisme 

gram positif (stafilokokus koagulase-negatif, 34.1%; 

enterokokus, 16%; dan Staphylococcus aureus, 9.9% 

adalah yang paling umum, diikuti oleh gram negatif 

(Klebsiella, 5.8%; Enterobakter, 3.9%; 

Pseudomonas, 3.1%; E. coli, 2,7%; Acinetobacter, 

2,2%), spesies Candida (11,8%), dan lain-lain 

(10,5%) [13]. Infeksi aliran darah primer yang 

dikonfirmasi laboratorium. Harus memenuhi salah 

satu definisi berikut: 

✓ Ditemukan patogen dalam satu atau lebih 

spesimen darah. 

✓ Organisme komensal (misalnya, stafilokokus 

koagulase negatif, difteroid, basilus, 

streptokokus viridans, aerococcus, 

micrococcus,propionibacterium), diidentifikasi 

dari dua atau lebih spesimen darah yang 

diperoleh pada kasus terpisah (metode 

mikrobiologi berbasis kultur atau nonkultur), Di 

samping itu juga terdapat setidaknya salah 

satu dari tanda-tanda berikut; demam (suhu > 

38.0° C), hipotermia (suhu < 36.0° C), ataupun 

apnea atau bradikardia. 
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✓ Kateter jalur sentral atau umbilikalis dipasang 

selama lebih dari 2 hari. 

✓ Kateter jalur sentral masih terpasang pada hari 

diagnosis atau sehari sebelum diagnosis IADP 

(Sardi, 2021). 

2) Infeksi Saluran Kemih (ISK) Terkait Kateter 

Infeksi saluran kemih terkait kateter atau 

Catheter associated urinary tract infections (CAUTI) 

adalah infeksi yang melibatkan bagian mana pun dari 

sistem kemih, termasuk kandung kemih, uretra, 

ureter dan ginjal. Di antara ISK yang didapat di 

rumah sakit, sekitar 75% terkait dengan kateter urin, 

merupakan tabung yang dimasukkan ke dalam 

kandung kemih melalui uretra untuk mengalirkan 

urin (Sardi, 2021) 

3) Infeksi Daerah Operasi (IDO) 

 Infeksi daerah operasi atau Surgical site 

infections (SSI) didefinisikan sebagai infeksi yang 

terjadi dalam 30 hari setelah operasi (atau dalam 

satu tahun jika implan terlepas/tidak terpasang 

setelah operasi) dan mempengaruhi sayatan atau 

jaringan dalam di daerah operasi. Infeksi daerah 

operasi terkadang bisa berupa infeksi superfisial 

yang hanya melibatkan kulit. Akan tetapi infeksi ini 

juga bisa menimbulkan efek yang lebih serius dan 

dapat melibatkan jaringan di bawah kulit, organ, 

atau bahan yang ditanam (implan) (Sardi, 2021). 

4) Pneumonia terkait ventilator (VAP) 

Pasien di unit perawatan intensif (ICU) berisiko 

meninggal tidak hanya karena penyakit kritis mereka 

tetapi juga dari proses sekunder seperti infeksi 

nosokomial. Pneumonia adalah infeksi nosokomial kedua 

paling umum pada pasien sakit kritis, mempengaruhi 

27% dari semua pasien sakit kritis. 86% pneumonia 
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nosokomial dikaitkan dengan ventilasi mekanis dan 

disebut pneumonia terkait ventilator (Ventilator 

associated pneumonia - VAP).  

Pneumonia terkait ventilator (VAP) didefinisikan 

sebagai pneumonia yang terjadi lebih dari 48 jam setelah 

pasien diintubasi dan menerima ventilasi mekanis melalui 

selang endotrakeal atau trakeostomi. VAP terjadi akibat 

invasi mikroorganisme ke saluran pernapasan bagian 

bawah dan parenkim paru (Sardi, 2021). 

 

C. SIMPULAN 

Penyakit infeksi timbul jika mikroorganisme patogen 

menghasilkan perubahan pada fisiologi normal tubuh, dan 

atau terbentuknya toksin oleh mikroorganisme yang 

memasuki tubuh. Resistensi antimikroba dan Infeksi 

Nosokomial merupakan ancaman bagi kesehatan. Sebelum 

terlambat, keduanya harus dicegah. 
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A. PENDAHULUAN 

 

Mikroba, sebagai makhluk hidup bersel satu yang tidak 

dapat dilihat dengan mata telanjang, memiliki peran penting 

dalam ekosistem dan kehidupan manusia. Di alam, mikroba 

terdiri dari berbagai jenis, termasuk bakteri, jamur, alga, dan 

virus. Keberadaan mereka tidak hanya berkontribusi pada siklus 

biogeokimia, tetapi juga memberikan manfaat signifikan di 

bidang farmasi. Dalam konteks ini, pemahaman tentang jenis 

mikroba yang ada di alam dan manfaatnya dalam dunia farmasi 

menjadi sangat penting. Mikroba dapat dikelompokkan 

berdasarkan karakteristik tertentu, seperti morfologi, fisiologi, 

dan peran ekologis. Beberapa jenis mikroba yang umum 

ditemukan di alam: 

Bakteri: Mikroba prokariotik ini berperan sebagai pengurai 

dalam ekosistem. Mereka dapat ditemukan di hampir setiap 

lingkungan, mulai dari tanah hingga air, dan beberapa spesies 

memiliki kemampuan untuk menghasilkan antibiotik yang 

digunakan dalam pengobatan. Spesies itu adalah Jamur, Alga, 

dan Virus. 

 

mailto:muntasir@staf.undana.ac.id
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Jamur adalah mikroba eukariotik yang juga berfungsi 

sebagai pengurai. Beberapa jenis jamur menghasilkan senyawa 

bioaktif yang memiliki potensi sebagai obat, seperti penisilin yang 

dihasilkan oleh Penicillium chrysogenum. 

Alga: Mikroba fotosintetik ini berkontribusi pada produksi 

oksigen dan menjadi sumber makanan dalam rantai makanan 

akuatik. Beberapa alga juga digunakan dalam industri farmasi 

untuk menghasilkan senyawa bioaktif. 

Virus: Meskipun sering dianggap patogen, beberapa virus 

memiliki aplikasi terapeutik, seperti dalam terapi gen dan vaksin. 

Mikroba memiliki berbagai aplikasi dalam industri farmasi 

yang sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Beberapa 

contoh pemanfaatan mikroba dalam bidang farmasi: 

Produksi Antibiotik: Bakteri seperti Streptomyces spp. 

dikenal sebagai produsen antibiotik alami. Antibiotik ini 

digunakan untuk mengobati infeksi bakteri pada manusia dan 

hewan. 

Senyawa Bioaktif: Banyak jamur menghasilkan senyawa 

bioaktif yang berpotensi sebagai obat antikanker, antiinflamasi, 

dan antivirus. Contohnya adalah paclitaxel yang diperoleh dari 

bakteri endofit pada tanaman Taxus spp., yang digunakan dalam 

pengobatan kanker. 

Vaksin: Mikroba digunakan dalam produksi vaksin untuk 

meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit 

tertentu. Vaksin berbasis mikroba telah terbukti efektif dalam 

mencegah berbagai infeksi. 

Enzim Terapeutik: Enzim yang dihasilkan oleh mikroba 

digunakan dalam terapi enzim untuk mengobati penyakit 

metabolik tertentu. 

Probiotik: Bakteri baik seperti Lactobacillus spp. dan 

Bifidobacterium spp. digunakan sebagai probiotik untuk 

mendukung kesehatan pencernaan dan sistem imun. 

Fermentasi Produk Kesehatan: Mikroba juga digunakan 

dalam proses fermentasi untuk memproduksi makanan dan 
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minuman kesehatan, seperti yogurt dan kefir, yang memiliki 

manfaat probiotik. 

Keberagaman jenis mikroba di alam memberikan banyak 

peluang untuk pengembangan produk farmasi yang inovatif dan 

efektif. Dengan memanfaatkan potensi mikroba secara optimal, 

kita dapat mengatasi berbagai tantangan kesehatan global saat 

ini, termasuk resistensi antibiotik dan pencarian obat baru untuk 

penyakit yang sulit disembuhkan. Oleh karena itu, penelitian 

lebih lanjut mengenai mikroba dan aplikasinya di bidang farmasi 

sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta 

memberikan solusi bagi masalah kesehatan yang ada. 

Mikroba juga berperan dalam proses fermentasi yang 

menghasilkan berbagai produk kesehatan, termasuk probiotik 

bermanfaat bagi sistem pencernaan manusia. Probiotik, 

terutama dari genus Lactobacillus dan Bifidobacterium, telah 

terbukti meningkatkan kesehatan usus serta memperkuat sistem 

kekebalan tubuh. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa 

penggunaan multistrain probiotik dapat memberikan manfaat 

imunomodulator signifikan yang membantu tubuh melawan 

infeksi dan penyakit. 

Mikrobiologi farmasi telah membuka jalan bagi inovasi 

dalam pengembangan obat baru. Dengan eksplorasi lebih lanjut 

terhadap mikroba yang ada di alam, peneliti dapat menemukan 

senyawa baru dengan aktivitas antimikroba, antikanker, atau 

antiinflamasi. Contohnya adalah penelitian tentang metabolit 

sekunder dari jamur dan alga yang menunjukkan potensi sebagai 

bahan aktif dalam produk farmasi. Penemuan ini tidak hanya 

memperkaya daftar obat tetapi juga memberikan alternatif baru 

untuk mengatasi masalah resistensi antibiotik yang semakin 

meningkat. 

Selain itu, teknik rekayasa genetika memungkinkan para 

ilmuwan memodifikasi mikroba agar dapat memproduksi 

senyawa terapeutik dengan lebih efisien. Misalnya, mikroba 

dapat direkayasa untuk menghasilkan hormon atau antibodi 
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manusia yang diperlukan untuk terapi tertentu. Ini merupakan 

langkah maju signifikan dalam menciptakan obat-obatan lebih 

aman dan efektif. 

Meskipun potensi mikroba di bidang farmasi sangat besar, 

terdapat tantangan perlu diatasi. Salah satunya adalah 

kebutuhan memastikan keamanan dan efektivitas produk 

berbasis mikroba sebelum dipasarkan. Pengujian kualitas 

mikrobiologi menjadi penting untuk menjamin bahwa sediaan 

farmasi tidak mengandung kontaminan berbahaya serta 

memenuhi standar mutu. Oleh karena itu, kolaborasi antara 

ilmuwan, industri farmasi, serta lembaga regulasi sangat 

diperlukan untuk mengembangkan pedoman tepat penggunaan 

mikroba di bidang kesehatan. 

Peluang eksplorasi lebih lanjut juga sangat luas. Dengan 

kekayaan alam Indonesia melimpah, terdapat banyak spesies 

mikroba lokal belum sepenuhnya dieksplorasi. Penelitian lebih 

lanjut terhadap mikroba endemik dapat membuka jalan bagi 

penemuan obat baru sesuai kebutuhan kesehatan masyarakat 

Indonesia. 

Mikroba, sebagai bagian integral dari ekosistem, 

memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, 

termasuk di bidang farmasi. Dengan kemampuannya untuk 

menghasilkan senyawa bioaktif dan berkontribusi pada proses 

biokimia, mikroba sering dianggap sebagai harta karun alam 

yang menyimpan potensi besar untuk terobosan dalam 

pengembangan obat dan terapi kesehatan. Dalam konteks ini, 

pemahaman mendalam tentang mikroba dan aplikasinya di 

bidang farmasi menjadi semakin relevan. 

Mikroba sebagai harta karun alam menawarkan banyak 

potensi terobosan di bidang farmasi. Dari produksi antibiotik 

hingga pengembangan probiotik serta terapi genetik, 

keberadaan mikroba memberikan kontribusi signifikan terhadap 

inovasi kesehatan. Dengan penelitian terus berkembang serta 

pemanfaatan teknologi modern, masa depan mikrobiologi 
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farmasi menjanjikan harapan besar peningkatan kualitas hidup 

manusia melalui solusi kesehatan lebih efektif dan aman.  

Penjelasan selanjutnya akan memberikan uraian tentang 

berbagai mikroba yang digunakan di bidang farmasi. 

 

B. BAKTERI : KLASIFIKASI DAN PERANNYA DALAM 

FARMASI 

Bakteri memiliki peran yang sangat penting dalam bidang 

farmasi, terutama dalam produksi obat-obatan, vaksin, dan 

berbagai bahan aktif lainnya. Berikut adalah sepuluh bakteri yang 

berkontribusi signifikan di bidang ini: 

1. Streptomyces 

Genus ini terkenal sebagai penghasil antibiotik, termasuk 

streptomisin dan tetrasiklin. Streptomyces juga digunakan 

untuk menghasilkan senyawa bioaktif lainnya yang memiliki 

potensi terapeutik (Damayanti et al., 2022). 

2. Bacillus subtilis 

Dikenal sebagai bakteri probiotik, Bacillus subtilis berperan 

dalam kesehatan pencernaan dan juga digunakan dalam 

produksi antibiotik seperti bacitracin. Selain itu, ia dapat 

meningkatkan kualitas makanan melalui fermentasi (Fariz 

Fadillah et al., 2023) 

3. Bacillus thuringiensis 

Bakteri ini terkenal sebagai insektisida alami yang digunakan 

dalam pertanian. Dalam konteks farmasi, Bacillus 

thuringiensis dapat berkontribusi pada pengembangan 

pestisida biologis yang lebih aman (Agustine et al., 2024) 

4. Escherichia coli 

Beberapa strain E. coli digunakan dalam bioteknologi untuk 

memproduksi protein terapeutik dan vaksin. Misalnya, strain 

rekombinan dapat menghasilkan insulin manusia (Damayanti 

et al., 2022) 
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5. Lactobacillus 

Sebagai bakteri probiotik, spesies Lactobacillus seperti 

Lactobacillus acidophilus dan Lactobacillus rhamnosus 

berperan dalam kesehatan usus dan pembuatan produk 

fermentasi seperti yogurt (Sulastri et al., 2022) 

6. Bacillus cereus 

Walaupun dikenal sebagai patogen, beberapa strain dari 

Bacillus cereus dapat menghasilkan enzim yang digunakan 

dalam industri farmasi untuk proses bioteknologi (Habib et 

al., 2017) 

7. Corynebacterium glutamicum 

Bakteri ini digunakan dalam produksi asam amino, terutama 

asam glutamat, yang merupakan bahan penting dalam 

industri farmasi dan makanan (Unggul, 2020) 

8. Pseudomonas aeruginosa 

Meskipun sering menjadi patogen, Pseudomonas aeruginosa 

juga digunakan dalam penelitian untuk pengembangan 

antibiotik baru dan terapi gen. 

https://itb.ac.id/berita/orasi-ilmiah-prof-marlia-singgih-

ungkap-peran-mikrobiologi-farmasi-terhadap-produk-

farmasi-di-indonesia/58008 

9. Nocardia 

Beberapa spesies dari genus ini memiliki kemampuan 

menghasilkan antibiotik seperti nocardicin, yang efektif 

terhadap infeksi tertentu (Damayanti et al., 2022) 

10. Rhodococcus 

Bakteri ini dikenal karena kemampuannya dalam 

bioremediasi dan produksi senyawa bioaktif, termasuk 

antibiotik dan enzim yang dapat digunakan dalam 

pengobatan. 

Peran bakteri ini di bidang farmasi sangat penting untuk 

pengembangan obat-obatan baru, vaksin, dan terapi yang 

lebih efektif serta aman bagi pasien 

 

https://itb.ac.id/berita/orasi-ilmiah-prof-marlia-singgih-ungkap-peran-mikrobiologi-farmasi-terhadap-produk-farmasi-di-indonesia/58008
https://itb.ac.id/berita/orasi-ilmiah-prof-marlia-singgih-ungkap-peran-mikrobiologi-farmasi-terhadap-produk-farmasi-di-indonesia/58008
https://itb.ac.id/berita/orasi-ilmiah-prof-marlia-singgih-ungkap-peran-mikrobiologi-farmasi-terhadap-produk-farmasi-di-indonesia/58008
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C. JAMUR: APLIKASI DAN POTENSI DALAM 

PENGEMBANGAN OBAT 

Jamur memiliki peran penting dalam bidang farmasi, 

terutama dalam pengembangan obat-obatan dan terapi 

kesehatan. Berikut adalah sepuluh golongan jamur yang memiliki 

kontribusi signifikan di bidang ini: 

1. Lentinus edodes (Shiitake) 

Jamur shiitake dikenal karena kandungan lentinan, yang 

berfungsi sebagai imunomodulator dan memiliki sifat 

antitumor. Penelitian menunjukkan bahwa shiitake dapat 

membantu menurunkan kolesterol dan meningkatkan sistem 

kekebalan tubuh (https://health.detik.com/berita-

detikhealth/d-1750668/jamur-yang-digunakan-untuk-

keperluan-medis) 

2. Agaricus bisporus (Jamur Kancing) 

Jamur ini sering digunakan dalam makanan dan juga memiliki 

potensi sebagai sumber senyawa bioaktif. Beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa jamur kancing dapat 

berkontribusi pada kesehatan jantung dan memiliki sifat 

antikanker (Rahmawati, 2015) 

3. Pleurotus ostreatus (Jamur Tiram) 

Jamur tiram kaya akan nutrisi dan mengandung beta-glucan 

yang dapat merangsang sistem kekebalan tubuh. Jamur ini 

juga memiliki efek hipoglikemik, sehingga bermanfaat bagi 

penderita diabetes (Wibowo et al., 2023). 

4. Grifola frondosa (Maitake) 

Maitake dikenal karena kemampuannya dalam meningkatkan 

respons imun dan menurunkan kadar gula darah. Jamur ini 

juga berpotensi sebagai agen antikanker. 

(https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-

1750668/jamur-yang-digunakan-untuk-keperluan-medis) 

5. Ganoderma lucidum (Reishi) 

Reishi telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional 

https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-1750668/jamur-yang-digunakan-untuk-keperluan-medis
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-1750668/jamur-yang-digunakan-untuk-keperluan-medis
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-1750668/jamur-yang-digunakan-untuk-keperluan-medis
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-1750668/jamur-yang-digunakan-untuk-keperluan-medis
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-1750668/jamur-yang-digunakan-untuk-keperluan-medis
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untuk meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Jamur 

ini dikenal sebagai adaptogen yang dapat membantu 

mengurangi stres dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh 

(Rahmawati, 2015). 

6. Cordyceps sinensis 

Jamur ini terkenal karena kemampuannya meningkatkan 

stamina dan daya tahan tubuh. Cordyceps juga menunjukkan 

potensi dalam terapi kanker dan pengobatan penyakit 

pernapasan https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-

1750668/jamur-yang-digunakan-untuk-keperluan-medis 

7. Coriolus versicolor (Turkey Tail) 

Dikenal karena kandungan polisakarida krestin (PSK), jamur 

ini digunakan sebagai imunomodulator dalam pengobatan 

kanker. PSK telah terbukti meningkatkan keberlangsungan 

hidup pasien kanker https://health.detik.com/berita-

detikhealth/d-1750668/jamur-yang-digunakan-untuk-

keperluan-medis 

8. Fomes fomentarius (Jamur Tanduk Rusa)\ 

Jamur ini mengandung senyawa bioaktif yang memiliki sifat 

antimikroba dan anti-inflamasi, sehingga berpotensi 

digunakan dalam pengembangan obat-obatan baru 

(Rahmawati, 2015). 

9. Hericium erinaceus (Lion's Mane) 

Lion's Mane dikenal karena kemampuannya merangsang 

pertumbuhan saraf dan meningkatkan fungsi kognitif. Jamur 

ini juga menunjukkan potensi dalam pengobatan penyakit 

neurodegeneratif seperti Alzheimer (Wibowo et al., 2023). 

10. Enoki (Flammulina velutipes) 

Jamur enoki memiliki efek anti-kanker dan dapat 

meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jamur ini juga kaya 

akan antioksidan yang bermanfaat untuk melawan radikal 

bebas(https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-

1750668/jamur-yang-digunakan-untuk-keperluan-medis) 

 

https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-1750668/jamur-yang-digunakan-untuk-keperluan-medis
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-1750668/jamur-yang-digunakan-untuk-keperluan-medis
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-1750668/jamur-yang-digunakan-untuk-keperluan-medis
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-1750668/jamur-yang-digunakan-untuk-keperluan-medis
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-1750668/jamur-yang-digunakan-untuk-keperluan-medis
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-1750668/jamur-yang-digunakan-untuk-keperluan-medis
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-1750668/jamur-yang-digunakan-untuk-keperluan-medis


159 
 
 

 

Dengan berbagai khasiat terapeutik yang dimiliki, jamur-jamur 

ini terus diteliti untuk pengembangan obat-obatan baru serta 

suplemen kesehatan yang lebih efektif dan aman bagi manusia. 

 

D. VIRUS: PEMANFAATAN TEKNOLOGI VIROLOGI UNTUK 

FARMASI 

Virus memiliki peran penting dalam bidang farmasi, terutama 

dalam pengembangan vaksin, terapi gen, dan pengobatan 

berbagai penyakit. Berikut adalah sepuluh golongan virus yang 

berkontribusi signifikan di bidang ini: 

1. Virus Influenza 

Virus ini menyebabkan flu dan menjadi target utama dalam 

pengembangan vaksin musiman. Vaksin influenza membantu 

melindungi populasi dari infeksi yang dapat menyebabkan 

komplikasi serius, terutama pada kelompok rentan 

(https://gudangilmu.farmasetika.com/farmakologi-obat-anti-

virus/); (Irawan & Ramadhania, 2018) 

2. Virus Hepatitis B (HBV) 

Virus ini bertanggung jawab atas infeksi hati yang kronis dan 

dapat menyebabkan sirosis serta kanker hati. Vaksin hepatitis 

B telah dikembangkan dan terbukti efektif dalam mencegah 

infeksi. (https://gudangilmu.farmasetika.com/farmakologi-

obat-anti-virus/); (https://www.alodokter.com/obat-

antivirus) 

3. Virus Human Immunodeficiency Virus (HIV) 

HIV menyebabkan AIDS dan menjadi fokus utama dalam 

penelitian untuk terapi antiretroviral. Terapi ini membantu 

mengendalikan virus dan meningkatkan kualitas hidup 

penderita https://gudangilmu.farmasetika.com/farmakologi-

obat-anti-virus/ 

https://www.alodokter.com/obat-antivirus 

 

https://gudangilmu.farmasetika.com/farmakologi-obat-anti-virus/
https://gudangilmu.farmasetika.com/farmakologi-obat-anti-virus/
https://gudangilmu.farmasetika.com/farmakologi-obat-anti-virus/
https://gudangilmu.farmasetika.com/farmakologi-obat-anti-virus/
https://www.alodokter.com/obat-antivirus
https://www.alodokter.com/obat-antivirus
https://gudangilmu.farmasetika.com/farmakologi-obat-anti-virus/
https://gudangilmu.farmasetika.com/farmakologi-obat-anti-virus/
https://www.alodokter.com/obat-antivirus
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4. Virus Papilloma Manusia (HPV) 

HPV terkait dengan kanker serviks dan beberapa jenis kanker 

lainnya. Vaksin HPV telah dikembangkan untuk mencegah 

infeksi dan mengurangi risiko kanker 

https://www.alodokter.com/obat-antivirus 

5. Virus Varicella-Zoster (VZV) 

Penyebab cacar air dan herpes zoster, virus ini memiliki 

vaksin yang efektif untuk mencegah cacar air serta 

mengurangi keparahan herpes zoster pada orang dewasa. 

6. Virus Measles (Campak) 

Virus campak sangat menular dan dapat menyebabkan 

komplikasi serius. Vaksin campak merupakan bagian dari 

vaksin kombinasi MMR (Measles, Mumps, Rubella) yang telah 

berhasil menurunkan angka kejadian penyakit ini secara 

signifikan. 

7. Virus Rabies 

Rabies adalah penyakit fatal yang disebabkan oleh virus 

rabies. Vaksin rabies digunakan sebagai profilaksis pasca-

paparan untuk mencegah perkembangan penyakit setelah 

gigitan hewan terinfeksi (Irawan & Ramadhania, 2018) 

8. Virus Dengue 

Virus dengue menyebabkan demam berdarah dengue (DBD). 

Meskipun belum ada perawatan spesifik, vaksin dengue telah 

dikembangkan untuk mengurangi risiko infeksi pada individu 

yang tinggal di daerah endemik 

https://www.alodokter.com/obat-antivirus 

9. Adenovirus 

Adenovirus digunakan dalam penelitian untuk 

pengembangan vaksin dan terapi gen karena 

kemampuannya menginfeksi sel manusia tanpa 

menyebabkan penyakit yang parah. 

https://www.alodokter.com/obat-antivirus 

 

 

https://www.alodokter.com/obat-antivirus
https://www.alodokter.com/obat-antivirus
https://www.alodokter.com/obat-antivirus
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10. Virus Ebola 

Meskipun jarang, virus Ebola memiliki tingkat kematian yang 

tinggi. Vaksin Ebola telah dikembangkan dan digunakan 

dalam outbreak untuk melindungi individu yang berisiko 

tinggi terpapar virus. 

https://www.alodokter.com/obat-antivirus 

 

Peran virus dalam bidang farmasi sangat beragam, mulai dari 

pengembangan vaksin hingga terapi inovatif untuk berbagai 

penyakit, menunjukkan pentingnya penelitian lebih lanjut di 

bidang virologi dan farmakologi. 

 

E. PROTOZOA: KONTRIBUSI DALAM PENEMUAN OBAT 

BARU 

Protozoa adalah mikroorganisme bersel tunggal yang 

memiliki peran penting dalam bidang farmasi, terutama dalam 

pengembangan obat dan terapi. Berikut adalah sepuluh 

golongan protozoa yang memiliki kontribusi signifikan di bidang 

ini: 

1. Plasmodium 

Genus ini terdiri dari beberapa spesies yang menyebabkan 

malaria, seperti Plasmodium falciparum dan Plasmodium 

vivax. Penelitian tentang siklus hidup dan mekanisme infeksi 

protozoa ini telah menghasilkan obat antimalaria, seperti 

klorokuin dan artemisinin (Arviani., 2023). 

2. Leishmania 

Protozoa ini menyebabkan penyakit leishmaniasis. Obat-

obatan seperti antimonat dan miltefosin dikembangkan untuk 

mengobati infeksi yang disebabkan oleh Leishmania spp., 

memberikan alternatif bagi pasien di daerah endemic 

(Arviani., 2023) 

 

https://www.alodokter.com/obat-antivirus
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3. Trypanosoma 

Genus ini mencakup spesies penyebab penyakit tidur 

(trypanosomiasis) dan Chagas. Obat seperti pentamidin dan 

benznidazol digunakan untuk mengobati infeksi ini, yang 

sangat penting di daerah tropis (Arviani., 2023) 

4. Entamoeba histolytica 

Penyebab amebiasis, protozoa ini dapat menyebabkan diare 

berat dan abses hati. Metronidazol dan tinidazol adalah obat 

yang sering digunakan untuk mengobati infeksi ini (Arviani., 

2023) 

5. Giardia lamblia 

Penyebab giardiasis, infeksi ini dapat menyebabkan 

gangguan pencernaan. Obat seperti metronidazol dan 

nitazoxanide efektif dalam pengobatan infeksi yang 

disebabkan oleh protozoa ini (Depkes, 2020) 

6. Toxoplasma gondii 

Protozoa ini dapat menyebabkan toksoplasmosis, terutama 

pada individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. 

Pyrimethamine dan sulfadiazine adalah obat yang digunakan 

untuk mengobati infeksi ini.(Arviani., 2023) 

7. Cryptosporidium parvum 

Penyebab cryptosporidiosis, protozoa ini dapat menyebabkan 

diare berat, terutama pada orang dengan HIV/AIDS. 

Nitazoxanide adalah salah satu obat yang digunakan untuk 

mengobati infeksi ini (Arviani., 2023), (Depkes, 2020) 

8. Acanthamoeba 

Beberapa spesies Acanthamoeba dapat menyebabkan 

keratitis dan infeksi otak pada individu dengan sistem 

kekebalan tubuh lemah. Obat seperti propamidin isethionate 

digunakan dalam pengobatan keratitis akibat infeksi ini 

(Arviani., 2023) 

9. Naegleria fowleri 

Meskipun sangat jarang, protozoa ini dapat menyebabkan 

meningitis amuba primer (PAM) yang fatal. Penelitian terus 
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dilakukan untuk menemukan terapi efektif, meskipun saat ini 

tidak ada pengobatan yang terbukti efektif secara konsisten 

(Arviani., 2023) 

10. Balantidium coli 

Protozoa penyebab balantidiasis, infeksi ini umumnya terjadi 

pada manusia yang terpapar dengan kotoran babi. 

Tetracycline dan metronidazol adalah obat yang digunakan 

untuk mengatasi infeksi ini (Depkes, 2020) 

 

Protozoa memiliki dampak besar dalam pengembangan terapi 

medis, baik sebagai patogen penyebab penyakit maupun sebagai 

subjek penelitian untuk pengembangan obat baru di bidang 

farmasi. 

 

F. ALGA: SENYAWA BIOAKTIF DARI MIKROALGA UNTUK 

FARMASI 

Alga, baik makroalga maupun mikroalga, memiliki potensi 

besar dalam bidang farmasi. Mereka mengandung berbagai 

senyawa bioaktif yang dapat digunakan untuk pengembangan 

obat-obatan, suplemen kesehatan, dan produk kosmetik. Berikut 

adalah sepuluh golongan alga yang memiliki peran penting 

dalam pembuatan obat di bidang farmasi: 

1. Alga Merah (Rhodophyta) 

Alga merah, seperti Gracilaria dan Gelidium, dikenal sebagai 

sumber agar dan karagenan. Senyawa ini digunakan sebagai 

bahan pengental dan stabilizer dalam berbagai sediaan 

farmasi. Selain itu, alga merah juga mengandung senyawa 

bioaktif yang memiliki aktivitas antibakteri dan antikanker 

(Amaranggana & Wathoni, 2017). 

2. Alga Coklat (Phaeophyta) 

Contoh alga coklat seperti Laminaria dan Fucus mengandung 

fucoidan, yang memiliki sifat antikoagulan dan dapat 

digunakan dalam pengobatan penyakit kardiovaskular. 

Fucoidan juga menunjukkan aktivitas antiinflamasi dan 
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antitumor (Amaranggana & Wathoni, 2017). 

3. Spirulina (Arthrospira platensis) 

Mikroalga ini kaya akan protein, vitamin, dan mineral. 

Spirulina memiliki potensi sebagai suplemen nutrisi dan juga 

menunjukkan aktivitas antioksidan yang bermanfaat dalam 

pencegahan penyakit degenerative (Panjaitan & Purwati, 

2022) 

4. Dunaliella salina 

Mikroalga ini terkenal karena kandungan beta-karoten yang 

tinggi, yang berfungsi sebagai antioksidan dan dapat 

digunakan dalam pengobatan untuk berbagai kondisi kulit 

serta sebagai suplemen kesehatan untuk meningkatkan 

sistem kekebalan tubuh (Panjaitan & Purwati, 2022). 

5. Chlorella 

Mikroalga ini kaya akan klorofil dan nutrisi lainnya, serta 

memiliki potensi dalam detoksifikasi tubuh. Chlorella juga 

digunakan dalam suplemen untuk meningkatkan kesehatan 

pencernaan dan sistem imun (Panjaitan & Purwati, 2022) 

6. Caulerpa racemosa 

Alga hijau ini telah diteliti karena aktivitas antibakterinya 

terhadap berbagai patogen. Senyawa aktif yang diekstrak 

dari Caulerpa racemosa menunjukkan potensi untuk 

dikembangkan sebagai agen antibakteri dalam sediaan 

farmasi (Singkoh, 2011) 

7. Nannochloropsis 

Mikroalga ini kaya akan asam lemak omega-3, yang 

bermanfaat untuk kesehatan jantung dan otak. 

Nannochloropsis juga digunakan dalam produk suplemen 

untuk meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. 

8. Agarophyton 

Alga ini merupakan sumber agar yang banyak digunakan 

dalam industri farmasi sebagai media kultur mikroba serta 

bahan dasar untuk sediaan gel dan kapsul(Amaranggana & 

Wathoni, 2017). 
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9. Ecklonia cava 

Alga coklat ini mengandung senyawa polifenol dengan 

aktivitas antioksidan yang kuat, serta menunjukkan potensi 

dalam pengobatan penyakit inflamasi dan kanker. Lilis wahyu 

ariani. 2017. 

(https://kanalpengetahuan.farmasi.ugm.ac.id/2023/03/17/al

ga-berbau-tetapi-kaya-manfaat/ 

10. Sargassum 

Alga coklat ini telah diteliti karena kandungan senyawa 

bioaktifnya yang memiliki efek antimikroba dan antiinflamasi, 

sehingga berpotensi digunakan dalam pengembangan obat-

obatan herbal (Amaranggana & Wathoni, 2017) 

Dengan berbagai khasiat terapeutik yang dimiliki alga-alga ini, 

penelitian lebih lanjut terus dilakukan untuk mengeksplorasi 

potensi mereka sebagai sumber bahan baku obat-obatan di 

bidang farmasi. 

 

Beberapa mikroba yang menghasilkan Senyawa Antibiotik 

dengan aktivitas spektrum dapat dilihat pada tabel 9.1 di bawah 

ini  

 
Tabel 9.1  

Senyawa Antibiotik dengan aktivitas spektrum 
 

Senyawa Antibiotik Mikroorgnisme 

Penghasil 

Aktivitas Spektrum  

Actinomycin D Steptomyces sp Anti-tumor 

Asparaginase Erwinia sp Anti-leukimia 

Bacitracin Bacillus sp Anti-bakterial 

Bleomycin Steptomyces sp Anti-cancer 

Cephalosporin Acremonium sp Anti-bacterial 

Chloramphenicol Chepalosporium 

sp 

Anti-bacterial 

Daunorobicin Steptomyces sp Anti-protozoal 

https://kanalpengetahuan.farmasi.ugm.ac.id/2023/03/17/alga-berbau-tetapi-kaya-manfaat/
https://kanalpengetahuan.farmasi.ugm.ac.id/2023/03/17/alga-berbau-tetapi-kaya-manfaat/
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Fumagilin Aspergillus sp Amobicidal 

Griseofulvin Penicillium sp Anti-fungal 

Mitomycin C Steptomyces sp Anti-tumor 

Natamycin Steptomyces sp Food preservative 

Nicin Steptococcus sp Food preservative 

Penicillin G Penicillium sp Anti-bakterial 

Rifamycin Nocardia sp Anti-tuberculosis 

Streptomycin Streptomyces sp Anti-bakterial 

(Unggul, 2020) 
 

G. PROSPEK MASA DEPAN MIKROBA DI FARMASI 

Mikrobiologi memiliki peranan yang sangat penting dalam 

industri farmasi, terutama dalam pengembangan obat-obatan 

dan terapi kesehatan. Dengan kemajuan teknologi dan 

pemahaman yang lebih baik tentang mikroorganisme, prospek 

masa depan mikrobiologi di bidang farmasi menunjukkan potensi 

yang sangat menjanjikan. 

1. Pengembangan Obat Berbasis Mikroba 

Mikroba, seperti bakteri dan jamur, merupakan sumber 

utama untuk pengembangan obat baru. Banyak antibiotik 

dan agen terapeutik lainnya berasal dari metabolit sekunder 

yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Misalnya, penemuan 

senyawa bioaktif dari mikroba simbion dalam spons laut 

menunjukkan potensi besar untuk pengembangan obat 

antikanker dan antibakteri. Penelitian lebih lanjut dalam 

bidang ini dapat menghasilkan obat-obatan baru yang lebih 

efektif melawan patogen yang resisten terhadap antibiotik 

saat ini. 

2. Inovasi dalam Probiotik dan Terapi Mikroba 

Probiotik telah menjadi fokus perhatian dalam beberapa 

tahun terakhir, dengan penelitian yang menunjukkan 

manfaat kesehatan yang signifikan. Probiotik tidak hanya 

berfungsi untuk meningkatkan kesehatan pencernaan tetapi 

juga berpotensi dalam mengatasi berbagai penyakit, 
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termasuk gangguan autoimun dan infeksi4. Dengan 

meningkatnya pemahaman tentang mikrobioma manusia, 

terapi berbasis probiotik dapat menjadi pilihan alternatif yang 

lebih aman dibandingkan dengan penggunaan antibiotik 

konvensional. 

3. Bioteknologi dan Produksi Vaksin 

Kemajuan dalam bioteknologi memungkinkan 

pengembangan vaksin berbasis mikroba yang lebih efisien. 

Vaksin rekombinan dan vaksin berbasis virus hidup 

attenuated adalah contoh bagaimana mikrobiologi dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan respons imun tubuh 

terhadap penyakit infeksi. Selain itu, penelitian tentang 

vaksin berbasis probiotik juga menunjukkan potensi untuk 

meningkatkan efektivitas vaksinasi. 

4. Penelitian dan Pengembangan Berkelanjutan 

Lulusan jurusan mikrobiologi memiliki peluang besar 

untuk terlibat dalam penelitian dan pengembangan di industri 

farmasi. Mereka dapat bekerja sebagai peneliti mikrobiologi, 

ahli bioteknologi, atau spesialis diagnostik, berkontribusi 

pada penemuan obat baru dan peningkatan metode 

pengujian keamanan produk. Dengan dukungan fasilitas 

laboratorium modern dan kolaborasi dengan industri, lulusan 

dapat mengembangkan keterampilan praktis yang diperlukan 

untuk menghadapi tantangan di masa depan. 

5. Tantangan yang Dihadapi 

Meskipun prospek terlihat cerah, ada beberapa tantangan 

yang perlu diatasi. Persaingan di pasar kerja semakin ketat, 

dan lulusan harus memiliki keterampilan tambahan serta 

pengalaman praktis untuk menonjol di antara kandidat 

lainnya. Selain itu, masalah etika dan regulasi terkait 

penggunaan mikroorganisme dalam penelitian dan produksi 

obat juga harus diperhatikan. 
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SIMPULAN 

 

Secara keseluruhan, prospek masa depan mikrobiologi di 

bidang farmasi sangat menjanjikan dengan banyaknya 

peluang untuk inovasi dan penelitian. Dengan terus 

berkembangnya teknologi dan pemahaman tentang 

mikroorganisme, industri farmasi akan semakin bergantung 

pada kontribusi ilmu mikrobiologi untuk menciptakan solusi 

kesehatan yang efektif dan berkelanjutan. 
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