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ABSTRAK 

Nama Fitri Rahmadani Darwis 

Nim  70100118013 

Judul Skripsi Uji Daya Hambat dan Aktivitas Antidiare Ekstrak Etanol 

Batang Parang Romang (Boehmeria virgata (Forst.) Guill 

Terhadap Bakteri Escherichia coli 

 

Diare merupakan peningkatan frekuensi yang disebabkan karena adanya 

peningkatan peristaltik usus yang dipercepat. Batang parang romang (Boehmeria 

virgata (Forst.) Guill) memiliki senyawa alkaloid, flavanoid, fenolik, saponin, 

tanin dan triterpenoid yang berperan dalam menghambat pertumbuhan bakteri 

Escherichia coli dan penyembuhan diare. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui adanya daya hambat pada ekstrak etanol batang parang romang 

(Boehmeria virgata (Forst.) Guill) terhadap pertumbuhan Escherichia coli, 

mengetahui efek antidiare ekstrak etanol batang parang romang dan konsentrasi 

optimal yang dapat memberikan aktivitas antidiare terhadap bakteri Escherichia 

coli. 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimental laboratorium. Dengan 

simplisia batang parang romang di skrining fitokimia, lalu mengekstraksi batang 

parang romang dengan metode maserasi, kemudian dibuat beberapa konsentrasi 

ekstrak yaitu 30%, 35% dan 40% dan dilakukan pengujian daya hambat dengan 

metode difusi agar, lalu dilanjutkan dengan pengujian antidiare terhadap mencit 

secara oral dengan memberikan bakteri Escherichia coli sebagai penginduksi 

diare dengan metode proteksi dan diberikan konsentrasi ekstrak secara oral 

dengan pengamatan berupa: mulai terjadinya diare, bobot feses, frekuensi diare, 

dan lama terjadinya diare selama 5 jam. Sebagai pembanding digunakan 

loperamid HCL dengan dosis 1 mg/kgbb dan kontrol negatif digunakan Na CMC 

1%. 

 Hasil pengamatan menunjukkan simplisia Batang parang romang 

(Boehmeria virgata (Forst.) Guill) mengandung senyawa Alkaloid, Flavonoid, 

Fenolik, Saponin, Tanin, dan Triterpenoid. Hasil pengujian uji daya hambat 

menunjukkan adanya aktivitas antibakteri Escherichia coli yang ditandai dengan 

adanya zona bening dimana konsentrasi optimum pada konsentrasi 40% . Hasil uji 

antidiare ekstrak etanol batang parang romang (Boehmeria virgata (Forst.) Guill) 

dapat menghentikan diare pada mencit dengan konsentrasi 40% memiliki efek 

paling baik. 

  

Kata Kunci: Batang Parang Romang (Boehmeria virgata (Forst.) Guill, Uji Daya 

Hambat, Uji Antidiare, Escherichia coli. 
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ABSTRACK 

Name Fitri Rahmadani Darwis 

Nim  70100118013 

Title Uji Daya Hambat dan Aktivitas Antidiare Ekstrak Etanol 

Batang Parang Romang (Boehmeria virgata (Forst.) Guill 

Terhadap Bakteri Escherichia coli 

 

Diarrhea is an increase in frequency caused by an increase in accelerated 

intestinal peristalsis. The stems of parang romang (Boehmeria virgata (Forst.) 

Guill) contain alkaloids, flavonoids, phenolic compounds, saponins, tanins and 

triterpenoids that play a role in inhibiting the growth of Escherichia coli bacteria 

and healing diarrhea. This study aims to determine the antibacterial activity of the 

ethanol extract of parang roman stem (Boehmeria virgata (Forst.) Guill) on the 

growth of Escherichia coli, to determine the antidiarrheal effect of the ethanol 

extract of parang romang stem and the optimal concentration that can provide 

antidiarrheal activity against Escherichia coli bacteria. 

This research uses laboratory experimental methods. With the simplicia of 

parang romang stems in phytochemical screening, then extracting parang romang 

stems by the maceration method, then making several extract concentrations, 

namely 30%, 35% and 40% and testing the inhibitory power with the agar 

diffusion method, then continued with antidiarrheal testing on mice by Oral by 

giving Escherichia coli bacteria as an inducer of diarrhea with a protective 

method and given the concentration of the extract orally with observations such 

as: onset of diarrhea, stool weight, frequency of diarrhea, and duration of diarrhea 

for 5 hours. As a comparison, loperamide HCL with a dose of 1 mg/kgbb was 

used and the negative control was used 1% Na CMC. 

The results showed simlipisia Batang parang romang (Boehmeria virgata 

(Forst.) Guill) contains alkaloids, flavonoids, phenolics, saponins, tanins, and 

triterpenoids. The results of the inhibitory test showed the presence of 

antibacterial activity of Escherichia coli which was indicated by the presence of a 

clear zone where the optimum concentration was at a concentration of 40%. The 

results of the antidiarrheal test on the ethanol extract of the machete stem romang 

(Boehmeria virgata (Forst.) Guill) can stop diarrhea in mice with a concentration 

of 40% having the best effect. 

 

Keywords: Boehmeria virgata (Forst.) Guill, Inhibitory Test, Antidiarrheal Test, 

Escherichia coli. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang A.

Diare adalah peningkatan frekuensi serta penurunan konsistensi feses 

menjadi setengah cair dengan pola usus normal seseorang. Ini sering kali adalah 

tanda-tanda penyakit sistemik. Diare akut umumnya didefinisikan menjadi durasi 

yang lebih pendek selama 14 hari, diare persisten lebih dari 14 hari, serta diare 

kronis selama 30 hari. Sebagian besar kasus diare akut ditimbulkan oleh infeksi 

virus, bakteri atau protozoa, serta umumnya self-limited (Barbara G.Wells, Terry 

L. Schwinghammer, Joseph T. DiPiro, 2015). Salah satu dari proses dalam tubuh 

yang menyebabkan diare yaitu perubahan motilitas saluran cerna (Pandango et al., 

2018). Diare disebabkan oleh peningkatan  peristaltik usus yang dipercepat dan 

banyak mengandung air saat meninggalkan tubuh sebagai feses. Selain itu, diare 

disebabkan oleh penimbunan air di usus akibat ketidakseimbangan ini sering 

terjadi pada peradangan lambung dan usus yang disebabkan oleh bakteri atau 

toksinnya (Marbun, 2018). 

Menurut WHO, diare penyebab kematian kedua pada anak di bawah usia 5 

tahun. Setiap tahun, sekitar 370.000 anak di bawah 5 tahun meninggal dunia. 

Secara global, ada hampir 1,7 miliar kasus penyakit diare setiap tahunnya 

(Organization, 2019). Diare merupakan salah satu masalah kesehatan terbesar di 

negara berkembang termasuk Indonesia. Diare masih menjadi masalah utama 

yang menyebabkan 73,9% kematian (pneumonia) dan 14,5% kematian (diare). 

Pada kelompok anak balita (12-59) penyebab kematian terbanyak adalah diare. 
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Kasus diare yang dilayani menurut tiap Provinsi Tahun 2020 di Indonesia untuk 

semua umur sebanyak 7.318.417 dan balita sebanyak 3.953.416 di mana angka 

kesakitan diare per 1.000 penduduk (Oscar Primadi, 2020). Berdasarkan laporan 

Riset Kesehatan Dasar Provinsi Sulawesi Selatan. Prevalensi diare yang terdiri 

dari 24 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan menurut diagnosis oleh tenaga 

kesehatan sebesar 7,03% dan yang tertinggi adalah di Kabupaten Takalar 

(10,14%). Prevalensi diare menurut karakteristik, tertinggi pada umur 1-4 tahun 

(9,75%), jenis kelamin perempuan (7,28%). Prevalensi diare pada balita menurut 

Kabupaten/Kota (9,36%). Prevalensi diare pada Balita menurut karakteristik pada 

umur 24-35 bulan (12,63%), berjenis kelamin laki-laki (10,12%) (Riskesdas, 

2018). 

Upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan diare dilakukan dalam 

pengobatan modern dan pengobatan tradisional yang penggunaan banyak 

diturunkan dari generasi ke generasi. Pemanfaatan tumbuhan sebagai pengobatan 

tradisional memiliki tingkat peminatan yang tinggi dengan efek samping yang 

rendah dibandingkan dengan efek samping dari pengobatan modern (Afrisa Herni 

Putri, Hendri Busman, 2016). Pengobatan pertama untuk diare adalah pencegahan, 

pengobatan dehidrasi dan kehilangan garam. Hal ini dapat dilakukan dengan 

pemberian garam rehidrasi oral untuk meningkatkan secara aktif transport Na+ 

dan air melalui dinding usus. Mekanisme obat yang dapat melepaskan kejang-

kejang pada otot yang menyebabkan nyeri pada perut bagi penderita diare. Salah 

satu pengobatan yang dapat dilakukan dengan memberikan obat antidiare yang 

bisa menghentikan dan meredakan diare yaitu pemberian oralit yang berfungsi 
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untuk mencegah dehidrasi yang mengancam penderita diare, terutama kepada 

anak-anak dan lansia (Musdar, 2012). 

Indonesia dikenal memiliki ragam tanaman yang dapat dijadikan bahan 

baku obat-obatan tradisional yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi banyak 

macam penyakit (Karunita Ika Astuti et al., 2020). Salah satu negara yang 

memiliki banyak macam sumber daya alam dan beragam kekayaan didalamnya 

dari sabang sampai merauke yaitu flora dan fauna. Berbagai jenis tumbuhan di 

Indonesia yang terdiri dari rimpang, batang, daun, akar maupun bagian tumbuhan 

lainnya (Yuneka Saristiana, Datin Annisa, Tallia DS, 2020).  

Banyak tanaman obat yang ada di Indonesia dimanfaatkan oleh 

masyarakat untuk pengobatan diare (Jannah, 2021). Penelitian sebelumnya telah 

dilakukan oleh (Puspita, 2021) terkait uji aktivitas antidiare ekstrak etanol daun 

senggani (Melastoma malabatricum L.) pada tikus jantan yang diinduksi oleum 

ricini. Sebelumnya tanaman yang akan digunakan dilakukan skrining fitokimia, 

terhadap sampel daun senggani. Hasil menunjukkan serbuk simplisia dan ekstrak 

etanol daun senggani memiliki kandungan flavonoid, tanin, saponin, dan 

triterpenoid/ steroid yang menunjukkan efek antidiare tidak berbeda signifikan 

dengan kontrol positif Loperamid HCL dan dosis 400 mg/kg BB menunjukkan 

dosis yang paling efektif dalam menurunkan frekuensi diare, konsistensi dan 

bobot feses dan lama terjadinya diare. 

Salah satu tumbuhan di Indonesia yang dapat digunakan sebagai 

pengobatan tradisional adalah Parang romang (Boehmeria virgata (Forst.) Guill), 

tanaman yang termasuk dalam suku Urticaceae dan termasuk anggota dari genus 
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Boehmeria. Genius Boehmeria merupakan kelompok genius yang jumlah 

anggotanya relatif besar. Tanaman ini tumbuh di daerah pegunungan seperti 

Sinjai, Gowa, Malino, Maros, dan Enrekang (Muhammad Rusdi et al., 2021). 

Berbagai penelitian sebelumnya telah dilakukan di antaranya terkait uji 

efek hipoglikemik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak etanol batang 

parang romang dengan dosis 50, 100, 150 dan 200 mg/kg BB memiliki efek yang 

lebih besar dibandingkan dengan kontrol negatif (Na-CMC) dan efek berbeda 

nyata dengan tablet glibenklamid 0,017 (Muhammad Rusdi et al., 2017), 

perbandingan metode ekstraksi terhadap kadar flavonoid total dan aktivitas 

antioksidan batang parang romang (Boehmeria virgata (Forst.) Guill) yang 

menunjukkan metode refluks (2,554 mgEK/g) lebih besar dibandingkan metode 

maserasi (2,058 mgEK/g) dengan nilai berturut-turut. Aktivitas antioksidan 

ekstrak etanol parang romang yang diperoleh melalui metode refluks lebih baik 

dibandingkan dengan metode maserasi (M. Rusdi et al., 2018), uji 

antihiperglikemik fraksi ekstrak etanol batang parang romang (Boehmeria virgata 

(Forst.) Guill) terhadap mencit (Mus muculus) jantan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa fraksi n-Heksan, etil asetat dan etanol 70% batang parang 

romang memiliki efek antihiperglikemik dan fraksi yang paling efektif sebagai 

antihiperglikemik yaitu fraksi n-Heksan (Muh Rusdi, Nur Ida, 2018), aktivitas 

antituberkolosis ekstrak batang parang romang  menunjukkan bahwa ekstrak n-

Heksan memiliki aktivitas antituberkolosis yang lebih baik dibandingkan ekstrak 

lainnya (Muhammad Rusdi et al., 2021). 
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Senyawa flavonoid dapat menghentikan diare yang disebabkan oleh 

minyak jarak (oleum ricini) adalah untuk menghambat motalitas usus dan 

mengurangi sekresi cairan dan elektrolit (Angeline Novia Toemon et al., 2019). 

Flavonoid juga dapat menurunkan gerakan peristaltik usus dan mengurangi 

sekresi cairan (Helmin et al., 2021).  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukanlah penelitian tentang 

“Uji Daya Hambat Dan Aktivitas Antidiare Ekstrak Etanol Batang Parang 

Romang (Boehmeria virgata (Forst.) Guill) Terhadap Bakteri Escherichia coli”. 

 Rumusan Masalah B.

1. Apakah ekstrak etanol batang parang romang (Boehmeria virgata (Forst.) 

Guill) memiliki daya hambat terhadap pertumbuhan Escherichia coli? 

2. Apakah ekstrak etanol batang parang romang (Boehmeria virgata (Forst.) 

Guill) memiliki aktivitas antidiare pada mencit (Mus muculus) yang 

diinduksi Escherichia coli? 

3. Berapa konsentrasi optimal ekstrak etanol batang parang romang 

(Boehmeria virgata (Forst.) Guill) yang memiliki aktivitas sebagai 

antidiare pada mencit jantan (Mus muculus) yang diinduksi Escherichia 

coli? 
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 Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian C.

1. Definisi Operasional 

a) Uji daya hambat 

Uji daya hambat merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui adanya 

zat suatu tanaman untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang di 

tentukan. 

b) Uji aktivitas 

Uji aktivitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui dan 

menelusuri aktivitas senyawa terhadap indikasi terapi yang diinginkan. 

c) Antidiare   

Antidiare adalah sebutan untuk obat yang dapat meredakan frekuensi 

buang air besar yang disebabkan oleh gerakan peristaltik yang meningkat pada 

usus. 

d) Ekstrak 

Ekstrak merupakan sediaan pekat yang didapatkan dengan mengekstraksi 

senyawa aktif dengan menggunakan pelarut yang sesuai. 

e) Etanol 

Etanol adalah pelarut yang digunakan untuk mengekstrak sampel batang 

parang romang. 

f) Parang romang  

Parang romang merupakan tumbuhan yang digunakan pada penelitian 

sebagai sampel yang akan diuji aktivitas antidiare. 
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g) Escherichia coli 

Escherichia coli adalah penginduksi yang dapat menyebabkan diare dan 

mempercepat motalitas usus sehingga mengeluarkan isi usus dengan cepat dalam 

bentuk cairan usus encer. 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini mencakup penelitian laboratorium, yaitu 

untuk mengetahui uji aktivitas antidiare ekstrak etanol batang parang romang 

(Boehmeria virgata (Forst.) Guill) pada mencit yang diinduksi oleum ricini 

dengan menggunakan metode proteksi. 

 Kajian Pustaka D.

Kajian pustaka berdasarkan beberapa temuan hasil penelitian sebelumnya. 

Yang dilihat manfaat, kejelasan arah, dan posisi penelitian sebelumnya. 

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Oktaviani et al., 2017), dalam 

artikel “Uji Antidiare Ekstrak Rimpang Rumput Teki (Cyperus rotundus L.) 

Dibandingkan dengan Obat Attapulgite pada Mencit (Mus musculus) Jantan 

yang diinduksi Oleum Ricini”. Penelitian ini bertujuan untuk 

membandingkan pengaruh ekstrak rimpang rumput teki dengan obat 

attapulgite terhadap antidiare pada mencit jantan yang diinduksi oleum 

ricini. Penelitian ini dilakukan dengan 5 perlakuan, setiap kontrol diberi 0,4 

ml/ 40 grBB aquabides. Kontol 1 dengan dosis obat attapulgite dengan dosis 

0,4 mg/grBB, kontrol 2 dengan dosis 4,5 mg/40 grBB, kontrol 3 dengan 

dosis 45 mg/grBB, kontrol 4 dengan dosis 135 mg/40grBB, dengan 

pengulangan sebanyak 5 kali dan pemberian oleum ricini dengan dosis 150 
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mg/grBB untuk setiap perlakuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

ekstrak rimpang rumput teki dengan dosis 135 mg/40grBB dan obat 

attapulgite dosis 0,4 mg/grBB dapat memperpanjang waktu terjadinya diare, 

dapat menurunkan frekuensi diare, dan dapat memperbaiki konsistensi feses 

mencit secara signifikan apabila dibandingkan dengan kontrol. Hal ini 

disebabkan karena di dalam ekstrak rimpang rumput teki mengandung 

senyawa flavonoid dan alkaloid sebagai antidiare. 

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Rizal et al., 2017), dalam artikel 

“Uji Aktivitas Antidiare Ekstrak Etanol 70% Kulit Buah Jengkol 

(Archidendron pauciflorum (Benth.)I.C.Nielsen) Terhadap Mencit Jantan 

yang Diinduksi Oleum Ricini”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji 

aktivitas antidiare ekstrak etanol 70% kulit buah jengkol pada mencit jantan 

yang meliputi larutan aquadest sebagai kontol, loperamid sebagai 

pembanding, ekstrak etanol kulit buah jengkol sebagai bahan uji, dan oleum 

ricini sebagai induktor. Hasil penelitian ini menunjukkan ekstrak etanol 

70% kulit buah jengkol memberikan aktivitas antidiare non spesifik. 

Kandungan metabolit yang terdapat dalam ekstrak etanol 70% kulit buah 

jengkol yang memberikan aktivitas non spesifik sebagai antidiare adalah 

tanin, flavonoid dan steroid. Dosis ekstrak etanol kulit buah jengkol 1,2 

mg/gBB mempunyai efek yang lebih kuat dalam menekan aktivitas 

optimum sebagai antidiare non spesifik. 

3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Nita Fajaryati, 2018), dalam artikel 

“Efek Antidiare Infusa Daun Ciplukan (Physalis Agulatan Linn) Pada 
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Mencit Jantan Putih (Mus musculus) Yang Terpapar Oleum Ricini”. Tujuan 

dari penelitian ini untuk mengetahui efek rebusan daun ciplukan sebagai 

obat diare. Penelitian ini menggunakan 20 ekor mencit yang dibagi menjadi 

4 kelompok dan sampel yang digunakan merupakan rebusan daun ciplukan. 

Kelompok 1 (kontrol negatif) CMC Na, kelompok 2 (kontrol positif) 

Loperamid, kelompok 3 dan 4 menggunakan rebusan daun ciplukan dengan 

dosis 25 dan 30 lembar daun. Parameter yang diamati meliputi waktu 

terjadinya diare dan konsistensi feses mencit. Dosis yang diberikan rebusan 

daun ciplukan 25 dan 30 lembar, dapat disimpulkan bahwa efek rebusan 

dosis 30 lembar efektif sebagai antidiare.  

4. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Maria Sintia Manek, Maria Ekarista 

Klau, 2020), dalam artikel “Uji Aktivitas Antidiare Ekstrak Etanol Daun 

Sirih(Piper betle L) Pada Tikus Putih Jantan Galur Wistar Yang Diinduksi 

Oleum Ricini”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji aktivitas 

antidiare ekstrak etanol daun sirih pada tikus putih. Pengamatan terhadap 

parameter yang di uji yaitu saat mulai terjadinya diare, konsistensi feses, 

frekuensi diare, dan lama terjadinya diare. Dengan kontrol negatif yaitu 

suspensi Na CMC dan kontrol positif yaitu Loperamid HCL. Dosis yang 

diberikan ekstrak etanol daun sirih dengan dosis 200, 300 dan 400 mg/kgbb 

memberikan aktivitas antidiare pada tikus putih dengan aktivitas yang 

paling baik yaitu dosis 400 mg/kgbb. 

5. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Karunita Ika Astuti et al., 2020), 

dalam artikel “Uji Aktivitas Antidiare Ekstrak Etanol 96% Herba Putri Malu 
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(Mimosa pudica L.) Terhadap Mencit Jantan Yang Diinduksi Oleum 

Ricini”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kandungan senyawa 

dan aktivitas antidiare ekstrak etanol 96% herba putri malu yang dibuat 

dengan metode maserasi. Perlakuan antidiare pada kontrol negatif 

menggunakan Na-CMC dan kontrol positif menggunakan Loperamid HCL 

dimana parameter yang diuji antara lain frekuensi diare dan bobot feses. 

Ekstrak etanol herba putri malu dengan dosis terbagi 100, 200, dan 400 

mg/kgBB. Data dianalisis menggunakan analisis Man Whitney 

menunjukkan bahwa ekstrak etanol herba putri malu dengan dosis 400 

mg/kgBB merupakan dosis yang efektif sebagai antidiare yang dapat 

menurunkan frekuensi diare (P>0,585), dan menurunkan bobot feses 

(P>0,754). 

6. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Nur Rahayuningsih, Siti Nuurul 

Hidayah Assayifa, 2021), dalam artikel “Uji Aktivitas Antidiare Infusa Kulit 

Buah Delima Putih (Punica granatum L.) pada Mencit Jantan Swiss 

Webster dengan Metode Oleum Ricini”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui aktivitas dan dosis optimal infusa kulit buah delima. Mencit 

dikelompokkan menjadi 5 kelompok, kontrol positif (Loperamid HCL) dan 

kontrol negatif (Na-CMC) dan kelompok yang telah diberikan infusa kulit 

buah delima adalah awal terjadinya diare, konsistensi feses, frekuensi diare, 

dan lama terjadinya diare. Dosis infusa kulit buah delima 8, 16, dan 32 

mg/20gBB mencit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 5 parameter uji 

antidiare infusa kulit delima memiliki aktivitas antidiare dimana dosis 16 
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mg/20kgBB merupakan dosis optimal yang bisa meningkatkan awal 

terjadinya diare dengan nilai sig. 0.030 dan menurunkan bobot feses dengan 

nilai sig. 0.001. 

7. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Muhammad Rusdi et al., 2017), 

dalam artikel “Uji Efek Hipoglikemik Ekstrak Etanol Batang Parang 

Romang (Boehmeria virgata (Forst.) Guill) Terhadap Mencit (Mus muculus) 

Jantan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek hipoglikemik dan 

beberapa macam konsentrasi ekstrak etanol batang parang romang terhadap 

penurunan glukosa darah pada mencit jantan. Sampel diekstraksi dengan 

menggunakan metode refluks menggunakan etanol 96%. Menggunakan 

hewan uji mencit sebanyak 18 ekor yang dibagi menjadi 6 kelompok, 

kelompok 1 diberi suspensi Na-CMC 1% sebagai kontrol negatif, kelompok 

2, 3, 4, 5 masing-masing diberikan suspensi ekstrak etanol batang parang 

romang 50, 100, 150 dan 200 mg/kg BB dan kelompok 6 diberikan suspensi 

dari tablet glibenklamid 0,017 mg/kg sebagai kontrol positif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol batang parang romang dengan 

dosis 50, 100, 150, 200 kg/mg BB, memiliki efek hipoglikemik lebih besar 

bila dibandingkan dengan kontrol negatif (Na-CMC) dan efeknya berbeda 

nyata dengan tablet glibenklamid 0,017 mg/kg BB. 

8. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Muh Rusdi, Nur Ida, 2018), dalam 

artikel “Uji Antihiperglikemik Fraksi Ekstrak Etanol Batang Parang 

Romang (Boehmeria virgata (Forst.) Guill) Terhadap Mencit (Mus muculus) 

Jantan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan efek 
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antihiperglikemik fraksi n-Heksan, etil asetat, dan etanol 70% batang parang 

romang. Metode penelitian meliputi ekstraksi sampel secara refluks dengan 

menggunakan cairan penyari etanol 96%. Penelitian ini menggunakan 

hewan uji mencit jantan sebanyak 15 ekor yang dibagi menjadi 5 kelompok. 

Kelompok 1 diberi perlakuan Na-CMC 1% (kontrol negatif), kelompok 2 

diberi fraksi n-Heksan, kelompok 3 diberi fraksi etil asetat, kelompok 4 

diberi fraksi etanol 70% dan kelompok 5 diberi suspensi tablet glibenklamid 

0,0195 mg/30 g BB (kontrol positif). Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa fraksi n-Heksan, etil asetat, dan etanol 70% batang parang romang 

mempunyai efek antihiperglikemik dan fraksi yang paling efektif sebagai 

antihiperglikemik yaitu fraksi n-Heksan. 

 Tujuan Penelitian E.

1. Mengetahui adanya daya hambat pada ekstrak etanol batang parang 

romang (Boehmeria virgata (Forst.) Guill) terhadap pertumbuhan 

Escherichia coli. 

2. Mengetahui efek antidiare ekstrak etanol batang parang romang 

(Boehmeria virgata (Forst.) Guill) pada mencit (Mus muculus) yang 

diinduksi Escherichia coli.  

3. Mengetahui konsentrasi optimal ekstrak etanol batang parang romang 

(Boehmeria virgata (Forst.) Guill) yang dapat memberikan aktivitas 

sebagai antidiare pada mencit jantan (Mus muculus) yang diinduksi 

Escherichia coli. 
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 Manfaat Penelitian F.

1. Menambah data penelitian tentang pemanfaatan tanaman parang romang 

sebagai obat herbal dalam menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia 

coli dan pengobatan diare pada manusia. 

2. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang manfaat batang parang 

romang sebagai pengobatan dasar alami khususnya antidiare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 Saluran Pencernaan A.

Saluran pencernaan pada manusia merupakan suatu sistem organ yang 

berada dalam tubuh manusia yang memiliki fungsi memproses dan menerima 

sari-sari makanan yang masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Saluran pencernaan 

makanan yaitu kumpulan organ yang memiliki tugas masing-masing untuk 

mencerna makanan agar dapat diserap oleh tubuh (Jannah, 2021). 

Saluran pencernaan yang memiliki bentuk seperti tabung atau selang pada 

bagian tubuh yang dimulai dari mulut dan berakhir di anus dengan panjang 

sekitar 9 meter (29 kaki). Yang mencakup beberapa organ yaitu mulut, faring 

(tenggorokan), esofagus (kerongkongan), lambung, usus halus (terdiri dari 

duodenum,  jejunum dan ileum), usus besar (sekum, apendiks, kolon, dan 

rektum), dan anus. Dan juga organ tambahan berupa hati, pankreas, kandung 

empedu dan apendiks (Sunarto, Nurweningtyas Wisnu, 2019). 

Saluran pencernaan bermanfaat untuk mencerna makanan dengan 

menghaluskan kemudian mengubahnya menjadi tiga komponen utamanya 

(protein, lemak dan karbohidrat) yang secara kimiawi diserap oleh tubuh. Proses 

pencernaan ini didukung oleh enzim pencernaan yang ditemukan dalam air liur, 

getah lambung dan getah pankreas (Jannah, 2021). Produk-produk dari hasil 

pencernaan yang bermanfaat bagi tubuh, serta vitamin, mineral dan cairan, yang 
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melewati dinding bagian dalam usus dan mengalir ke aliran darah dan sistem 

limfatik (getah bening) (Puspita, 2021). 

1. Mulut dan faring 

Mulut atau biasa disebut oral. Pintu masuk saluran cerna yang dibangun 

oleh pipi (bagian lateral), labia atau bibir (bagian anterior), palatum atau langit-

langit (bagian superior) dan bagian posterior berbatasan dengan faring (Sunarto, 

Nurweningtyas Wisnu, 2019). Sedangkan faring adalah rongga belakang 

tenggorokan, bagian ini memiliki fungsi sebagai saluran bersama untuk sistem 

pencernaan (dengan bertindak sebagai penghubung antara mulut dan esofagus, 

untuk makanan) dan sistem pernafasan (dengan menyediakan akses antara saluran 

hidung dan trakea, untuk udara). Susunan ini mewajibkan mekanisme untuk 

mengarahkan makanan dan udara ke saluran yang tepat setelah melewati faring. 

Dinding samping faring terdapat tonsil (amandel), jaringan limfoid yang 

merupakan bagian dari sistem pertahanan tubuh (Puspita, 2021). 

2. Esofagus  

Esofagus atau kerongkongan yang terletak di belakang trakea, panjangnya 

2325 cm, dimulai dari faring dan berakhir di lambung. Esofagus tidak 

menghasilkan enzim, tetapi hanya memproduksi mukus (lendir) yang 

memperlancar jalannya bolus dari faring ke lambung (Sunarto, Nurweningtyas 

Wisnu, 2019). Pergerakan bolus dari faring ke esofagus diatur oleh sfingter 

esophageal (cincin tebal pada otot) atas. Pada tahap faring, laring naik sehingga 

sfingter rileks, bolus memasuki kerongkongan. Selama fase kerongkongan, 

makanan didorong ke kerongkongan oleh gerakan tak sadar (involunter) yang 
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disebut peristaltik. Selama gerakan peristaltik ini, otot di atas bolus berkontraksi 

dan bergerak ke bawah. Di bagian bawah esofagus memiliki sfingter esophageal 

bawah. Saat menelan, otot sfingter ini berelaksasi sehingga memudahkan bolus 

untuk masuk ke lambung (Jannah, 2021). 

3. Lambung 

Lambung merupakan rongga seperti kantung berbentuk J yang dimulai 

dari kerongkongan dan berakhir di usus halus (Puspita, 2021). Beberapa menit 

setelah makanan masuk ke lambung, gerakan peristaltik lambung melonjak, 

mengaduk makanan dan mencampurnya dengan sekret yang disekresikan oleh 

kelenjar lambung (Jannah, 2021). Akhirnya bolus menjadi cair dan disebut kimus. 

2-6 jam setelah konsumsi lambung akan kosong kembali, di dalam lambung 

terjadi pencernaan kimiawi dilakukan dengan bantuan enzim: 

a. Amilase saliva melanjutkan pencernaan amilum di bagian fundus 

b. Pepsin membantu memecah protein 

c. Lipase membantu memecah lemak susu (terutama pada bayi dan anak-anak) 

d. Renin membantu mencerna susu pada bayi. Renin dan kalsium mengentalkan 

susu, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna di dalam 

lambung (Sunarto, Nurweningtyas Wisnu, 2019). 

4. Usus halus 

Usus halus adalah sebagian besar pencernaan dan penyerapan terjadi di 

usus halus (Puspita, 2021). Panjang usus halus sekitar 6,35 m, usus halus dibagi 

menjadi 3 bagian: duodenum (0,25 m), yeyenum (2,5 m) dan ileum (3,6 m). Ada 2 



17 

 

 

 

jenis gerakan usus halus yang memiliki peran mekanis dalam pencernaan: 

segmentasi dan peristaltik. 

a. Segmentasi merupakan gerakan utama usus halus, artinya kontraksi lokal di 

area yang berisi makanan. Gerakan ini mencampur imus dengan cairan 

pencernaan dan mengangkut partikel yang dicerna ke dinding bagian dalam 

usus (mukosa) untuk penyerapan. 

b. Peristaltik, mendorong kimus melalui saluran pencernaan. Kontraksi 

peristaltik usus halus biasanya jauh lebih lemah dari pada gerakan peristaltik 

lambung dan kerongkongan. Kimus bergerak melalui usus halus dengan 

kecepatan 1 cm/menit. Kimus berada di usus halus selama 35 jam. 

Selain itu, hasil pencernaan diserap melalui dinding usus halus kemudian 

masuk ke dalam pembuluh darah dan pembuluh limfa. Proses ini disebut absorpsi 

(penyerapan). Sekitar 90% penyerapan makanan terjadi di sepanjang usus halus. 

Sisanya 10% terjadi di lambung dan usus besar. Makanan yang tidak tercerna dan 

tidak diserap akan memasuki usus besar (Jannah, 2021). 

5. Usus besar 

Usus besar adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan dan terdiri dari 

sekum, kolon, rektum dan kanal anal (Puspita, 2021). Usus besar memiliki 

panjang sekitar 1,5 m dan diameter 6,5 cm, memanjang dari ileum usus halus 

hingga anus. 

a. Sekum, terdapat tonjolan sepanjang 8 cm yang disebut apendiks vervormis 

atau usus buntu. 
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b. Kolon, terdapat 4 bagian yaitu: kolon asenden (kanan), kolon transversum 

(atas), kolon desensen (kiri) dan kolon signoid (bawah). 

c. Rektum, panjang rektum sekitar 20 cm setelah kolon signoid (bawah).Kanal 

anal atau saluran anus adalah ujung rektum dan panjangnya 23 cm. Pintu 

yang keluar dari lubang kanal disebut anus. Anus memiliki sfingter internal 

yang dikendalikan oleh otot polos dan sfingter eksternal yang dikendalikan 

oleh otot lurik. 

Usus besar juga memiliki gerakan peristaltik, tetapi gerakannya lemah. 

Gerakan lain di dalam usus besar adalah sejumlah besar gerakan peristaltik, yang 

merupakan gelombang peristaltik kuat yang berasal dari pusat kolon transversum 

dan mendorong isi usus ke arah rektum. Makanan di lambung menyebabkan 

refleks di usus besar (kolon). Oleh karena itu, peristaltik dalam jumlah besar 

biasanya terjadi 3 sampai 4 kali selama atau segera setelah makan (Sunarto, 

Nurweningtyas Wisnu, 2019). 

6. Gangguan saluran cerna 

Pada saluran pencernaan, berbagai penyakit dan gangguan yang 

berhubungan dengan proses pencernaan, isi usus yang lambat 

(konstipasi/sembelit), terlalu cepat perjalanannya (diare) dan infeksi usus yang 

disebabkan oleh mikroorganisme (Puspita, 2021). 

 Diare B.

1. Definisi diare 

Diare merupakan buang air besar (defekasi) dengan tanda, tinja berbentuk 

atau setengah cair (setengah padat) kadar air dalam tinja lebih banyak dari 
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biasanya lebih dari 200 g atau 200 ml/24 jam. Definisi lain menggunakan kriteria 

frekuensi yaitu buang air besar encer lebih dari 3 kali sehari. Buang air besar 

encer tersebut dapat atau tanpa disertai dengan darah (Sari et al., 2017). 

2. Etiologi diare 

Diare akut disebabkan oleh banyaknya penyebab antara lain infeksi 

(bakteri, parasit dan virus), keracunan makanan, efek obat-obatan dan lain-lain. 

Diare akut terbagi menjadi 4 penyebab: bakteri, virus, parasit dan non-infeksi. 

Sedangkan etiologi diare kronik sangat beragam dan tidak hanya disebabkan oleh 

kelainan usus. Kelainan yang muncul pada diare kronik antara lain kelainan 

endokrin, kelainan hati, kelainan pankreas dan infeksi. Penyebab diare dapat 

dikelompokkan menjadi: 

a. Virus: Rotavirus (40-60),  Adenovirus. 

b. Bakteri: Escherichia coli (20-30%), Shigella sp. (1-2%), Vibro cholerae dan 

lain-lain. 

c. Parasit: Entamoeba histolytica dan Giardia lambia, Crylosoridium (4-11%). 

d. Keracunan makanan. 

e. Malabsorpsi: karbohidrat, lemak dan protein. 

f. Imudodefisiensi: AIDS (Sari et al., 2017). 

3. Patofisiologi diare 

Mekanisme dasar yang menyebabkan diare adalah kerusakan osmotik 

(makanan yang tidak dapat diserap meningkatkan tekanan osmotik di rongga usus, 

memindahkan air dan elektrolit ke dalam rongga usus, sehingga isi rongga usus 

berlebihan, menyebabkan diare meningkat). Gangguan sekresi yang disebabkan 



20 

 

 

 

oleh toksin pada dinding usus, sehingga terjadi peningkatan sekresi air dan 

elektrolit sehingga terjadinya diare. Gangguan motalitas usus yang menyebabkan 

hiperperistaltik. Akibat dari diare itu sendiri merupakan kehilangan air dan 

elektrolit (dehidrasi) yang menyebabkan gangguan keseimbangan asam basa 

(asidosis metabolik dan hypokalemia), gangguan gizi (intake kurang, hasil 

berlebih), hipoglikemia dan gangguan peredaran darah. Infeksi diare akut secara 

klinis dan patofisiologis dibagi menjadi diare non inflamasi dan diare inflamasi. 

Diare juga dapat disebabkan oleh beberapa mekanisme: peningkatan sekresi usus 

dan penurunan penyerapan usus. Infeksi bakteri menyebabkan peradangan dan 

mengeluarkan racun yang menyebabkan diare. Pada dasarnya mekanisme diare 

yang disebabkan oleh patogen enterik meliputi pendekatan pelekatan bakteri pada 

sel epitel, infiltrasi mukosa (kerusakan mukosa) dan produksi enterotoksin 

mukosa. Bakteri tertentu dapat menggunakan satu atau lebih mekanisme ini untuk 

mengatasi pertahanan lapisan usus (Zein, 2011). 

Diare disebabkan oleh salah satu atau lebih patofisiologi antara lain: 

a. Osmolaritas intraluminal yang meninggi, disebut diare osmotik 

Diare osmotik disebabkan oleh peningkatan tekanan osmotik intraluminal 

di usus halus karena obat atau bahan kimia hiperosmotik, malabsorpsi sistemik 

dan defek dalam penyerapan mukosa usus seperti defisiensi disararidase, 

malabsorpsi glukosa atau galaktosa. 

b. Sekresi cairan dan elektrolit meninggi, disebut diare sekretorik 

Diare sekretorik disebabkan oleh peningkatan sekresi air dan elektrolit dari 

usus, sehingga terjadi penurunan absorpsi. Yang khusus pada diare sekretorik 
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adalah diare yang ditentukan secara klinis dengan volume tinja dengan jumlah 

besar. Sebagian penyebab diare ini adalah karena efek enterotoksin pada infeksi 

Vibrio cholera atau Escherichia coli. 

c. Malabsorpsi asam empedu, malabsorpsi lemak 

Diare tipe ini ditemukan pada gangguan pembentukan atau produksi 

micelle empedu dan penyakit saluran biller hati. 

d. Defek sistem pertukaran anion atau transpot elektrolit aktif di enterosit 

Defek pertukaran anion/transport elektrolit aktif di enterosit; diare jenis ini 

disebabkan oleh penghambatan mekanisme transport aktif NA
+
 K

+ 
ATP ase di 

enterosit dan penyerapan Na
+
 dan air yang tidak biasa. 

e. Motalitas dan waktu transit usus abnormal 

Motalitas usus dan waktu transit yang tidak normal: jenis diare ini 

disebabkan oleh hipermortalitas dan ketidakteraturan motalitas usus, yang 

mengakibatkan penyerapan abnormal di usus halus. Penyebab gangguan motalitas 

adalah: diabetes melitus, pasca vagotomi, hipertiroid. 

f. Gangguan permeabilitas usus 

Gangguan permeabilitas usus: jenis diare ini disebabkan oleh kelainan 

permeabilitas usus karena kelainan morfologi epitel tertentu dari usus halus. 

g. Inflamasi dinding usus, disebut diare inflamatorik 

Inflamasi dinding usus (inflammatory diare): diare jenis ini disebabkan 

oleh kerusakan dinding bagian dalam usus karena proses inflamasi, produksi 

mukus yang berlebihan dan ekskresi air dan elektrolit ke dalam lumen, 

penyerapan air dan elektrolit yang terhambat. Peradangan pada lapisan usus halus 
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dapat menular yang disebabkan oleh infeksi (disentri Shigella) atau tidak menular 

(colitis ulseratif dan penyakit Chron). 

h. Infeksi dinding usus, disebut diare infeksi 

Diare infeksi bakteri adalah penyebab paling umum dari diare. Dilihat dari 

sudut kelainan usus, diare bakterial dibagi menjadi non-invasif (tidak merusak 

selaput lendir) dan invasif (merusak selaput lendir). Bakteri non invasif 

menyebabkan diare karena toksin yang menghasilkan diare. Contoh diare yang 

menghasilkan toksin adalah kolera. Enterotoksin yang dihasilkan oleh bakteri 

Vibrio cholera atau eltor adalah protein yang dapat menempel pada epitel usus, 

membentuk siklik adenosine monofosfat (AMF siklik) di dinding usus, yang 

menyebabkan sekresi aktif anion klorida yang diikuti oleh air, ion bikarbonat dan 

kation natrium dan kalium. Mekanisme penyerapan (absorpsi) ion natrium oleh 

mekanisme pompa natrium tidak terhambat karena itu pelepasan ion klorida 

(diikuti oleh bikarbonat, air, ion natrium, kalium) dapat di kompensasi oleh 

peningkatan penyerapan ion natrium (diikuti oleh air, ion kalium dan ion 

bikarbonat, klorida). Keseimbangan ini dapat dicapai dengan pemberian larutan 

glukosa yang secara aktif diserap oleh dinding sel usus (Adyanastri, 2012). 

 Penyebab Diare C.

Adapun kemungkinan penyebab diare yang terjadi dikarenakan adanya 

infeksi usus, penyakit radang usus, malabsorpsi, tumor hormon sekretori, 

narkoba, dan gangguan motalitas (Barbara G.Wells, Terry L. Schwinghammer, 

Joseph T. DiPiro, 2015). 
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 Penatalaksanaan Terapi D.

1. Penggantian cairan dan elektrolit 

Aspek paling krusial ialah menjaga hidrasi yang adekuat serta 

keseimbangan elektrolit selama episode akut. Ini dilakukan dengan rehidrasi oral, 

yang wajib dilakukan pada seluruh pasien, kecuali jika tidak bisa minum atau 

diare hebat membahayakan jiwa yang memerlukan hidrasi intravena. Idealnya, 

cairan rehidrasi oral wajib terdiri dari 3,5 gram natrium klorida; 2,5 gram natrium 

bikarbonat; 1,5 gram kalium klorida; serta 20 gram glukosa per liter air (Farthing 

M, Salam MA, Lindberg G, Dite P, Khalif I, 2012). 

2. Antibiotik 

Pemberian antibiotik secara empiris jarang diindikasikan pada diare akut 

infeksi sebab 40% masalah diare infeksi sembuh kurang dari tiga hari tanpa 

pemberian antibiotik. Antibiotik diindikasikan di pasien dengan gejala serta 

indikasi diare infeksi, mirip demam, feses berdarah, leukosit pada feses, 

mengurangi ekskresi serta kontaminasi lingkungan, persisten atau penyelamatan 

jiwa pada diare infeksi, diare di pelancong, serta pasien immunocompromised. 

Pemberian antibiotik bisa secara empiris, namun terapi antibiotik spesifik 

diberikan sesuai kultur serta resistensi kuman (Farthing M, Salam MA, Lindberg 

G, Dite P, Khalif I, 2012). 

3. Obat anti-diare 

a. Kelompok anti-sekresi selektif 

Terobosan terbaru di milenium ini adalah ketersediaan luas racecadotril, 

yang berfungsi sebagai penghambat enzim enkephalinase dan memungkinkan 
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enkephalin berfungsi normal kembali. Peningkatan fungsi menormalkan sekresi 

elektrolit dan mengembalikan keseimbangan cairan. Hidrasi sebagai generasi 

pertama antidiare baru juga dapat digunakan, sehingga lebih aman untuk anak-

anak (Farthing M, Salam MA, Lindberg G, Dite P, Khalif I, 2012; Amin, 2018) 

b. Kelompok opiat 

Kelompok ini termasuk kodein fosfat, loperamid HCL, dan kombinasi 

difenoksilat dan atropin sulfat. Kodein digunakan 3 kali sehari pada 15-60 mg 3x 

sehari, loperamid 2-4 mg/3-4 kali sehari. Efek dari kelompok obat ini termasuk 

penghambatan propulsi, peningkatan kekentalan tinja dengan meningkatkan 

absorpsi cairan, dan penurunan frekuensi diare. Ketika diberikan dengan benar, itu 

cukup aman dan dapat mengurangi frekuensi buang air besar hingga 80%. Obat 

ini tidak dianjurkan untuk diare akut dengan gejala demam dan sindrom disentri 

(Farthing M, Salam MA, Lindberg G, Dite P, Khalif I, 2012). 

c. Kelompok absorbent 

Arang aktif, attapulgit aktif, bismut subsalisilat, pektin, kaolin, atau 

smektit diberikan berdasarkan argumen bahwa zat ini dapat menyerap zat infeksi 

atau racun. Karena efek ini, sel mukosa usus menghindari kontak langsung dengan 

zat yang dapat merangsang pelepasan elektrolit (Farthing M, Salam MA, Lindberg 

G, Dite P, Khalif I, 2012). 

d. Zat hidrofilik 

Ekstrak tumbuhan yang berasal dari Plantago oveta, Psyllium, Karaya 

(Strerculia), Ispraghulla, Coptidis, dan Catechu dapat membentuk koloid dengan 

cairan dalam lumen usus, mengurangi frekuensi dan konsistensi feses. Akan tetapi 
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tidak dapat mengurangi kehilangan cairan dan elektrolit. Pemakaiannya 5-10 

mL/2 kali sehari dilarutkan dalam air atau diberikan dalam bentuk kapsul atau 

tablet (Amin, 2018). 

e. Probiotik  

Kelompok Probiotik terdiri dari Lactobacillus dan Bifidobacteria atau 

Saccharomyces boulardi, yang bersaing untuk nutrisi dan reseptor 

gastrointestinal, sehingga peningkatan jumlah saluran pencernaan memiliki efek 

positif. Mengurangi atau menghilangkan diare harus diberikan dalam dosis yang 

cukup (Amin, 2018). 

 Tanaman Parang Romang (Boehmeria virgata(Forst.) Guill) E.

1. Klasifikasi tanaman  

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatopyta 

Sub Divisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledoneae 

Sub Kelas : Monochlamydeae 

Bangsa  : Urticales 

Suku  : Urticaceae 

Marga  : Boehmeria 

Jenis  : Boehmeria virgata (Forst.) Guill  

(Wilmot-Dear & Friis, 1996) 

 

2. Nama daerah  

Makassar : Parang romang  

Toraja  : Bo‟to laki 

Sunda  : Haramay (Wilmot-Dear & Friis, 1996) 

3. Morfologi tanaman 

Tanaman berumah satu, tegak, tumbuh cepat herba hijau atau belukar 

kecil, tinggi 1- 2 meter dan tinggi 3 meter mempunyai rhizoma yang panjang dan 
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akar yang berbonggol. Tangkai biasanya tidak bercabang dan cekung. Diameter 8-

16 mm, awalnya hijau dan berbulu yang akan menjadi warna coklat dan berkayu 

(L.S. de Padua, N. Bunyapraphatsara, 2002) 

Daun terdiri dari tiga tulang induk, daun ditopang kuat menjadi satu dan 

berdiri di ketiak daun. Berbentuk linear lanset, panjang maksimum 1,5 cm, 

panjang tangkai daun 6- 12 cm, ujung daun bergerigi, daun berwarna hijau dan 

permukaan daunnya licin, bagian bawah permukaan daunnya mengkilat dan 

berwarna hijau (L.S. de Padua, N. Bunyapraphatsara, 2002) 

Bunga-bunga diklarifikasikan secara kompleks tanpa batas di ketiak daun, 

bunga dari batang bertengger di batang induk, induk tangkai melakukan 

percabangan demikian pula cabang-cabangnya dan bisa disebut dengan tanda 

majemuk, masing-masing panjangnya 3-8 cm dan setiap cabangnya dipisahkan 

oleh kelompok bunga berkelamin tunggal. Kelompok bunga jantan memiliki 

jumlah yang lebih sedikit, biasanya terdiri dari 3-10 bunga sedangkan kelompok 

bunga betina lebih banyak yang dimana terdiri dari 10-30 bunga. Bunga jantan 

bertangkai pendek, hiasan 3-5 lekuk, benang sari sebanyak lekuk. Bunga betina 

mempunyai 2-4 lekuk hiasan, kehijauan hingga merah muda, putik dengan satu 

bakal buah yang isinya terdapat satu bakal biji (L.S. de Padua, N. 

Bunyapraphatsara, 2002). 

4. Kegunaan 

Parang romang (Boehmeria virgata (Forst) Guill) tanaman tradisional di 

Makassar yang digunakan sebagai obat kanker (Manggau et al., 2018). Tumbuhan 

ini memiliki khasiat sebagai obat diantaranya, untuk mengobati bisul, patah 
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tulang, disentri, hematemesis, juga dapat digunakan sebagai bahan campuran 

untuk memijat kulit (Muhammad Rusdi et al., 2021). 

5. Kandungan kimia 

Kandungan senyawa yang mempunyai aktivitas antidiare adalah Tanin, 

flavonoid, saponin, steroid dan alkaloid (Rizal et al., 2017). 

Tanin memiliki efek antidiare, bekerja sebagai astringen/pembeku protein 

adalah zat yang mengikat pada selaput lendir (mukosa), kulit atau jaringan 

berfungsi untuk membekukan protein, sehingga membran selaput lendir (mukosa) 

menjadi kering dan membentuk penghalang (thight junction) yang bersifat resisten 

terhadap peradangan dari mikroorganisme, tidak hanya itu tanin juga menghambat 

sekresi klorida; ikatan antara protein tannate yang ada dalam usus dengan tanin 

(Rizal et al., 2017). 

Flavonoid memiliki efek antidiare yang menghambat motalitas usus 

sehingga mengurangi sekresi air dan elektrolit yang dapat disebabkan oleh minyak 

jarak (oleum ricini) (Rizal et al., 2017). Aktivitas lain dari flavonoid adalah 

memblokir pelepasan asetilkolin di saluran pencernaan. Penghambatan pelepasan 

asetilkolin akan mengurangi aktivasi reseptor asetilkolin nikotinik yang 

menengahi terjadinya kontraksi otot polos, mengaktifkan reseptor asetilkolin 

muskarinik (khususnya Ach-M3) yang dapat mengatur motalitas gastrointestinal 

dan peregangan otot polos (Angeline Novia Toemon et al., 2019). 

Mekanisme saponin sebagai antidiare adalah dengan menghambat 

pelepasan histamin yang menyebabkan penurunan penyerapan cairan, sehingga 

penghambatan dapat menormalkan penyerapan cairan (Astuti et al., 2019). Bahan 
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aktif saponin juga memiliki efek antidiare dan menghambat pelepasan histamin 

secara in vitro. Histamin di usus halus berkaitan dengan reseptor H-1. Peran 

histamin pada otot polos usus adalah untuk mempercepat peristaltik usus, 

meningkatkan permeabilitas pembuluh darah, meningkatkan sekresi mukus dan 

menginduksi kontraksi otot yang berhubungan dengan peningkatan cGMP 

intraseluler (Angeline Novia Toemon et al., 2019). 

Senyawa steroid yang dapat meningkatkan penyerapan air dan elektrolit di 

usus, sehingga mengakibatkan absorpsi air dan elektrolit dalam usus menjadi 

normal kembali dan dapat mengubah konsistensi feses menjadi padat (Jannah, 

2021).  

Senyawa alkaloid sebagai antidiare dapat menurunkan peristaltik usus 

sehingga dapat meningkatkan waktu penyerapan air dan elektrolit menjadi lebih 

lama serta mempengaruhi durasi diare menjadi lebih singkat (Angeline Novia 

Toemon et al., 2019). 

 Metode Ekstraksi F.

1. Tujuan Ekstraksi 

Ekstraksi merupakan kegiatan pengambilan zat-zat kimia dari bagian 

tanaman yang dapat larut hingga terpisah dari bahan yang tidak larut dengan 

pelarut cair. Tujuan ekstraksi bahan alam adalah untuk mengambil komponen 

kimia yang ada pada bahan alam. Ekstraksi ini berdasarkan pada prinsip 

berpindahnya massa komponen zat ke dalam pelarut, dimana mulai terjadinya 

perpindahan pada lapisan antar muka kemudian berdifusi masuk ke dalam pelarut 

(Sitepu, 2010). 
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Pemilihan metode ekstraksi tergantung pada sifat bahan dan senyawa yang 

akan dipisahkan. Sebelum memilih metode, perlu menentukan target ekstraksi. 

Secara khusus, ada beberapa target ekstraksi: 

a. Senyawa bioaktif tidak diketahui. 

b. Senyawa yang diketahui ada dalam organisme hidup. 

c. Sekelompok senyawa biologis yang terkait secara struktural. 

Secara khusus, metode ekstraksi untuk bahan yang berasal dari tumbuhan 

diantaranya: 

a. Pengelompokan bagian tanaman (daun, batang, akar, bunga dan lain-lain), 

pengeringan dan penggilingan bagian tanaman. 

b. Pemilihan pelarut. 

c. Pelarut polar  : air, etanol, metanol dan lain-lain. 

d. Pelarut semi polar : etil asetat, diklorometan dan lain-lain. 

e. Pelarut non polar : n-heksan, petroleum eter, kloroform dan lain-lain (Satyadit 

D. Sarker, Zahid Latif, 2006). 

Pemilihan pelarut yang tepat merupakan faktor penting dalam proses 

ekstraksi. Jenis dan kualitas pelarut yang digunakan akan menentukan 

keberhasilan proses ekstraksi. Pelarut non polar (n-heksan, aseton) dapat 

mengekstrak likopen, triterpenoid, dan karotenoid dalam jumlah kecil, sedangkan 

senyawa xanthin dan senyawa polar lainnya diekstraksi menjadi pelarut polar 

(metanol, etanol), pada pelarut semi polar mampu menarik senyawa seperti 

likopen, b-karoten, vitamin C, padatan terlarut dan fenol total (Kasminah, 2016). 
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Digunakan pelarut etanol dikarenakan etanol memiliki sifat polar dan etanol 

juga mempunyai kelebihan yaitu mampu menyari senyawa kimia lebih banyak 

bila dibandingkan dengan metanol dan air (Riwanti et al., 2020). Keuntungan dari 

etanol bila digunakan akan menghasilkan ekstrak yang lebih spesifik, dapat 

bertahan lama karena selain sebagai pelarut etanol juga dapat berfungsi sebagai 

pengawet (Maria Sintia Manek, Maria Ekarista Klau, 2020).  

2. Metode Ekstraksi 

a. Metode Maserasi 

Maserasi adalah metode sederhana yang paling banyak digunakan. Cara 

ini, bagus untuk skala kecil maupun skala industri. Prosedur ini dilakukan dengan 

menempatkan serbuk tanaman dan pelarut yang sesuai dalam wadah inert yang 

tertutup rapat pada suhu kamar. Ketika konsentrasi sel tumbuhan mencapai 

keseimbangan, proses ekstraksi berhenti. Setelah proses ekstraksi, pelarut 

dipisahkan dari sampel dengan penyaringan (Satyadit D. Sarker, Zahid Latif, 

2006). 

Kekurangan utama dari metode ini adalah memakan banyak waktu, pelarut 

yang dipakai relatif banyak dan besar kemungkinan salah satu senyawa hilang. 

Selain itu, senyawa mungkin saja sulit diekstraksi dalam suhu kamar. Tetapi pada 

sisi lain, metode maserasi bisa menghindari rusaknya senyawa-senyawa yang 

bersifat termolabil (Satyadit D. Sarker, Zahid Latif, 2006). 

b. Metode Ultrasound-Assisted Solvent Extraction 

Proses metode ultrasound adalah metode maserasi yang dimodifikasi dan 

telah menggunakan bantuan ultrasound (sinyal frekuensi tinggi, 20kHz). Tempat 
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yang berisi sebuk sampel ke dalam wadah ultrasonik dan ultrasound. Ini dilakukan 

untuk menerapkan tekanan mekanik ke sel untuk membuat rongga dalam sampel. 

Kerusakan sel dapat menyebabkan peningkatan kelarutan senyawa dalam pelarut 

dan meningkatkan hasil ekstraksi (Satyadit D. Sarker, Zahid Latif, 2006).  

c. Metode Perkolasi 

Metode perkolasi, serbuk sampel dibasahi secara perlahan pada sebuah 

perkolator (wadah silinder yang dilengkapi menggunakan kran dalam bagian 

bawahnya). Pelarut ditambahkan dalam permukaan serbuk sampel dan dibiarkan 

menetes perlahan dalam bagian bawah. Kelebihan pada metode ini, sampel 

senantiasa dialiri oleh pelarut baru. Sedangkan kerugiannya adalah bila sampel 

dalam perkolator tidak homogen maka pelarut akan sulit menjangkau seluruh area. 

Selain itu, metode ini pula membutuhkan pelarut yang banyak dan memakan 

banyak waktu (Satyadit D. Sarker, Zahid Latif, 2006). 

d. Metode Refluks 

Salah satu proses ekstraksi yang masih berlangsung sampai kini adalah 

refluks. Refluks merupakan metode ekstraksi pelarut. Pada titik didih pelarutan 

antara waktu dan jumlah pelarut dengan adanya pendingin balik (kondensor). 

Proses ini biasanya diulang sebanyak 3-5 kali pengulangan dengan residu 

pertama, sehingga merupakan proses ekstraksi yang cukup sempurna (Gultom, 

2020). 

Metode refluks digunakan terhadap sampel yang relatif tahan dari panas. 

Prosedur ini dilakukan dengan mengaduk sampel untuk waktu yang lebih singkat 

biasanya 3-7 jam, dalam pelarut yang ditempatkan dalam wadah dan dilengkapi 
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dengan kondensor. Kelebihan dari metode ini adalah efektif dan efisien karena 

waktu yang singkat, kontak langsung yang terus menerus dengan pelarut dan 

penggunaan pelarut yang sedikit. Ekstraksi refluks lebih efisien dari pada metode 

perkolasi atau maserasi dan membutuhkan waktu ekstraksi yang lebih sedikit. 

Namun, ekstraksi refluks tidak dapat digunakan untuk mengekstrak produk alami 

yang tidak tahan panas (Zhang et al., 2018). 

 Hewan Uji G.

1. Klasifikasi Hewan Uji 

Kingdom : Animalia 

Filum : Chordata 

Kelas : Mammalia 

Ordo : Rodentia 

Family : Muridae 

Genus : Mus 

Spesies : Mus musculus (Tomi Zapino, 1997) 

 

2. Karakteristik Hewan Uji  

Berat dewasa : jantan 20-40 mg; betina 18-35 g 

Berat lahir : 0,5-1 g 

Suhu rektal : 35-39 ᵒC 

Komsumsi : 1,38-4,48 ml per gram per jam (Yuneka Saristiana, Datin 

Annisa, Tallia DS, 2020). 

Hewan percobaan yaitu mencit, cenderung termasuk hewan yang 

berkelompok, agak pemalu dan tidak tahan cahaya terang (fotofobia), masuk 

dalam hewan nokturnal (beraktivitas lama pada malam hari), membutuhkan 

ketenangan di area pemeliharaannya dan jarang menggigit. Memiliki kemiripan 

dengan manusia, siklus hidupnya relatif pendek, variasi sifat-sifat tinggi, jumlah 
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kelahiran yang besar, harga relatif murah dan mudah ditangani (Yuneka 

Saristiana, Datin Annisa, Tallia DS, 2020). Sifat anatomis dan biologisnya ter 

karakterisasi dengan baik sehingga mencit paling banyak digunakan dalam 

penelitian di laboratorium yang berkaitan dengan bidang fisiologi, farmakologi, 

biokimia, patologi, hispatologi, toksikologi, embriologi, zoology komparatif serta 

bidang biomolekuler (Nugroho, 2018). 

 Loperamid H.

Loperamid adalah agonis opioid non-resep yang tidak melewati sawar 

darah-otak dan tidak memiliki efek analgesik atau potensi adiksi (Katzung et al., 

2013). Loperamid hidroklorida juga dapat digunakan untuk inkontinensia tinja 

(indikasi tanpa izin) setelah penyebab yang mendasari inkontinensia telah diatasi. 

Obat antimotilitas memiliki peran dalam inflamasi usus penyakit dan dalam 

perawatan stoma care (Al-rubaie, 2018). 

1. Kimia 

Loperamid HCL adalah serbuk putih sampai agak kuning; melebur pada 

suhu kurang lebih 225ᵒ disertai peruraian (Depkes RI, 2014). 

Nama kimia :4-(4-Clorophenyl)-hydroxy-N.N-diymethyl-α,αdiphenyl-1-  

piperidinebutanamide hydrochloride. 

Rumus kimia  : C29H33CIN2O2.HCL 

Bobot molekul  : 513,5 

pKa  : 8,7 

Koefisien partisi : Tinggi 
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Kelarutan : Loperamid mudah larut dalam metanol, dalam isopropyl alkohol 

dan dalam kloroform; sukar larut dalam air dan dalam asam encer, 

kelarutan dalam alkohol (1:10) dan kelarutan dalam air (1:50.000) 

(Depkes RI, 2014). 

2. Farmakologi 

Loperamid menekan aktivitas peristaltik otot pada usus dengan mekanisme 

kolinergik dan non-kolinergik neuronal yang tugasnya untuk menghasilkan 

peristaltik secara refleks. Loperamid memiliki ikatan pada reseptor opiat µ yang 

ada di dalam dinding usus, mengurangi dorongan peristaltik, menaikkan waktu 

transit dalam usus, menghambat sekresi elektrolit dan cairan dalam usus. 

Loperamid tidak berpengaruh pada flora usus dan tidak memiliki efek analgesik. 

Efek loperamid cepat, bertahan lama dan lebih selektif untuk usus (Dollery, 

2020). 

Afinitas loperamid pada reseptor opiat µ cukup tinggi. Setelah loperamid 

berikatan dengan reseptor akan diikuti dengan absorpsi dengan cepat. Banyak obat 

yang diabsorpsi tidak akan tinggal dalam organ dalam dan jumlahnya yang kecil 

obat yang masuk ke sirkulasi sistemik tidak melewati barier otak. Setelah 

loperamid berikatan dengan reseptor opiat maka akan mengubah aktivitas 

neuronal myenteric plexus dan terjadi kontraksi otot polos yang diinduksi oleh 

tekanan, prostaglandin, derivate asam lemak dan stimulan yang lain di hambat 

(Dollery, 2020). 
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3. Farmakokinetik 

Loperamid memiliki onset aksi pada menit ke-30 sampai menit ke-60 dan 

memiliki waktu durasi 4-6 jam. Absorpsi oleh gastrointestinal kurang lebih 40% 

dengan ikatan protein 96%. Sedangkan waktu yang dibutuhkan loperamid untuk 

mendapatkan kadar puncak adalah 5 jam apabila dalam bentuk sediaan kapsul dan 

2,5 jam apabila dalam bentuk sediaan cair. Loperamid memiliki waktu paruh 7-14 

jam (Dollery, 2020)
 

Metabolisme loperamid di hepar, lebih dari 50% menjadi komponen 

inaktif. Sedangkan proses eliminasi loperamid melalui feses dan urine (ekskresi 

metabolit 1% dan obat tidak berubah 30-40%) (Dollery, 2020). 

4. Penggunaan 

Indikasi dan dosis: 

a. Pengobatan simtomatik diare akut 

1. Anak 4-7 tahun : 1 mg 3-4 kali sehari hingga 3 hari saja. 

2. Anak 8-11 tahun : 2 mg 4 kali sehari hingga 5 hari. 

3. Anak 12- 17 tahun : Awalnya 4 mg, diikuti 2 mg untuk seterusnya sampai 5 

hari; dosis yang harus diambil setelah setiap buang air besar; dosis biasa 6-8 

mg setiap hari; dosis maksimum 16 mg per hari. 

4. Dewasa  : Dosis awal 4 mg, diikuti 2 mg hingga 5 hari, dosis yang 

harus diambil setelah setiap buang air besar; dosis biasa 6-8 setiap hari; 

maksimum 16 mg per hari (Al-rubaie, 2018) 
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b. Diare kronik 

Dewasa : awalnya 4-8 mg setiap hari dalam dosis terbagi, 

disesuaikan sesuai tanggapan; pemeliharaan hingga 16 mg setiap hari dalam 2 

dosis terbagi (Al-rubaie, 2018) 

c. Inkontinensia feses 

Dewasa : awalnya 500 mikrogram setiap hari, disesuaikan sesuai 

respons, maksimum harian yang harus diberikan dalam dosis terbagi; maksimum 

16 mg per hari (Al-rubaie, 2018) 

d. Nyeri kolik usus dalam perawatan paliatif 

Dewasa : 2-4 mg 4 kali sehari (Al-rubaie, 2018). 

e. Kontraindikasi 

Loperamid memiliki kontraindikasi untuk pasien yang harus mencegah 

kolitis alseratif (suatu penyakit radang usus kronis yang menyebabkan peradangan 

di saluran pencernaan) aktif, kolitis terkait antibiotik. Kondisi di mana perut 

kembung atau begah. Kondisi dimana penghambatan peristaltik harus dihindari 

(Al-rubaie, 2018). 

 Bakteri Escherichia coli I.

Escherichia coli berbatang pendek. Secara normal habitat utamanya hidup 

dalam saluran pencernaan manusia dan hewan. Bakteri Escherichia coli 

digunakan sebagai organisme indikator karena memiliki jumlah yang banyak dan 

menunjukkan bahwa pangan atau air telah terkontaminasi. Berikut sistematika 

bakteri Escherichia coli (Rollando, 2019): 
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Kingdom : Monera 

Divisi  : Schizomycota 

Kelas  : Schizomycetes 

Bangsa : Eubacteriales 

Suku  : Enterobacteriaceae 

Marga : Escherichia 

Jenis  : Escherichia coli  

 

Escherichia coli adalah bakteri gram negatif, berbentuk batang dengan 

panjang sekitar 2 mikrometer dan diameter 0,5 mikrometer, memiliki sifat 

anaerob fakultatif, yang biasanya bergerak dan tidak membentuk spora. Umumnya 

bakteri ini hidup pada kisaran 20-40
ᵒ 

C, optimal pada 37
ᵒ 

C. Escherichia coli 

adalah bakteri yang biasa ditemukan di usus yang bertanggung jawab untuk 

memecah sisa-sisa makanan. Keberadaan bakteri tersebut merupakan parameter 

ada tidaknya feses di habitatnya khususnya air. Escherichia coli merupakan jenis 

bakteri yang terdapat pada kotoran manusia yang dapat menyebabkan gangguan 

saluran cerna seperti diare (Rahayu et al., 2018). 

Escherichia coli merupakan anggota flora usus normal. Escherichia coli 

berperan penting dalam sintesis vitamin K, konversi pigmen empedu, asam-asam 

empedu, dan penyerapan zat-zat makanan. Escherichia coli merupakan salah satu 

dari bakteri heterotrof yang memperoleh makanan berupa bahan organik dari 

lingkungan karena tidak dapat menyusun sendiri zat organik yang akan di 

butuhkan. Bahan organik berasal dari sisa-sisa organisme lain. Bakteri ini 

memecah bahan organik dalam makanan menjadi bahan organik: CO2, H2O, 

energi dan mineral. Dalam lingkungan, bakteri pembusuk ini bertindak sebagai 

pengurai dan menyediakan nutrisi bagi tanaman (Rahayu et al., 2018). 
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Escherichia coli menjadi patogen ketika jumlah bakteri ini berada di saluran cerna 

meningkat atau berada di luar usus. Escherichia coli menghasilkan enterotoksin 

yang beberapa kasus dapat menyebabkan diare. Escherichia coli berasosiasi 

dengan enteropatogenik menghasilkan enterotoksin dalam sel epitel (Jawetz, 

2018) 

Manifestasi klinis infeksi Escherichia coli bergantung pada lokasi dan 

tidak dapat dibedakan dengan gejala infeksi disebabkan oleh bakteri lain (Jawetz, 

2018). Adapun penyakit yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli yaitu: 

1. Infeksi saluran kemih 

Escherichia coli adalah penyebab infeksi saluran kemih sekitar 90% 

wanita muda. Gejala dan tanda-tanda yang muncul antara lain sering kencing, 

disuria, hematuria, dan piuria. Infeksi yang berhubungan dengan nyeri pinggang 

dan infeksi saluran kemih bagian atas. 

2. Diare 

Escherichia coli diklarifikasikan oleh ciri khas sifat-sifat virulensinya dan 

setiap kelompok menimbulkan penyakit melalui mekanisme yang berbeda-beda. 

Berdasarkan sifat virulensinya bakteri Escherichia coli digolongkan menjadi 

beberapa golongan, antara lain: 

a. Enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) 

ETEC adalah penyebab umum yang sering dari diare perjalanan dan 

merupakan penyebab diare pada bayi di negara berkembang. Faktor kolonisasi 

ETEC khusus untuk manusia menginduksi penempelan ETEC ke sel epitel usus 

kecil. 
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b. Enteropathogenic Escherichia coli (EPEC) 

EPEC merupakan penyebab penting diare pada bayi, terutama di negara 

berkembang. EPEC sebelumnya dikaitkan dengan perkembangan diare pada anak-

anak di negara maju. EPEC melekat pada dinding bagian dalam usus halus. 

c. Enteroinvasive Escherichia coli (EIEC) 

EIEC menyebabkan penyakit yang sangat mirip dengan disentri. Penyakit 

yang paling umum untuk anak-anak di negara berkembang dan turis yang 

bepergian ke negara-negara. Galur EIEC memiliki sifat non-laktosa, atau 

menjalankan fermentasi laktosa perlahan dan tidak bergerak. EIEC menyebabkan 

penyakit dengan menginvasi sel epitel mukosa usus. 

d. Enterohaemorrhagic Escherichia coli (EHEC) 

EHEK menghasilkan verotoksin, dinamai berdasarkan efek sitotoksiknya 

pada sel Vero, ginjal monyet sabana. 

e. Enteroaggregative Escherichia coli (EAEC) 

EAEC menyebabkan diare akut dan kronis pada manusia di negara 

berkembang. 

3. Sepsis 

Jika pertahanan inang normal tidak memadai, Escherichia coli dapat 

memasuki aliran darah dan menyebabkan sepsis. 

4. Meningitis 

Escherichia coli dan streptokokus merupakan penyebab utama meningitis 

pada bayi. Escherichia coli  adalah penyebab pada sekitar 40% kasus meningitis 

neonatal (Jawetz, 2018) 



40 

 

 

 

 Pengukuran Aktivitas Mikroba J.

Menentukan kerentanan bakteri patogen terhadap anti mikroba dapat 

dilakukan dengan menggunakan salah satu dari dua metode dasar yaitu metode 

difusi dan metode dilusi. Metode standar sangat penting untuk mengontrol semua 

faktor yang mempengaruhi aktivitas mikroba (Jawetz, 2018).  

1. Metode difusi 

Metode ini adalah metode untuk menguji daya antibakteri berdasarkan 

penghambatan pertumbuhan mikroorganisme pada media cair setelah diberi zat 

antimikroba atau pada media padat yang dicairkan setelah dicampur dengan zat 

antimikroba dengan pengamatan pada dilusi cair dilihat kekeruhanya dan pada 

dilusi padat dengan pengamatan pada konsentrasi terendah yang menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme. Biasanya metode ini digunakan untuk zat 

antimikroba yang dapat larut sempurna (Rollando, 2019). 

2. Metode dilusi 

Metode ini adalah suatu metode untuk menguji daya antibakteri 

berdasarkan berdifusinya zat antimikroba dalam media padat dengan pengamatan 

pada daerah pertumbuhan. Biasanya metode ini digunakan untuk zat antimikroba 

yang larut dan tidak larut. Metode difusi berdasarkan pencadangnya terdiri atas 

metode difusi dengan sumuran, metode difusi dengan silinder/cakram dan metode 

dengan parit (Rollando, 2019). 

Disk Diffusion (Kirby-Bauer test) dilakukan dengan cara meletakkan 

piringan (disk) yang mengandung senyawa antimikroba pada permukaan media 

terinokulasi mikroba uji. Selama inkubasi, senyawa antimikroba tersebut akan 
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berdifusi ke dalam media agar. Kecepatan difusi melewati media agar tidak 

secepat kecepatan ekstraksi senyawa antimikroba dari disk. Oleh karena itu, 

konsentrasi senyawa antimikroba terbesar adalah yang paling dekat dengan disk 

dan berkurang secara logaritmik dengan bertambahnya jarak dari disk. Efektivitas 

senyawa antimikroba ditandai dengan adanya zona hambat yang terbentuk 

disekeliling disk setelah inkubasi. Semakin luas zona hambatnya semakin sensitif 

senyawa tersebut (Rollando, 2019). 

Metode difusi dilakukan dengan melubangi media yang telah diinokulasi 

dengan perforator dan zat uji diletakan didalamnya. Metode difusi parit adalah 

metode dengan membuat parit sepanjang diameter media padat dan zat uji 

diletakan pada parit tersebut kemudian diinkulasi dengan bakteri pada bagian kiri 

dan kanan parit, metode ini digunakan untuk sediaan uji dalam bentuk krim atau 

salep (Rollando, 2019). 

 Kategori Zona Hambat K.

Zona hambat yang terbentuk pada media dapat dikategorikan ke dalam 

empat kategori, yaitu: 

Tabel 1. Pengukuran zona hambat  

Diameter zona hambat (mm) Aktivitas antibakteri 

≤ 5 mm Lemah 

6-10 mm Sedang 

11-20 mm Kuat 

≥ 21 mm Sangat kuat 
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a. Daya hambat lemah : zona hambat yang terbentuk kurang dari 5 mm. 

b. Daya hambat sedang : zona hambat yang terbentuk 5-10 mm. 

c. Daya hambat kuat : zona hambat yang terbentuk 100-19 mm. 

d. Daya hambat sangat kuat : 200 mm atau lebih (Utami, 2017; Davis & Stout, 

1971). 

 Tinjauan Islam L.

Saat ini, tanaman menjadi salah satu bahan tambahan alternatif. Dipilih 

oleh seluruh masyarakat. Hal ini karena tanaman tidak memiliki efek samping 

yang signifikan dibandingkan dengan bahan kimia sintesis. Banyak manfaat 

tanaman yang digunakan sebagai obat dijelaskan dalam Al-Qur‟an. Oleh karena 

itu, manusia memiliki kesempurnaan akal untuk berpikir, hendaklah kita 

renungkan lebih dalam bahwa tidak ada ciptaan yang sia-sia dalam bentuk 

apapun. Sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.S.Asy-Syu‟ara‟/ 26: 7 yang 

berbunyi: 

رِيْمٍ 
َ
ِ زَوجٍْ ك

 
ل
ُ
ْۢبَتْنَا فِيْىَا مِنْ ك نْ

َ
مْ ا

َ
رْضِ ك

َ
ا
ْ
ى ال

َ
مْ يَرَوْا اِل

َ
وَل
َ
 ٧ا

Terjemahnya: 

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya 

Kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang 

baik?” (Departemen Agama RI, 2002) 

Yang dimaksud di dalam ayat tersebut bahwa Allah swt. Menghendaki 

agar manusia senantiasa bersyukur atas segala pemberian Allah swt. Melalui 

tanaman-tanaman yang memiliki khasiat untuk kepentingan manusia, tanaman 

yang telah diciptakan oleh Allah swt. Kata zauj berarti berpasang-pasangan untuk 

pertumbuhan dan perkembangannya. Kata karim digunakan menggambarkan 
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segala sesuatu yang baik. Tanaman terbaik adalah tanaman yang rimbun dan 

bermanfaat (Shihab, 2012). 

Dan kami telah menumbuhkan semua jenis tanaman yang baik di bumi ini. 

Beberapa ulama berpendapat bahwa berbagai tanaman tumbuh di bumi ini untuk 

kelangsungan hidup dan bahwa beberapa dari tanaman ini menentukan musim 

pertumbuhan dan panen yang spesifik. Tergantung pada kualitas dan kebutuhan 

makhluk hidup. Allah swt juga menentukan bentuk ciptaannya sesuai dengan 

habitat masing-masing (Shihab, 2012). 

Dari ayat ini Allah swt telah menjelaskan bahwa, begitu banyak nikmat 

yang Allah swt berikan kepada kita sebagai umat manusia. Salah satunya yaitu 

menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi untuk digunakan sebagai 

mana mestinya, ayat tersebut juga menjelaskan bahwa tumbuhan yang hidup di 

bumi ini mempunyai kegunaan dan fungsi masing-masing yang dapat manusia 

manfaatkan dan bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya. 

Adapun beberapa jenis tanaman dapat digunakan untuk mengobati 

penyakit. Ini adalah anugerah dari Allah swt dan melalui Allah swt. Disinilah 

manusia diberi akal untuk mempelajari dan menggunakannya dengan bijak. 

Sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.S Thahaa/ 20: 53 yang berbunyi: 

 مِنَ 
َ
نْزَل

َ
ا ا وَّ

ً
مْ فِيْىَا سُبُل

ُ
ك
َ
كَ ل

َ
سَل رْضَ مَىْدًا وَّ

َ
ا
ْ
مُ ال

ُ
ك
َ
 ل
َ
ذِيْ جَعَل

َّ
ال

ى  نْ نَّبَاتٍ شَتّٰ زْوَاجًا م ِ
َ
ٖٓ ا خْرَجْنَا بِه 

َ
مَاءِۤ مَاءًًۤۗ فَا  ٥٣السَّ
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Terjemahannya: 

“Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan Yang Telah 

menjadikan bagimu di bumi jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air 

hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari 

tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam” (Departemen Agama RI, 

2006) 

Ayat di atas menjelaskan bahwa di antara banyak makhluknya (bumi 

sebagai hamparan) tempat berpijak (dan Dia memudahkan) mempermudah (bagi 

kalian di bumi itu jalan-jalan) tempat-tempat untuk berjalan (dan Dia 

menurunkan dari langit air hujan) yakni merupakan hujan. Sehingga tercipta 

sungai-sungai dan danau, maka Kami tumbuhkan dengannya yakni dengan 

perantara hujan itu, berjenis-jenis tumbuhan yang beraneka macam jenisnya, 

bentuk, rasa, warna dan manfaatnya (Shihab, 2016).  

Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa banyak jenis tanaman dapat tumbuh 

di bumi dengan adanya air hujan, sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan 

makhluk lainnya. 

Rasulullah Saw pula memerintahkan kita untuk berobat bila terkena 

penyakit, sebagaimana dari Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam bahwa Rasulullah 

saw bersabda: 

ثنََا عُمَرُ بْنُ  ، حَدَّ بَيْرِيُّ حْمَدَ الزُّ
َ
بُي أ

َ
ثنََا أ ى، حَدَّ مُثَنَّ

ْ
دُ بْنُ ال ثنََا مُحَمَّ حَدَّ

بِي وُرَيْرَةَ 
َ
بِي رَبَاحٍ، عَنْ أ

َ
ثَنِي عَطَاءُ بْنُ أ  حَدَّ

َ
بِي حُسَيْنٍ، قَال

َ
سَعِيدِ بْنِ أ

  
َّ
ُ  دَاءً  إِلا   اللَّّ

َ
نْزَل

َ
   مَا أ

َ
مَ  قَال

َّ
يْهِ  وَسَل

َ
ى اللّ عَل

َّ
ِ صَل

بِي  رضى اللّ عنه عَ نِ النَّ

 
َ
نْزَل

َ
هُ  أ

َ
شِفَاءً  ل  
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Artinya: 

“Muhammad bin al-Mutsanna menceritakan kepada kami, Abu Ahmaad 

alZubairiy menceritakan kepada kami, ,, Umar bin Abi Husain 

menceritakan kepada kami, dia berkata: ,,Atha” bin Abi Rabah 

menceritakan kepadaku, dari Hurairah r.a., dari Nabi saw dia bersabda: 

Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Allah menurunkan 

obatnya pula” (H.R. Al-Bukhari: 5678). 

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, semakin banyak ditemukan 

jenis dan klarifikasi penyakit, dan semakin banyak ditemukan obat-obatan baru. 

Allah swt yang menurunkan penyakit dan Allah swt pula yang menurunkan obat 

nya. Oleh karena itu, beberapa tanaman yang dapat dimanfaatkan terutama 

sebagai obat-obatan. Rasulullah memerintahkan kami untuk berobat ketika kami 

mengidap suatu penyakit. Tumbuhan yang baik dalam hal ini merupakan 

tumbuhan yang dapat bermanfaat bagi makhluk hidup, termasuk tumbuhan yang 

dapat bermanfaat sebagai obat-obatan. Tapi, Allah swt menghendaki agar 

dipelajari oleh ahli nya sehingga membantu menyembuhkan orang yang menderita 

penyakit.  

Hadits ini pula memberikan pengertian kepada kita bahwa semua penyakit 

yang menimpa manusia maka Allah turunkan obatnya. Adapun beberapa tanaman 

yang telah terbukti untuk mengobati penyakit dan ada pula yang belum terbukti 

untuk mengobati penyakit. Oleh karena itu, setiap orang harus bersabar ketika 

sedang sakit,  berikhtiar kepada Allah swt dan terus berusaha untuk mencari obat 

ketika sakit sedang menimpanya. Islam pula sangat menghargai pengobatan yang 

berdasar oleh ilmu pengetahuan berupa penelitian dan eksperimen ilmiah yang 

dilakukan. Oleh karena itu, setiap pengobatan hendaklah ditangani oleh ahlinya. 
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Dengan demikian, khususnya bagi orang-orang yang berkecimpung di 

bidang kesehatan hendaknya senantiasa terus menggali dan menyebarkan ilmu, 

salah satunya yaitu menggunakan cara melakukan penelitian supaya diperoleh 

inovasi-inovasi obat baru, baik itu dari asal tanaman, binatang serta lain 

sebagainya. 

Islam mengenalkan beberapa cara pengobatan dalam menyembuhkan 

penyakit. Di antaranya, penyembuhan menggunakan air, bekam, doa, serta obat-

obat tradisional. Akan tetapi tidak seorang pun yang bisa hidup tanpa air, sebab 

lebih ½ (57%) tubuh manusia berupa air. Bila semua orang bisa memakai air 

dengan sebaik-baiknya, maka jumlah penyakit serta kematian bisa dihindari. 

Dalam penelitian ini, maka ditemukan spesies tanaman batang parang 

romang (Boehmeria virgata (Forst.) Guill) sebagai antidiare yang nantinya dapat 

dimanfaatkan oleh manusia. 

Tidaklah Allah swt menciptakan semua yang ada di bumi dengan sia-sia 

termasuk tumbuh-tumbuhan. Untuk pemanfaatan tanaman tersebut, dibutuhkan 

ilmu serta pengalaman (teoritis dan empiris) menggunakan penelitian serta 

eksperimen. Salah satunya pada pemanfaatannya menjadi obat. 

Jika dilihat kembali perihal aturan mengkaji ilmu pengobatan tradisional 

bahwa para pakar pengobatan tradisional dari masa ke masa sudah bereksperimen 

terhadap obat-obatan. Mereka merujuk dari banyak sekali buku medis yang 

disusun oleh para pakar pengobatan. Ini termasuk satu cabang ilmu di antara 

bayak sekali ilmu lainnya.   
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Mereka mengetahui sediaan obat serta penggunaannya. Diiringi keyakinan 

bahwa obat hanya penyebab perantara kesembuhan saja, karena Allah lah yang 

mengakibatkan semua itu. Oleh sebab itu, mengkaji ilmu pengobatan tradisional 

dan berobat dengannya hukumnya mubah. Dengan demikian, bagi yang bergerak 

pada bidang kesehatan hendaknya senantiasa terus menggali serta menyebarkan 

ilmu, salah satunya yaitu dengan cara melakukan penelitian agar diperoleh 

inovasi-inovasi obat baru, baik itu dari tanaman, binatang serta lain sebagainya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian A.

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimental 

laboratorium terhadap uji daya hambat dan antidiare terhadap bakteri Escherichia 

coli 

2. Lokasi penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Biologi Farmasi, Mikrobiologi 

Farmasi dan Farmakologi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, 

Universitas UIN Alauddin Makassar. 

3. Waktu penelitian 

Waktu penelitian ini dilakukan mulai bulan Juli-November 2022. 

 

 Pendekatan Penelitian B.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan mencit 

sebagai hewan percobaan untuk melihat daya hambat dan aktivitas antidiare 

ekstrak etanol batang parang romang (Boehmeria virgata (Forst.) Guill) terhadap 

bakteri Escherichia coli. Pendekatan eksperimental dimana daya hambat dan 

aktivitas antidiare adalah variabel terikat dan ekstrak etanol batang parang 

romang adalah variabel bebas. 
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 Populasi Sampel C.

1. Populasi 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tumbuhan Parang 

Romang (Boehmeria virgata (Forst.) Guill) yang tumbuh di daerah Sulawesi 

Selatan. 

2. Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Batang Parang 

Romang (Boehmeria virgata  (Forst.) Guill) yang tumbuh di daerah Malino, 

Kabupaten Gowa. 

 Alat dan Bahan Penelitian  D.

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa alat dan bahan yang dapat 

menunjang penelitian sebagai berikut: 

1. Alat penelitian 

 Kandang mencit, lemari pengering, lemari pendingin, oven (memmert), 

laminar air flow, autoklaf, inkubator, rotary evaporator, vortex mixer, hair dryer, 

blender, hot plate, timbangan analitik (Kern), labu bulat 1000 mL, mikro pipet, 

gelas kimia (Iwaki), gelas ukur (Iwaki), corong gelas, erlenmeyer (Iwaki), cawan 

petri, statif dan klem, lumpang dan alu, bunsen, jangka sorong, stopwatch, cawan 

porselin, rabung reaksi (pyrex), pipet tetes, batang pengaduk, pinset, ose, spatula, 

oral sonde, spoit, kertas saring, kain kasa, kapas, paper disk, aluminium foil, botol 

kaca, rak tabung reaksi. 
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2. Bahan penelitian 

 Bahan penelitian yang digunakan berupa ekstrak etanol batang parang 

romang (Boehmeria virgata (Forst.) Guill, akuades, bakteri Escherichia coli, 

barium klorida (Ba2Cl2), asam sulfate (H2SO4) media nutrient agar (NA), media 

nutrient broth (NB), Dimetil sulfoksida (DMSO), Etanol 70%, loperamid, mencit 

jantan. 

 Prosedur Kerja E.

1. Pengambilan sampel 

Sampel batang parang romang (Boehmeria virgata (Forst.) Guill), dari 

Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. 

2. Pengolahan sampel 

Sampel yang telah diambil dari Kabupaten Gowa kemudian dibersihkan 

dan dicuci dengan air mengalir. Setelah itu di potong kecil-kecil lalu dikeringkan 

pada lemari pengering dengan suhu 40
ᵒ 

C kemudian dihaluskan, dan dilakukan 

ekstraksi maserasi (Musdar, 2012; Winangsih et al., 2013). 

3. Ekstraksi sampel 

Sebanyak 300 g simplisia batang parang romang dimasukkan dalam 

wadah maserasi, dibasahkan sedikit dengan etanol 70%, kemudian ditambahkan 

etanol 70% hingga 2 Liter dan dibiarkan selama 2-3 hari pada temperatur kamar 

terlindungi dari cahaya sambil sesekali diaduk, selanjutnya dilakukan 

penyaringan. Residu dilakukan remaserasi sebanyak 2 kali. Ekstrak cair yang 

diperoleh dikumpulkan, kemudian diuapkan dengan rotary evaporator, diperoleh 

ekstrak kental batang parang romang hasil maserasi (M. Rusdi et al., 2018). 
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4. Pembuatan larutan pereaksi 

a. Pereaksi Besi (III) Klorida 1% 

Sebanyak 1 gram besi (III) klorida di ambil dan dilarutkan di dalam air 

suling sampai 100 mL (Depkes RI, 1995). 

b. Pereaksi Asam Klorida 2N 

Sebanyak 17 mL larutan asam klorida pekat di tambahkan air suling 

hingga diperoleh larutan 100 mL (Depkes RI, 1995). 

c. Pereaksi Meyer 

Sebanyak 1,358 gram raksa (II) klorida dilarutkan dalam air suling dan di 

cukupkan hingga 60 mL, pada wadah lain ditimbang iodida sebanyak 5 gram 

kemudian dilarutkan dalam 10 mL suling, campur kedua larutan dan ditambahkan 

air suling untuk mendapatkan larutan hingga 100 mL (Depkes RI, 1995). 

d. Pereaksi Bouchardat 

Timbang 4 gram Kalium Iodida dan larutkan dengan air suling secukupnya 

sampai Kalium Iodida larut sempurna, lalu tambahkan 2 gram iodium sedikit demi 

sedikit. Setelah semuanya larut, di tambahkan air suling minggu volume 100 mL 

(Depkes RI, 1995). 

5. Skrining fitokimia 

a. Pemeriksaan alkaloid 

Serbuk simplisia ditimbang hingga 0,5 g, kemudian ditambahkan 1 mL 

asam klorida 2N dan 9 mL air suling diatas penangas air selama 2 menit. Filtrat 

digunakan untuk percobaan selanjutnya: 
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1) Filtrat sebanyak 3 tetes dengan ditambahkan 2 tetes larutan pereaksi Meyer, 

terbentuk endapan menggumpal berwarna putih atau kuning. 

2) Filtrat sebanyak 3 tetes ditambahkan 2 tetes larutan pereaksi Bouchardat, 

terbentuk endapan berwarna coklat sampai hitam (Depkes RI, 1995). 

b. Pemeriksaan flavonoid 

Sebanyak 0,5 g serbuk simplisia ditambahkan dalam 20 mL air panas dan 

didihkan selama 10 menit kemudian di saring dalam keadaan panas, ke dalam 5 

mL filtrat ditambahkan 0,1 g serbuk magnesium dan 1 mL asam klorida pekat dan 

2 mL amil alkohol ditambahkan, dikocok dan dibiarkan memisah. Flavonoid 

positif ketika terjadi warna lapisan amil alkohol berwarna merah, kuning dan 

jingga (Farnsworth, 1966). 

c. Pemeriksaan fenolik 

Uji fenol dilakukan dengan menimbang simplisia sebanyak 0,5 g lalu 

ditambahkan 3-4 tetes FeCl3. Terjadi perubahan warna hitam kebiruan hingga 

pekat menunjukkan adanya kandungan fenol (Farnsworth, 1966). 

d. Pemeriksaan saponin 

Sebanyak 0,5 g serbuk simplisia ditambahkan ke dalam tabung reaksi, 

tambahkan 10 mL air panas, tunggu hingga dingin dan kocok selama 10 detik. 

Terbentuk busa setinggi 1-10 cm terbentuk, yang stabil selama lebih dari 10 

menit. Jika tidak hilang dengan penambahan 1 tetes asam klorida 2 N 

menunjukkan adanya kandungan tanin (Depkes RI, 1995). 
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e. Pemeriksaan tanin 

Sebanyak 0,5 g serbuk simplisia di sari dengan 10 mL lalu disaring. 

Kemudian ambil larutan sebanyak 2 mL dan tambahkan 1-2 tetes reagen besi (III) 

klorida 1%. Jika muncul warna hijau, biru, atau kehitaman adanya tanin 

(Farnsworth, 1966). 

f. Pemeriksaan triterpenoid 

Sebanyak 0,5 g simplisia di timbang dan dimasukkan ke tabung reaksi 

kemudian ditambahkan kloroform sebanyak 2 mL. Setelah itu di tambahkan 

Liberman Bouchard. Adanya triterpenoid ditandai dengan terbentuknya cincin 

kecokelatan atau violet pada perbatasan larutan sedangkan adanya steroid 

ditandai dengan terbentuknya cincin biru kehijauan (Farnsworth, 1966). 

6. Pembuatan media 

a. Pembuatan media Nutrien Agar (NA) 

Sebanyak 35 gr Nutrien Agar ditimbang dan dimasukkan ke dalam 

erlenmeyer, kemudian ditambahkan air suling sebanyak 1000 mL, lalu dipanaskan 

di atas hot plate sampai homogen. Media Nutrien Agar disterilkan di dalam 

autoklaf pada suhu 121
ᵒ
C selama 15 menit (Marbun, 2018). 

b. Pembuatan media Nutrient Broth (NB) 

Sebanyak 13 gram media nutrient broth yang sudah jadi ditimbang dan 

dilarutkan dengan air suling 1000 mL, lalu dipanaskan sampai larut sempurna. 

Media dimasukkan dalam erlenmeyer steril yang tertutup dan disterilkan dalam 

autoklaf pada suhu 212
ᵒ
C selama 15 menit (Marbun, 2018). 
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c. Pembuatan agar miring 

Sebanyak 3 ml media Nutrien Agar (NA) cair, dimasukkan ke dalam 

tabung reaksi, diletakkan pada sudut kemiringan 30-45
ᵒ
C dan dibiarkan memadat 

kemudian disimpan di lemari pendingin (Marbun, 2018). 

7. Pembiakan bakteri 

a. Pembuatan standard Mc. Farland 

Barium klorida (BaCl2) 1% sebanyak 0,5 ml ditambahkan 99,5 mL Asam 

sulfat (H2SO4) 1%, diaduk hingga merata. Kemudian disimpan ditempat yang 

terhindar dari cahaya matahari langsung, hasilnya setara dengan 1,5 x 10
8
 cfu/µlL 

(Hasriyani et al., 2021). 

b. Peremajaan bakteri Escherichia coli 

Satu koloni bakteri diambil dengan menggunakan jarum ose steril, lalu 

ditanam pada media NA miring dengan cara menggores. Kemudian diinkubasi 

dalam inkubator pada suhu 36-37
ᵒ
C selama 18 jam. Peremajaan ini dilakukan 

sebanyak 3 kali (Marbun, 2018). 

c. Pembuatan inokulum bakteri Escherichia coli 

Koloni bakteri Escherichia coli diambil dari stok kultur dengan jarum ose 

steril, lalu disuspensikan dalam tabung reaksi yang berisi 10 mL larutan nutrient 

broth (NB), diinkubasi sampai didapat kekeruhan yang sama dengan larutan 

standar Mc. Farland berarti konsentrasi bakteri adalah 10
8
 CFU/mL (Marbun, 

2018). 
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8. Pembuatan Na CMC 1% (b/v) 

Timbang Na CMC sebanyak 1 gram masukkan ke dalam lumpang, lalu 

dilarutkan dengan sebanyak 50 mL air panas, ditutup dan dibiarkan selama 30 

menit kemudian digerus hingga membentuk gel dan diencerkan dengan sedikit air 

suling, dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mL sambil diaduk hingga homogen 

lalu dicukupkan dengan air suling hingga 100 mL (Musdar, 2012). 

9. Pembuatan suspensi loperamid HCL 

Tablet loperamid HCL mengandung 2 mg. Sebanyak 20 tablet ditimbang. 

tablet digerus halus di dalam lumpang dan diambil serbuk sebanyak setara 64 mg 

loperamid HCL. Serbuk ditimbang dan dimasukkan ke dalam lumpang, kemudian 

ditambahkan suspensi Na CMC 1% sedikit demi sedikit sambil digerus hingga 

homogen, kemudian diencerkan hingga 10 mL (Puspita, 2021).  

10. Pembuatan suspensi ekstrak etanol  batang parang romang 

Ditimbang ekstrak etanol batang parang romang masing-masing sebanyak 

300 mg, 350 mg, 400 mg digerus di dalam lumpang, kemudian disuspensikan 

dengan Na CMC 1% sedikit demi sedikit sambil digerus hingga homogen. 

Suspensi kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur dan dicukupkan volumenya 

sampai 10 mL (Jannah, 2021). 

 Uji Aktivitas Antibakteri F.

Pengujian kadar hambat dilakukan dengan metode dilusi yang dilakukan 

dengan teknik spread plate, sebagai berikut: 

1. Media NA yang sudah dibuat kemudian di sterilisasi dan didinginkan sampai 

suhu ±45ᵒC, media yang digunakan sebanyak 10 ml. 
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2. Media dituangkan ke dalam cawan petri kemudian didiamkan sampai 

memadat. Bakteri uji dituang ke atas permukaan media NA, bakteri uji yang 

digunakan merupakan bakteri dengan pengenceran 10
8
 CFU/mL, bakteri uji 

dihomogenkan terlebih dahulu dengan menggunakan vortex mixer supaya 

tumbuh koloni tunggal. 

3. Kertas saring steril dengan diameter ±0,5 cm direndam dalam larutan ekstrak 

etanol batang parang romang dengan beberapa seri konsentrasi selama 30 

menit. 

4. Beri label pada dasar petri dengan benar. 

5. Secara aseptik, diletakkan paper disk yang mengandung ekstrak etanol batang 

parang romang dengan konsentrasi 30, 35 dan 40 pada cawan petri yang telah 

berisi media NA dan supstansi bakteri. Tiap jenis senyawa diletakkan dalam 

satu cawan petri. 

6. Setiap paper disk diinokulasikan dengan jarak tertentu secara teratur agar 

tidak terjadi overlapping zona hambat yang terbentuk. 

7. Media diinkubasi selama 24 jam dalam ruangan steril. 

8. Zona keruh dan jernih di setiap petri diamati. 

Hasil pengujian aktivitas antibakteri ini akan terlihat zona hambat yang 

nampak terlihat lebih jernih dari pada daerah sekitarnya. Zona jernih yang terlihat 

diukur diameternya dengan menggunakan jangka sorong. Cara mengukur yang 

dilakukan meletakkan jangka sorong pada batas luar kertas saring sampai dengan 

batas terpanjang serta batas terpendek daerah jernih yang terbentuk. 
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 Uji Aktivitas Antidiare G.

1. Pemilihan hewan uji 

Hewan uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencit jantan (Mus 

musculus) yang dewasa dan sehat dengan bobot badan rata-rata 20-30 g berumur 

antara 6- 8 minggu (Stevani, 2016). 

2. Penyiapan hewan uji 

Mencit yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 15 ekor dan 

dikelompokkan menjadi 5 kelompok masing-masing kelompok terdiri dari 3 ekor 

mencit. Kelompok 1 sebagai kontrol negatif (Na-CMC 1%), kelompok 2 sebagai 

pembanding kontrol positif (Loperamid HCL) dan kelompok 3, 4 dan 5 diberikan 

ekstrak batang parang romang. 

3. Perlakuan terhadap hewan uji 

Parameter yang digunakan yaitu waktu mulai terjadinya diare, bobot feses, 

frekuensi diare, dan lama terjadinya diare. Konsentrasi ekstrak yang digunakan 

pada batang parang romang (Boehmeria virgata (Forst.) Guill) adalah 30%, 35% 

dan 40%. Sebagai pembanding (kontrol positif) digunakan Suspensi Loperamid 

HCL dan kontrol negatif digunakan Na-CMC. 

Mencit diadaptasikan dengan lingkungan penelitian selama 1 minggu dan 

dipuasakan selama satu jam sebelum perlakuan. Selanjutnya, dikelompokkan 

menjadi 5 kelompok perlakuan masing-masing kelompok terdiri dari 3 ekor 

mencit. Mencit diinduksikan bakteri Escherichia coli 10
8
 cfu/ml secara oral, satu 

jam setelah pemberian Escherichia coli, masing-masing kelompok akan diberikan 

perlakuan sebagai berikut: 
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Kelompok I (Kontrol negatif) :  diberikan larutan Na-CMC 1% sebagai 

kontrol 1 ml/kg BB mencit galur swiss 

Kelompok II (Kontrol positif)  : diberikan suspensi Loperamid HCL sebagai 

pembanding 0,0052 mg/20 gBB mencit galur 

swiss. 

Kelompok III                          : diberikan suspensi ekstrak batang parang 

romang dengan konsentrasi 30%. 

Kelompok IV                  : diberikan suspensi ekstrak batang parang 

romang dengan konsentrasi 35%. 

Kelompok V                          : diberikan suspensi ekstrak batang parang 

romang dengan konsentrasi 40%. 

Setelah hewan uji diberikan perlakuan, dilakukan pengamatan setiap 30 

menit selama 5 jam meliputi saat mulai terjadi diare, berat feses, frekuensi diare 

dan lama terjadinya diare (Jannah, 2021). 

Adapun parameter yang akan diamati ketika telah dilakukan perlakuan 

terhadap hewan uji antara lain: 

1) Diare ditandai dengan buang air besar dimana meningkatnya frekuensi dari 

keadaan normal dan konsistensinya yang lebih lembek atau cair. 

2) Saat mulainya diare, dengan cara mencatat waktu mula-mula terjadinya 

diare (dalam menit) setelah diinduksi bakteri Escherichia coli. 

3) Frekuensi diare, dengan cara menghitung berapa kali terjadinya diare 

setiap (30 menit) selama pengamatan setelah diinduksi bakteri Escherichia 

coli. 
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4) Berat feses, dengan cara menimbang feses (dalam gram).  

5) Lama terjadinya diare, dengan cara mencatat selisih waktu terakhir 

terjadinya diare (saat konsistensi feses kembali normal) dengan waktu 

mula-mula terjadinya diare (saat konsistensi berlendir atau berair) dalam 

menit (Musdar, 2012). 

 Analisis Statistik H.

Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan program SPSS 

(Statistical Product and Service Solution) versi 24, data dianalisis dengan 

menggunakan metode analisis variasi (ANOVA) One Way untuk menentukan 

perbedaan antara tiap kelompok. Selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel dan 

nilai rata-rata ± SEM (Standar Error Mean)  (Jannah, 2021). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Hasil Pengamatan A.

1. Hasil Fitokimia Serbuk Simplisia 

Hasil skrining fitokimia serbuk simplisia Batang Parang Romang 

(Boehmeria virgata (Forst.) Guill) dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2. Hasil pengamatan skrining fitokimia simplisia Batang Parang Romang 

(Boehmeria virgata (Forst.) Guill) 

No. Senyawa Metabolit Sekunder Hasil Skrining 

1 Alkaloid (Bouchardat) 

Alkaloid (Meyer) 

+ 

+ 

2 Flavonoid + 

3 Fenolik + 

4 Saponin + 

5 Tanin + 

6 Triterpenoid + 

 

Keterangan: (+) = mengandung senyawa metabolit sekunder 

          (-)  = tidak mengandung senyawa metabolit sekunder 

 

2. Hasil Ekstraksi Batang Parang Romang 

Tabel 3. Hasil ekstraksi Batang Parang Romang (Boehmeria virgata (Forst.) 

Guill) 

Sampel Bobot 

sampel 

Jumlah 

pelarut 

Bobot 

ekstrak 

% Rendemen 

ekstrak 

Batang parang romang 

(Boehmeria virgata 

(Forst.) Guill) 

 

300 gr 

 

3 L 

 

7,325 gr 

 

2,441% 
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3. Hasil Uji daya hambat ekstrak etanol batang parang romang 

terhadap bakteri Escherichia coli 

Tabel 4. Hasil pengamatan uji daya hambat ekstrak etanol batang parang romang   

(Boehmeria virgata (Forst.) Guill). 

Konsentrasi 

Sampel 

Diameter Zona Hambat Aktivitas antibakteri 

(Utami, 2017; Davis & 

Stout, 1971) 

30% 7,81 mm Sedang  

35% 7,94 mm Sedang 

40% 8,58 mm Sedang  

 

4. Hasil uji antidiare pada mencit terhadap bakteri Escherichia coli 

Uji aktivitas antidiare ekstrak etanol batang parang romang pada mencit 

yang meliputi pengamatan awal terjadinya diare, berat feses, frekuensi diare dan 

durasi terjadinya diare. Diperoleh hasil sebagai berikut: 

a. Pengamatan awal terjadinya diare 

Tabel 5. Hasil analisis awal terjadinya diare ekstrak etanol batang parang 

romang (Boehmeria virgata (Forst.) Guill) 

 

KELOMPOK 

PERLAKUAN 

MULAI DIARE 

(menit) 

 

RATA-RATA 

(menit) ± SEM REPLIKASI 

1 2 3 

Suspensi Na CMC 1% 59 52 56 55,67 ± 2,028
+
 

Suspensi Loperamid HCL 109 98 112 106,33 ± 4,256
*
 

EEBPR 30% 72 67 63 67,33 ± 2,603
*+

 

EEBPR 35% 83 89 86 86,00 ± 1,732
*+

 

EEBPR 40% 131 143 127 133,67 ± 4,807
*+

 

 

Keterangan : EEBPR = Ekstrak Etanol Batang Parang Romang 

           + = berbeda signifikan dengan Na-CMC 1% 

                * = berbeda signifikan dengan Loperamid HCL 
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b. Pengamatan frekuensi diare 

Tabel 6. Hasil analisis pengamatan frekuensi diare ekstrak etanol batang 

parang romang (Boehmeria virgata (Forst.) Guill) 

 

KELOMPOK 

PERLAKUAN 

FREKUENSI DIARE 

(kali) 

 

RATA-RATA 

( jumlah) ± SEM REPLIKASI 

1 2 3 

Suspensi Na CMC 1% 27 30 26 27,67 ± 1,202
+
 

Suspensi Loperamid HCL 10 7 9 8,67 ± 0,882
*
 

EEBPR 30% 24 24 25 24,33 ± 0,333
*+

 

EEBPR 35% 16 20 19 18,33 ± 1.202
*+

 

EEBPR 40% 11 11 10 10,67 ± 0,333
*
 

 

Keterangan : EEBPR = Ekstrak Etanol Batang Parang Romang 

         + = berbeda signifikan dengan Na-CMC 1% 

              * = berbeda signifikan dengan Loperamid HCL 

 

c. Pengamatan berat feses 

Tabel 7. Hasil analisis pengamatan berat feses ekstrak etanol batang parang 

romang (Boehmeria virgata (Forst.) Guill) 

 

KELOMPOK 

PERLAKUAN 

BERAT FESES 

(gram) 

 

RATA-RATA 

(gram) ± SEM REPLIKASI 

1 2 3 

Suspensi Na CMC 1% 63 52 52 55,67 ± 3,667
+
 

Suspensi Loperamid HCL 37 34 28 33,00 ± 2,646
*
 

EEBPR 30% 43 40 49 44,00 ± 2,646
*+

 

EEBPR 35% 38 34 35 35,67 ± 1,202
*
 

EEBPR 40% 27 29 28 28,00 ± 0,577
*
 

 

Keterangan : EEBPR = Ekstrak Etanol Batang Parang Romang 

         + = berbeda signifikan dengan Na-CMC 1% 
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              * = berbeda signifikan dengan Loperamid HCL 

d. Pengamatan durasi terjadinya diare 

Tabel 8. Hasil analisis pengamatan lama terjadinya diare ekstrak etanol batang 

parang romang (Boehmeria virgata (Forst.) Guill) 

 

KELOMPOK 

PERLAKUAN 

LAMA TERJADI DIARE 

(menit) 

 

RATA-RATA 

(menit) ± SEM REPLIKASI 

1 2 3 

Suspensi Na CMC 1% 208 231 221 220,00 ± 6,658
+
 

Suspensi Loperamid HCL 95 115 113 107,67 ± 6,360
*
 

EEBPR 30% 186 198 196 193,33 ± 3,712
*+

 

EEBPR 35% 160 133 159 150,67 ± 8,838
*+

 

EEBPR 40% 108 101 96 101,67 ± 3,480
*
 

 

Keterangan : EEBPR = Ekstrak Etanol Batang Parang Romang 

         + = berbeda signifikan dengan Na-CMC 1% 

              * = berbeda signifikan dengan Loperamid HCL 

 

e. Grafik data parameter uji aktivitas antidiare 
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 PEMBAHASAN B.

Parang romang (Boehmeria virgata (Forst.) Guill) tanaman tradisional 

yang digunakan oleh masyarakat untuk mengobati beberapa penyakit. Tanaman 

ini memiliki kemampuan untuk mengobati bisul disebabkan oleh adanya zat anti 

mikroba dan anti jamur. Kehadiran zat tersebut sebagai agen antibakteri dapat 

mengurangi pertumbuhan patogen, mencegah infeksi dan mempercepat 

penyembuhan.  

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 2 skrining serbuk simplisia batang parang 

romang menunjukkan adanya golongan senyawa alkaloid, flavonoid, fenolik, 

saponin, tanin dan triterpenoid. Memiliki fungsi sebagai penghambat 

pertumbuhan bakteri. Kandungan senyawa aktif pada batang parang romang ini 

memiliki efek antidiare pula. Senyawa flavonoid inilah yang menyebabkan 

ekstrak etanol batang parang romang digunakan sebagai antidiare karena dapat 

menghambat motalitas usus sehingga mengurangi sekresi air dan elektrolit 

sehingga penyerapan air akan lebih banyak diabsorpsi dan juga menghambat 

proses defekasi dan diperjelas pula pada penelitian sebelumnya (Rizal et al., 

2017). 

Penarikan zat aktif berupa alkaloid, flavonoid, saponin, tanin dan 

triterpenoid pada batang parang romang dilakukan dengan cara maserasi dengan 

menggunakan pelarut 70%. Etanol juga dikenal sebagai etil alkohol, alkohol 

murni, alkohol absolute atau alkohol saja merupakan sejenis cairan yang mudah 

menguap, mudah terbakar, tidak berwarna dan yang paling sering digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari, metabolisme etanol sebagian besar terjadi pula di 
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hepar jika penggunaan etanol dalam jumlah yang banyak atau dalam jangka waktu 

yang panjang dapat merusak hepar (Nabila & Santoso, 2011). Etanol juga 

digunakan karena dapat menguap dengan baik pada suhu rendah maupun suhu 

mendidih (78ᵒ C), selain itu kapang dan mikroba sulit tumbuh dalam etanol 20% 

ke atas. Etanol pula memiliki keuntungan lain seperti tidak beracun, netral, 

absorpsi baik, dapat bercampur dengan air pada segala perbandingan, dapat 

memperbaiki stabilitas bahan obat terlarut dan tidak memerlukan panas tinggi 

untuk pemekatan (Depkes RI, 2020). Metode maserasi digunakan karena maserasi 

merupakan proses ekstraksi dingin untuk mencegah kerusakan senyawa karena 

pemanasan dan dapat mengakibatkan kerusakan senyawa yang terkandung pada 

tanaman (Satyadit D. Sarker, Zahid Latif, 2006).  

Ekstrak kental yang dihasilkan kemudian dihitung hasil rendamennya 

untuk memastikan jumlah ekstrak yang dihasilkan. Didapatkan data persentase 

rendemen ekstrak yaitu 2,442 dari 300 gram simplisia batang parang romang. Hal 

ini menunjukkan bahwa pelarut etanol 70% dapat menarik beberapa komponen 

senyawa yang ada pada sampel. 

Untuk menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli digunakan 

metode difusi agar dengan menggunakan paper disk dan menggunakan medium 

NA. Metode ini digunakan untuk mengetahui besarnya diameter hambatan yang 

terbentuk pada bagian paper disk di media yang telah di tumbuhi bakteri 

Escherichia coli. Pada masa inkubasi selama 24 jam akan terjadi proses difusi 

senyawa antibakteri yang terkandung dalam ekstrak etanol batang parang romang 

(Boehmeria virgata (Forst.) Guill) pada paper disk sehingga menghambat 
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pertumbuhan bakteri pada medium dan terbentuk zona hambat bening di sekitar 

paper disk. Zona inilah yang diukur diameternya dengan menggunakan jangka 

sorong. 

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa Ekstrak Etanol 

Batang Parang Romang dengan konsentrasi 30%, 35% dan 40% dapat 

menghambat bakteri Escherichia coli. Dengan adanya zona bening pada 

konsentrasi 30% dengan diameter 7,81 mm, konsentrasi 35% dengan diameter 

7,95 mm dan konsentrasi 40% dengan diameter 8,58 mm yang masuk dalam 

rentang sedang. Berdasarkan hasil pengukuran diameter zona hambat, 

menunjukkan bahwa semakin tinggi kadar senyawa ekstrak makin tinggi pula 

kadar senyawa aktif yang terlarut di dalam ekstrak.  

Hal ini diperjelas, semakin tinggi konsentrasi ekstrak maka semakin tinggi 

pula kadar senyawa aktif yang terlarut. Hasil pengujian skrining fitokimia 

menunjukkan pula adanya kandungan senyawa flavonoid, saponin dan tanin. 

Senyawa inilah yang memiliki potensi aktivitas antibakteri. Hal ini pula 

menunjukkan bahwa adanya kandungan senyawa kimia yang memiliki potensi 

sebagai antibakteri merupakan flavonoid, saponin, tanin, steroid, dan fenol. 

Pada penelitian pengujian aktivitas antidiare ini menggunakan mencit 

sebagai hewan uji dengan metode proteksi dengan melihat awal terjadinya diare, 

frekuensi diare, berat feses dan lama terjadinya diare menggunakan induksi 

bakteri Escherichia coli dengan pembanding loperamid HCL sebagai kontrol 

positif dan Na CMC 1% sebagai kontrol negatif.  
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Berdasarkan hasil uji pada Tabel 5 Awal terjadi diare ditentukan dengan 

melihat waktu (menit) pertama mencit mengalami diare setelah diberikan 

pemberian suspensi Loperamid, Na CMC 1% dan ekstrak etanol batang parang 

romang. Dapat dilihat adanya perubahan rata-rata waktu (menit) pertama hewan 

mengalami diare pada setiap kelompok perlakuan. Kelompok kontrol negatif 

suspensi Na-CMC 1% menunjukkan rata-rata awal mulai terjadi diare paling cepat 

dibandingkan dengan kelompok lain yaitu pada menit 55,67 ± 2,028. Pada 

kelompok kontrol positif suspensi loperamid HCL memiliki perubahan waktu 

yang sangat berarti yaitu pada menit ke 106,33 ± 4,256. Kelompok ekstrak etanol 

batang parang romang menunjukkan rata-rata awal terjadinya diare yang semakin 

lama seiring  bertambahnya konsentrasi. Ekstrak etanol batang parang romang 

dengan konsentrasi 40% menunjukkan rata-rata awal terjadinya diare yang lebih 

lama dibandingkan kelompok lain yaitu 133,67 ± 4,807.  

Berdasarkan uji statistik ANOVA waktu terjadinya diare menunjukkan 

nilai signifikan (<0,05) maka H0 ditolak dan H1 diterima yang membuktikan 

bahwa ada perbedaan signifikan antara setiap kelompok perlakuan yang ada dan 

dilanjutkan dengan uji beda rata-rata Ducan diperoleh hasil bahwa kelompok 

positif suspensi loperamid HCL, EEBPR 30%, EEBPR 35% dan EEBPR 40% 

berbeda signifikan dengan kelompok kontrol suspensi negatif Na-CMC.   

Hal ini menunjukkan ekstrak etanol batang parang romang yang di uji 

dinyatakan memiliki aktivitas antidiare, dimana jika waktu mulai terjadi diare 

yang diperoleh lebih lama dari pada kontrol negatif dan terjadi peningkatan  

waktu awal terjadi diare seiring dengan kenaikan tiap dosis. Awal terjadinya diare 
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yang dilakukan menunjukkan bahwa semakin cepat waktu mulai terjadinya diare, 

maka aktivitas antidiare akan semakin lemah, begitu juga sebaliknya semakin 

lama waktu mulai terjadinya diare maka aktivitas antidiare akan semakin kuat. 

Hal ini menunjukkan bahwa awal terjadi diare pada pemberian ekstrak etanol 

batang parang romang disebabkan juga oleh senyawa alkaloid, hal tersebut 

menyebabkan sel bakteri menjadi peka terhadap tekanan osmotik, adanya tekanan 

osmotik tinggi dalam sel bakteri akan menyebabkan terjadinya lisis pada sel 

bakteri tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian Puspita (2021); Novalina 

(2013). 

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 6 Frekuensi diare ditentukan dengan 

mengamati berapa kali hewan mengalami diare setelah perlakuan selama 30 menit 

selama 5 jam. Dapat dilihat adanya perbedaan rata-rata frekuensi diare di setiap 

kelompok perlakuan. Kelompok kontrol negatif suspensi Na CMC 1% 

menunjukkan rata-rata frekuensi diare paling besar yaitu 27,67 ± 1,202. Pada 

kelompok positif suspensi loperamid HCL menyebabkan perubahan frekuensi 

diare yang sangat berarti yaitu 8,67 ± 0,882. Kelompok ekstrak etanol batang 

parang romang  menunjukkan rata-rata frekuensi diare yang semakin menurun 

seiring bertambahnya konsentrasi. Ekstrak etanol batang parang romang dengan 

konsentrasi 40% menunjukkan rata-rata frekuensi yang lebih kecil dibandingkan 

dengan kelompok lain yaitu 10,67 ± 0,333. 

Berdasarkan uji statistik ANOVA, frekuensi diare menunjukkan nilai 

signifikan (<0,05), maka H0 ditolak dan H1 diterima yang membuktikan bahwa 

ada perbedaan signifikan antara setiap kelompok perlakuan. Dilanjutkan dengan 
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uji beda rata-rata Ducan diperoleh hasil kelompok kontrol positif suspensi 

loperamid HCL, EEBPR 30%, EEBPR 35% dan EEBPR 40% berbeda signifikan 

dengan kelompok kontrol negatif Na CMC 1%. Kelompok EEBPR 40% tidak 

berbeda signifikan dengan kelompok kontrol positif suspensi loperamid HCl (p > 

0,05). Kelompok EEBPR 30% berbeda signifikan dengan kelompok EEBPR 35% 

dan 40% (p < 0,05). 

Penentuan frekuensi diare yang dilakukan menunjukkan bahwa semakin 

kecil frekuensi diare, maka aktivitas antidiare semakin kuat, begitu juga 

sebaliknya semakin besar frekuensi diare maka aktivitas antidiare akan semakin 

lemah. Hal ini sesuai dengan pengamatan terhadap frekuensi diare pada 

pemberian ekstrak etanol batang parang romang yang semakin kecil pada setiap 

peningkatan dosis. 

Komponen yang disebabkan juga oleh senyawa tanin sebagai astringen 

dengan mengerutkan permukaan mukosa usus halus dan merangsang penyerapan 

balik air di lumen usus (Tjay & Rahardja, 2015). Selain senyawa tanin, saponin 

dapat mereabsorpsi sejumlah besar toksin dengan aktivitas permukaan (Oben et 

al., 2005). Berdasarkan komponen tersebut yang telah dilakukan pada hasil 

skrining fitokimia pada ekstrak etanol batang parang romang mendukung hasil 

penelitian yang menunjukkan adanya pengurangan frekuensi diare. 

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 7 Berat feses dilakukan dengan cara 

menimbang feses mencit selang waktu 30 menit selama 5 jam. Setiap kelompok 

berat feses di bandingkan dengan kelompok lainnya. Dapat dilihat adanya 

perbedaan rata-rata berat feses dari setiap kelompok perlakuan. Kelompok kontrol 
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negatif suspensi Na CMC 1% menunjukkan rata-rata waktu berat feses paling 

besar dibandingkan kelompok lain yaitu 55,67 ± 3,667. Pada kelompok positif 

suspensi loperamid HCL menyebabkan perubahan durasi diare yang sangat berarti 

yaitu 33,00± 2,646. Kelompok ekstrak etanol batang parang romang menunjukkan 

rata-rata berat feses yang  menurun seiring bertambahnya konsentrasi. Ekstrak 

etanol batang parang romang dengan konsentrasi 40% menunjukkan rata-rata 

berat feses yang lebih kecil dibandingkan dengan kelompok lain yaitu 28,00 ± 

0,577. 

Berdasarkan uji statistik ANOVA, berat feses menunjukkan nilai 

signifikan (<0,05), maka H0 ditolak dan H1 diterima yang membuktikan bahwa 

ada perbedaan signifikan antara setiap kelompok perlakuan. Dilanjutkan dengan 

uji beda rata-rata Ducan diperoleh hasil kelompok EEBPR 30%, EEBPR 35% dan 

40% tidak berbeda signifikan dengan kelompok kontrol positif suspensi loperamid 

HCl (p > 0,05) dan tidak berbeda signifikan dengan kelompok kontrol negatif Na 

CMC 1%. 

Kelompok ekstrak etanol batang parang romang terdapat penurunan bobot 

feses pada setiap peningkatan dosis. Semakin kecil bobot feses, maka aktivitas 

antidiare semakin kuat, begitu juga sebaliknya semakin besar bobot feses, maka 

aktivitas antidiare semakin lemah. Hal ini sesuai dengan pengamatan terhadap 

bobot feses pada pemberian ekstrak etanol batang parang romang yang semakin 

kecil pada setiap peningkatan dosis. 

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 8 Lama terjadinya diare (durasi diare) 

dihitung dari awal terjadinya diare hingga waktu terakhir terjadinya diare pada 
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mencit. Dan setiap kelompok durasi diare dibandingkan dengan kelompok 

kontrol. Dapat dilihat adanya perbedaan rata-rata lama terjadinya diare dari tiap 

kelompok perlakuan. Kelompok kontrol negatif suspensi Na-CMC 01% 

menunjukkan rata-rata waktu lama terjadinya diare (durasi) paling besar 

dibandingkan kelompok lainnya yaitu 220,00 ± 6,658. Pada kelompok kontrol 

positif suspensi loperamid HCl menyebabkan perubahan durasi diare yang sangat 

berarti yaitu 107,67 ± 6,360 kelompok ekstrak etanol batang parang romang 

menunjukkan rata-rata durasi terjadinya diare yang semakin menurun seiring 

bertambahnya konsentrasi. Ekstrak etanol batang parang romang dengan 

konsentrasi 40%  menunjukkan rata-rata durasi terjadinya diare yang lebih kecil 

yaitu 101,67 ± 3,480. 

Berdasarkan uji statistik ANOVA, lama terjadi diare menunjukkan nilai 

signifikan (<0,05), maka H0 ditolak dan H1 diterima yang membuktikan bahwa 

ada perbedaan signifikan antara setiap kelompok perlakuan. Dilanjutkan dengan 

uji beda rata-rata Ducan diperoleh hasil kelompok kontrol positif suspensi 

loperamid HCL, EEBPR 30%, EEBPR 35% dan EEBPR 40% berbeda signifikan 

dengan kelompok kontrol negatif suspensi Na CMC 1%. Kelompok kontrol 

positif suspensi loperamid HCl, EEBPR 30%, EEBPR 35% dan EEBPR 40% 

berbeda signifikan dengan kelompok kontrol negatif suspensi Na-CMC. 

Kelompok EEBPR 40% tidak berbeda signifikan dengan kelompok kontrol positif 

suspensi loperamid HCl (p > 0,05). Kelompok EEBPR 30% berbeda signifikan 

dengan kelompok EEBPR 35% dan EEBPR 40%  (p < 0,05). 
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Penentuan lama terjadinya diare (durasi diare) yang dilakukan 

menunjukkan bahwa semakin kecil durasi diare, maka aktivitas antidiare akan 

semakin kuat, begitu juga sebaliknya semakin tinggi durasi diare, maka aktivitas 

akan semakin lemah dan sejalan dengan penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa 

lama terjadinya diare pada pemberian ekstrak etanol batang parang romang 

disebabkan juga oleh senyawa flavonoid yang memiliki efek sebagai antidiare 

dengan menghambat motalitas usus sehingga mengurangi sekresi cairan dan 

elektrolit. Hal ini sejalan dengan penelitian Puspita (2021); Selpiah et al (2021). 

Keseluruhan hasil pengamatan  dapat di simpulkan bahwa ekstrak etanol 

batang parang romang dapat menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli 

dan sebagai anti diare seiring bertambahnya konsentrasi.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Kesimpulan A.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Ekstrak etanol batang parang romang (Boehmeria virgata (Forst.) Guill) 

memiliki daya hambat sedang terhadap pertumbuhan bakteri Escherichia coli. 

2. Ekstrak etanol batang parang romang (Boehmeria virgata (Forst.) Guill)  

memiliki aktivitas antidiare pada mencit (Mus musculus) yang diinduksi 

bakteri Escherichia coli. 

3. Konsentrasi optimum ekstrak etanol batang parang romang (Boehmeria 

virgata (Forst.) Guill) yang memiliki aktivitas sebagai antidiare pada mencit 

jantan (Mus musculus) yang diinduksi bakteri Escherichia coli adalah 

konsentrasi 40% (g/ml). 

 Saran B.

1. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut tentang isolasi senyawa aktif yang terdapat dalam ekstrak etanol batang 

parang romang (Boehmeria virgata (Forst.) Guill). 

2. Disarankan pula kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan uji toksisitas 

batang parang romang (Boehmeria virgata (Forst.) Guill) sehingga diketahui 

keamanannya bila akan digunakan sebagai pengobatan antidiare. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Kode Etik 
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Lampiran 2. Skema kerja 

1. Pengolahan dan pembuatan Ekstrak Etanol Batang Parang Romang  

 

 

 

Dilakukan sortasi basah 

Dipotong-potong beberapa bagian 

Dikeringkan dalam lemari 

Di blender  

 

 

 

Simplisia dimasukkan ke dalam bejana 

Di maserasi menggunakan etanol 70% 

Direndam 2-3 x 24 jam dan diulang 

selama 2 kali, sambil sesekali diaduk 

Disaring dengan kertas saring 

 

 

Dipekatkan menggunakan rotary 

evaporator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batang Parang Romang 

(Boehmeria virgata (Forst.) Guill) 

Filtrat Cair 

Serbuk Simplisia Batang Parang Romang 

Ekstrak Kental Batang Parang Romang  
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2. Skrining fitokimia 

a. Pemeriksaan alkaloid 

 

- Panaskan selama 2 menit 

- Dinginkan dan disaring 

 

 

 

 

 

 

b. Pemeriksaan flavonoid 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simplisia di timbang 0,5 g dan ditambahkan 1 ml asam klorida 

2N dan 9 ml air suling 

Tambahkan pereaksi Bouchardat/ Meyer 

Ambil filtrat sebanyak 3 tetes masukkan di tabung reaksi 

Berwarna coklat sampai hitam 

(Bouchardat) 

Berwarna putih atau kuning 

(Meyer) 

Simplisia di timbang 0,5 g dan ditambahkan 1 ml asam klorida 

2N dan 9 ml air suling 

Tambahkan 0,1 gr serbuk magnesium dan 1 ml HCL pekat 

Ambil filtrat sebanyak 5 ml masukkan di tabung reaksi 

(+) berwarna merah/ kuning/ 

jingga 

(-) selain warna positif 
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c. Pemeriksaan fenolik 

 

 

 

 

 

 

d. Pemeriksaan saponin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simplisia halus di timbang 0,5 g masukkan di tabung reaksi 

Tambahkan air suling panas 10 mL kemudian didinginkan 

dan di kocok kuat-kuat 

(+) terbentuk buah stabil (-) tidak terbentuk buih 

Simplisia halus di timbang 0,5 g masukkan di tabung reaksi 

Tambahkan 10 tetes FeCl3 1% 

(+) hijau/ ungu/ biru/ hitam (-) tidak berubah 
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e. Pemeriksaan tanin 

 

 

 

 

 

 

f. Pemeriksaan Steroid/ Triterpenoid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simplisia di timbang 0,5 g dan ditambahkan 20 mL air suling 

 

Tambahkan beberapa tetes feriklorida 1% dan amati 

(+) terbentuk warna hitam/coklat 

kehijauan/ biru kehitaman 

(-) tetap 

Simplisia di timbang 0,5 g dan ditambahkan 20 mL air suling 

 

Tambahkan beberapa tetes feriklorida 1% dan amati 

(+) terbentuk warna hitam/coklat 

kehijauan/ biru kehitaman 

(-) tetap 
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3. Uji Aktivitas Antibakteri 

 

 

 

                                 Biarkan memadat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstrak parang romang Media Na 10 mL 

Dibuat beberapa konsentrasi 

(30%, 35%. 40%) 

Paper disk direndam dalam 

masing-masing konsentrasi 

ekstrak dan diamkan ±30 menit 

Diinokulasikan suspensi mikroba 

uji (bakteri Escherichia coli)  

Diletakkan paper disk di 

atas inokulum 

Media diinkubasi 37ᵒ selama 24 jam 

Hasil dan kesimpulan 

Amati dan ukur zona hambat 

Cawan petri 

Inokulum 
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4. Uji Aktivitas Antidiare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 ekor mencit jantan 

KLP I 

Suspensi 

Na-CMC 

Pengamatan  

 Awal terjadinya diare 

 Frekuensi diare 

 Bobot feses 

 Lama terjadinya diare 

 

Pengumpulan Data 

Pengolahan/Analisis Data 

Pembahasan dan kesimpulan 

KLP III 

 

Ekstrak 

etanol 

30% 

 

KLP II 

Suspensi 

Loperamid 

KLP III 

 

Ekstrak 

etanol 

40% 

 

KLP III 

 

Ekstrak 

etanol 

35% 
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Lampiran 3. Perhitungan rendamen ekstrak batang parang romang 

 Perhitungan rendamen ekstrak batang parang romang 

% Rendamen = 
             

               
        

   = 
      

   
        

   = 0,02441 x 100% 

   = 2,441% 

 

Lampiran 4. Perhitungan larutan stok sampel batang parang romang 

 Perhitungan pengenceran stok larutan ekstrak batang parang romang 

Larutan induk 40% ekstrak dilarutkan dalam 5 ml DMSO 

Larutan induk →     
         

      
 = 

         

    
 = 

         

    
 

N1 x V1 = N2 X V2 

V1 = 
        

  
 

a. Untuk konsentrasi 30% 

40% x V1 = 30% x 1 ml 

 V1 = 
            

   
 

 V1 = 0,75 ml add 1 ml DMSO 

b. Untuk konsentrasi 35% 

40% x V1 = 35% x 1 ml 

 V1 = 
            

   
 

 V1 = 0,875 ml add 1 ml DMSO 
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Lampiran 5. Perhitungan diameter zona hambat 

Perhitungan diameter zona hambat 

R = 
        

 
 

a. 30% → R  =  
                 

 
 = 7,81 mm 

b. 35% → R =  
                 

 
 = 7,94 mm 

c. 40% → R  =  
                 

 
 = 8,58 mm 

 

Lampiran 6. Perhitungan dosis ekstrak etanol batang parang romang 

Perhitungan dosis ekstrak etanol batang parang romang 

% Konsentrasi = 
                                  

            
 

 

a. 30 % = 0,3 g  = 300 mg 

  = 
      

     
 = 30 mg/ml 

  = 
                 

     
 = 0,27 ml 

b. 35 % = 0,35 g = 350 mg 

  = 
      

     
 = 35 mg/ml 

  = 
                 

     
 = 0,28 ml 

c. 40% = 0,40 g = 400 mg 

  = 
      

     
 = 40 mg/ml 

  = 
                 

     
 = 0,3 ml 
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Lampiran 7. Perhitungan konversi dosis Loperamid 

Dosis Lazim pada manusia  = 2 mg 

Konversi dosis ke mencit  = Dosis Lazim x Faktor Konversi 

     = 2 mg x 0,0026 = 0,0052 mg/20g bb mencit 

Untuk mencit dengan berat 30 g  = 
     

    
 x 0,0052 mg 

     = 0,0078 mg 

Berat total 20 Tablet Lodia   = 2225 mg 

Berat rata-rata Tablet Lodia   = 111,5 

Serbuk Loperamid yang dibutuhkan  = 1 mg 

Jadi serbuk Lodia yang di ambil adalah = 
    

     
 x 2225 mg = 55,62 mg  

Pembuatan suspensi loperamid HCL: 

Ditimbang serbuk Lodia sebanyak 56 mg digerus, kemudian dilarutkan dengan Na 

CMC 1% hingga 10 ml. 
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Lampiran 8. Sampel penelitian 

 

(a)           (b) 

 

Gambar 1. Sampel penelitian 

Keterangan: 

a. Tanaman parang romang di Kabupaten Gowa 

b. Tanaman batang parang romang di Kabupaten Gowa 
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Lampiran 9. Pembuatan ekstrak etanol 70% batang parang romang (Boehmeria 

virgata (Forst.) Guill) 

 
(a)                        (b)                         (c)                        (d) 

 

 
(e)                           (f)                          (g) 

 

Gambar 2. Pembuatan ekstrak batang parang romang 

Keterangan: 

a. Pemilahan sampel 

b. Pengeringan sampel 

c. Penimbangan sampel 

d. Perendaman 

e. Penyaringan 

f. Proses rotary evaporator 

g. Ekstrak kental batang parang romang 
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Lampiran 10. Hasil skrining fitokimia 

 
(a)                                (b)                                  (c) 

 

 
(d)                                (e)                                  (f) 

 

Gambar 3. Hasil skrining fitokimia 

Keterangan : 

a. Hasil alkaloid (bouchardat +) (meyer+) 

b. Hasil flavonoid (+) 

c. Hasil fenolik (+) 

d. Hasil saponin (+) 

e. Hasil tanin (+) 

f. Hasil triterpenoid (+) 
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Lampiran 11. Uji daya hambat 

  
(a)                                  (b) 

 

 
                    (c)                                      (d)                                    (e) 

 

Gambar 4. Uji daya hambat  

Keterangan:  

a. Konsentrasi ekstrak 30%, 35% dan 40% 

b. Hasil uji daya hambat 

c. Hasil uji daya hambat konsentrasi ekstrak 30% 

d. Hasil uji daya hambat konsentrasi ekstrak 35% 

e. Hasil uji daya hambat konsentrasi ekstrak 40% 
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Lampiran 12. Uji aktivitas antidiare 

 
(a)                                       (b)                                        (c) 

 

Gambar 5. Uji aktivitas antidiare 

Keterangan: 

a. Mencit dalam keadaan normal 

b. Pemberian induksi, loperamid dan ekstrak 

c. Mencit dalam keadaan diare 
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Lampiran 13. Data frekuensi diare 

Tabel 9. Data frekuensi diare 

Kelompok 

perlakuan 

Mencit 

ke- 

Pengamatan menit ke- Total  

30 60 90 120 150 180 210 240 300 360 

Suspensi 

Na CMC 

1% 

1 0 0 5 4 4 4 5 5 0 0 27 

2 0 5 4 0 4 4 5 4 4 0 30 

3 0 5 4 0 4 4 5 0 4 0 26 

 

Suspensi 

Loperamid 

HCL 

1 0 0 0 3 3 0 0 4 0 0 10 

2 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 7 

3 0 0 0 4 0 2 0 3 0 0 9 

 

EEBPR 

30% 

1 0 5 4 4 4 0 0 4 3 0 24 

2 0 5 4 0 4 0 4 4 3 0 24 

3 0 4 5 5 0 4 4 3 4 0 25 

 

EEBPR 

35% 

1 0 0 5 0 4 4 0 0 3 0 16 

2 0 5 4 2 4 3 0 2 0 0 20 

3 0 0 5 0 4 3 4 0 3 0 19 

 

EEBPR 

40% 

1 0 0 0 0 3 0 4 4 0 0 11 

2 0 0 0 0 0 4 4 3 0 0 11 

3 0 0 0 0 3 5 0 3 0 0 10 
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Lampiran 14. Hasil statistik awal terjadinya diare 

Tests of Normality 

 

kelompok 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

awal_terjadi_diar
e 

kontrol 
negatif 

.204 3 . .993 3 .843 

kontrol positif .308 3 . .902 3 .391 

konsentrasi 1 .196 3 . .996 3 .878 

konsentrasi 2 .175 3 . 1.000 3 1.000 

konsentrasi 3 .292 3 . .923 3 .463 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

Descriptives 

awal_terjadi_diare   

 N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimu
m 

Maximu
m 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

kontrol negatif 3 55.67 3.512 2.028 46.94 64.39 52 59 

kontrol positif 3 106.33 7.371 4.256 88.02 124.64 98 112 

konsentrasi 1 3 67.33 4.509 2.603 56.13 78.53 63 72 

konsentrasi 2 3 86.00 3.000 1.732 78.55 93.45 83 89 

konsentrasi 3 3 133.67 8.327 4.807 112.98 154.35 127 143 

Total 15 89.80 29.248 7.552 73.60 106.00 52 143 

 

 
Test of Homogeneity of Variances 

awal_terjadi_diare   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.725 4 10 .221 

 

 
ANOVA 

awal_terjadi_diare   

 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between 
Groups 

(Combined) 11645.733 4 2911.433 88.047 .000 

Linear 
Term 

Contrast 5521.633 1 5521.633 166.985 .000 

Deviatio
n 

6124.100 3 2041.367 61.735 .000 

Within Groups 330.667 10 33.067   
Total 11976.400 14    
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Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   awal_terjadi_diare   

 

(I) kelompok (J) kelompok 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 
Error Sig. 

95% Confidence Interval 

 Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

LSD kontrol 
negatif 

kontrol 
positif 

-50.66667
*
 4.69515 .000 -61.1281 -40.2052 

konsentrasi 
1 

-11.66667
*
 4.69515 .032 -22.1281 -1.2052 

konsentrasi 
2 

-30.33333
*
 4.69515 .000 -40.7948 -19.8719 

konsentrasi 
3 

-78.00000
*
 4.69515 .000 -88.4614 -67.5386 

kontrol 
positif 

kontrol 
negatif 

50.66667
*
 4.69515 .000 40.2052 61.1281 

konsentrasi 
1 

39.00000
*
 4.69515 .000 28.5386 49.4614 

konsentrasi 
2 

20.33333
*
 4.69515 .001 9.8719 30.7948 

konsentrasi 
3 

-27.33333
*
 4.69515 .000 -37.7948 -16.8719 

konsentrasi 
1 

kontrol 
negatif 

11.66667
*
 4.69515 .032 1.2052 22.1281 

kontrol 
positif 

-39.00000
*
 4.69515 .000 -49.4614 -28.5386 

konsentrasi 
2 

-18.66667
*
 4.69515 .003 -29.1281 -8.2052 

konsentrasi 
3 

-66.33333
*
 4.69515 .000 -76.7948 -55.8719 

konsentrasi 
2 

kontrol 
negatif 

30.33333
*
 4.69515 .000 19.8719 40.7948 

kontrol 
positif 

-20.33333
*
 4.69515 .001 -30.7948 -9.8719 

konsentrasi 
1 

18.66667
*
 4.69515 .003 8.2052 29.1281 

konsentrasi 
3 

-47.66667
*
 4.69515 .000 -58.1281 -37.2052 

konsentrasi 
3 

kontrol 
negatif 

78.00000
*
 4.69515 .000 67.5386 88.4614 

kontrol 
positif 

27.33333
*
 4.69515 .000 16.8719 37.7948 

konsentrasi 
1 

66.33333
*
 4.69515 .000 55.8719 76.7948 

konsentrasi 
2 

47.66667
*
 4.69515 .000 37.2052 58.1281 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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awal_terjadi_diare 

 

kelompok N 

Subset for alpha = 0.05 

 
1 2 3 4 5 

Duncan
a
 kontrol negatif 3 55.6667     

konsentrasi 1 3  67.3333    
konsentrasi 2 3   86.0000   
kontrol positif 3    106.3333  
konsentrasi 3 3     133.6667 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 
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Lampiran 15. Hasil statistik frekuensi diare 

Tests of Normality 

 

kelompok 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

frekuensi_diare kontrol 
negatif 

.292 3 . .923 3 .463 

kontrol positif .253 3 . .964 3 .637 

konsentrasi 1 .385 3 . .750 3 .000 

konsentrasi 2 .292 3 . .923 3 .463 

konsentrasi 3 .385 3 . .750 3 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Descriptives 

frekuensi_diare   

 N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimu
m 

Maximu
m 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

kontrol 
negatif 

3 27.67 2.082 1.202 22.50 32.84 26 30 

kontrol 
positif 

3 8.67 1.528 .882 4.87 12.46 7 10 

konsentrasi 
1 

3 24.33 .577 .333 22.90 25.77 24 25 

konsentrasi 
2 

3 18.33 2.082 1.202 13.16 23.50 16 20 

konsentrasi 
3 

3 10.67 .577 .333 9.23 12.10 10 11 

Total 15 17.93 7.778 2.008 13.63 22.24 7 30 

 

 
Test of Homogeneity of Variances 

frekuensi_diare   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.377 4 10 .122 

 

 

ANOVA 

frekuensi_diare   

 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

Between 
Groups 

(Combined) 823.600 4 205.900 88.243 .000 

Linear 
Term 

Contrast 177.633 1 177.633 76.129 .000 

Deviatio
n 

645.967 3 215.322 92.281 .000 

Within Groups 23.333 10 2.333   

Total 846.933 14    
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Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   frekuensi_diare   

 

(I) kelompok (J) kelompok 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 
Error Sig. 

95% Confidence Interval 

 Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

LSD kontrol 
negatif 

kontrol 
positif 

19.000
*
 1.247 .000 16.22 21.78 

konsentrasi 
1 

3.333
*
 1.247 .023 .55 6.11 

konsentrasi 
2 

9.333
*
 1.247 .000 6.55 12.11 

konsentrasi 
3 

17.000
*
 1.247 .000 14.22 19.78 

kontrol 
positif 

kontrol 
negatif 

-19.000
*
 1.247 .000 -21.78 -16.22 

konsentrasi 
1 

-15.667
*
 1.247 .000 -18.45 -12.89 

konsentrasi 
2 

-9.667
*
 1.247 .000 -12.45 -6.89 

konsentrasi 
3 

-2.000 1.247 .140 -4.78 .78 

konsentrasi 
1 

kontrol 
negatif 

-3.333
*
 1.247 .023 -6.11 -.55 

kontrol 
positif 

15.667
*
 1.247 .000 12.89 18.45 

konsentrasi 
2 

6.000
*
 1.247 .001 3.22 8.78 

konsentrasi 
3 

13.667
*
 1.247 .000 10.89 16.45 

konsentrasi 
2 

kontrol 
negatif 

-9.333
*
 1.247 .000 -12.11 -6.55 

kontrol 
positif 

9.667
*
 1.247 .000 6.89 12.45 

konsentrasi 
1 

-6.000
*
 1.247 .001 -8.78 -3.22 

konsentrasi 
3 

7.667
*
 1.247 .000 4.89 10.45 

konsentrasi 
3 

kontrol 
negatif 

-17.000
*
 1.247 .000 -19.78 -14.22 

kontrol 
positif 

2.000 1.247 .140 -.78 4.78 

konsentrasi 
1 

-13.667
*
 1.247 .000 -16.45 -10.89 

konsentrasi 
2 

-7.667
*
 1.247 .000 -10.45 -4.89 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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frekuensi_diare 

 
kelompok N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 2 3 4 

Duncan
a
 kontrol positif 3 8.67    

konsentrasi 3 3 10.67    
konsentrasi 2 3  18.33   
konsentrasi 1 3   24.33  
kontrol negatif 3    27.67 

Sig.  .140 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 
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Lampiran 16. Hasil statistik bobot feses 

 

Tests of Normality 

 

kelompok 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

durasi_terjadi_diar
e 

kontrol 
negatif 

.201 3 . .994 3 .856 

kontrol positif .353 3 . .824 3 .174 

konsentrasi 1 .328 3 . .871 3 .298 

konsentrasi 2 .374 3 . .778 3 .062 

konsentrasi 3 .211 3 . .991 3 .817 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

Descriptives 

bobot_feses   

 N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimu
m 

Maximu
m 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

kontrol 
negatif 

3 55.67 6.351 3.667 39.89 71.44 52 63 

kontrol 
positif 

3 33.00 4.583 2.646 21.62 44.38 28 37 

konsentras
i 1 

3 44.00 4.583 2.646 32.62 55.38 40 49 

konsentras
i 2 

3 35.67 2.082 1.202 30.50 40.84 34 38 

konsentras
i 3 

3 28.00 1.000 .577 25.52 30.48 27 29 

Total 15 39.27 10.647 2.749 33.37 45.16 27 63 

 

 
Test of Homogeneity of Variances 

bobot_feses   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.914 4 10 .078 

 

 
ANOVA 

bobot_feses   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1411.600 4 352.900 20.127 .000 

Within Groups 175.333 10 17.533   
Total 1586.933 14    
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Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   bobot_feses   

 

(I) kelompok (J) kelompok 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 
Error Sig. 

95% Confidence Interval 

 Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

LSD kontrol 
negatif 

kontrol 
positif 

22.667
*
 3.419 .000 15.05 30.28 

konsentrasi 
1 

11.667
*
 3.419 .007 4.05 19.28 

konsentrasi 
2 

20.000
*
 3.419 .000 12.38 27.62 

konsentrasi 
3 

27.667
*
 3.419 .000 20.05 35.28 

kontrol 
positif 

kontrol 
negatif 

-22.667
*
 3.419 .000 -30.28 -15.05 

konsentrasi 
1 

-11.000
*
 3.419 .009 -18.62 -3.38 

konsentrasi 
2 

-2.667 3.419 .453 -10.28 4.95 

konsentrasi 
3 

5.000 3.419 .174 -2.62 12.62 

konsentrasi 
1 

kontrol 
negatif 

-11.667
*
 3.419 .007 -19.28 -4.05 

kontrol 
positif 

11.000
*
 3.419 .009 3.38 18.62 

konsentrasi 
2 

8.333
*
 3.419 .035 .72 15.95 

konsentrasi 
3 

16.000
*
 3.419 .001 8.38 23.62 

konsentrasi 
2 

kontrol 
negatif 

-20.000
*
 3.419 .000 -27.62 -12.38 

kontrol 
positif 

2.667 3.419 .453 -4.95 10.28 

konsentrasi 
1 

-8.333
*
 3.419 .035 -15.95 -.72 

konsentrasi 
3 

7.667
*
 3.419 .049 .05 15.28 

konsentrasi 
3 

kontrol 
negatif 

-27.667
*
 3.419 .000 -35.28 -20.05 

kontrol 
positif 

-5.000 3.419 .174 -12.62 2.62 

konsentrasi 
1 

-16.000
*
 3.419 .001 -23.62 -8.38 

konsentrasi 
2 

-7.667
*
 3.419 .049 -15.28 -.05 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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bobot_feses 

 
kelompok N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 2 3 

Duncan
a
 konsentrasi 3 3 28.00   

kontrol positif 3 33.00   
konsentrasi 2 3 35.67   
konsentrasi 1 3  44.00  
kontrol negatif 3   55.67 

Sig.  .058 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
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Lampiran 17. Hasil statistik durasi terjadinya diare 

 

Tests of Normality 

 

kelompok 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

durasi_terjadi_diar

e 

kontrol 

negatif 

.201 3 . .994 3 .856 

kontrol positif .353 3 . .824 3 .174 

konsentrasi 1 .328 3 . .871 3 .298 

konsentrasi 2 .374 3 . .778 3 .062 

konsentrasi 3 .211 3 . .991 3 .817 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Descriptives 

durasi_terjadi_diare   

 N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimu
m 

Maximu
m 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

kontrol 
negatif 

3 220.00 11.533 6.658 191.35 248.65 208 231 

kontrol 
positif 

3 107.67 11.015 6.360 80.30 135.03 95 115 

konsentrasi 
1 

3 193.33 6.429 3.712 177.36 209.30 186 198 

konsentrasi 
2 

3 150.67 15.308 8.838 112.64 188.69 133 160 

konsentrasi 
3 

3 101.67 6.028 3.480 86.69 116.64 96 108 

Total 15 154.67 48.935 12.635 127.57 181.77 95 231 

 

 
Test of Homogeneity of Variances 

durasi_terjadinya_diare   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.497 4 10 .275 

 

 

ANOVA 

durasi_terjadinya_diare   

 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between 
Groups 

(Combined) 32392.667 4 8098.167 71.496 .000 

Linear 
Term 

Contrast 11252.033 1 11252.033 99.341 .000 

Deviatio
n 

21140.633 3 7046.878 62.215 .000 
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Within Groups 1132.667 10 113.267   
Total 33525.333 14    

 

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   durasi_terjadinya_diare   

 

(I) kelompok (J) kelompok 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 
Error Sig. 

95% Confidence Interval 

 Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

LSD kontrol 
negatif 

kontrol positif 112.333
*
 8.690 .000 92.97 131.70 

konsentrasi 1 26.667
*
 8.690 .012 7.30 46.03 

konsentrasi 2 69.333
*
 8.690 .000 49.97 88.70 

konsentrasi 3 118.333
*
 8.690 .000 98.97 137.70 

kontrol 
positif 

kontrol 
negatif 

-112.333
*
 8.690 .000 -131.70 -92.97 

konsentrasi 1 -85.667
*
 8.690 .000 -105.03 -66.30 

konsentrasi 2 -43.000
*
 8.690 .001 -62.36 -23.64 

konsentrasi 3 6.000 8.690 .506 -13.36 25.36 

konsentrasi 
1 

kontrol 
negatif 

-26.667
*
 8.690 .012 -46.03 -7.30 

kontrol positif 85.667
*
 8.690 .000 66.30 105.03 

konsentrasi 2 42.667
*
 8.690 .001 23.30 62.03 

konsentrasi 3 91.667
*
 8.690 .000 72.30 111.03 

konsentrasi 
2 

kontrol 
negatif 

-69.333
*
 8.690 .000 -88.70 -49.97 

kontrol positif 43.000
*
 8.690 .001 23.64 62.36 

konsentrasi 1 -42.667
*
 8.690 .001 -62.03 -23.30 

konsentrasi 3 49.000
*
 8.690 .000 29.64 68.36 

konsentrasi 
3 

kontrol 
negatif 

-118.333
*
 8.690 .000 -137.70 -98.97 

kontrol positif -6.000 8.690 .506 -25.36 13.36 

konsentrasi 1 -91.667
*
 8.690 .000 -111.03 -72.30 

konsentrasi 2 -49.000
*
 8.690 .000 -68.36 -29.64 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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durasi_terjadinya_diare 

 
kelompok N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 2 3 4 

Duncan
a
 konsentrasi 3 3 101.67    

kontrol positif 3 107.67    
konsentrasi 2 3  150.67   
konsentrasi 1 3   193.33  
kontrol negatif 3    220.00 

Sig.  .506 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 

  



107 

 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

Fitri Rahmadani Darwis, bisa disapa Fitri, dilahirkan di 

Pangkajene pada tanggal 28 November 2000. Penulis 

merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan 

suami istri H. Darwis Idris, SE dan Hj. Hikma Yusuf, SE. 

Penulis memiliki 1 adik laki-laki dan 1 adik perempuan. 

Penulis mengawali pendidikan di salah satu taman kanak-

kanak yaitu TK Pertiwi, kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 18 Tumampua 

1 tamat pada tahun 2012, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan 

di SMPN 1 Pangkajene dan tamat pada tahun 2015, pada tahun yang sama penulis 

melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Pangkajene dan lulus pada tahun 2018. 

Hingga pada tahun 2018 ia melanjutkan pendidikan dan terdaftar sebagai 

mahasiswi perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Farmasi dan Tamat Pada Tahun 

2023. 


