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ABSTRAK 

Nama :  MUH.MIFTAHUL ICHSAN 

NIM :  70100119018 

Judul : UJI AKTIVITAS ANTIINFLAMASI, ANALGESIK DAN 

ANTIPIRETIK EKSTRAK METANOL BAGIAN-BAGIAN 

TANAMAN TOBO-TOBO (Ficus septica Burm F.) TERHADAP 

MENCIT (Mus musculus) 

 

Ficus septica Burm.f atau dikenal dengan nama tobo-tobo secara empiris 
digunakan sebagai obat penyakit kulit, radang usus buntu, gigitan ular berbisa dan 
penyakit asma. Telah dilakukan penelitian terkait tanaman tobo-tobo yang 
menjumpai hasil bahwa tobo-tobo mengandung beberapa komponen aktif yang 
bermanfaat untuk digunakan dalam pengobatan, salah satunya senyawa flavonoid 
yang memiliki berbagai macam bioaktivitas yang ditunjukan antara lain efek 
antipiretik, analgetik, dan antiinflamasi. Flavanoid bekerja sebagai inhibitor 
Cyclooxygenase (COX) yang berfungsi memicu pembentukan prostaglandin. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ekstrak tobo-tobo dari bagian 
manakah antara buah, daun, batang, kulit batang, serta akar yang memiliki 
pengaruh terbaik terhadap aktivitas antiinflamasi, analgesik, dan antipiretik pada 
mencit (Mus musculus). Sampel merupakan koleksi dari laboratorium Universitas 
Islam Negeri Alauddin Makassar, yang telah melalui proses pengeringan dan 
ekstraksi. Bagian daun, buah, dan kulit batang di ekstraksi menggunakan metode 
maserasi. Sedangkan bagian batang dan akar di ekstraksi menggunakan metode 
refluks. Penelitian ini dilakukan secara eksperimental terhadap 3 pengujian farmakologi. 
Uji analgesik dilakukan menggunakan 2 metode yaitu metode hotplate atau diinduksi 
menggunakan plat panas dan metode geliat (writhing test) yang diberikan larutan asam 
asetat sebagai penginduksi secara intraperitonial. Pengujian antipiretik dilakukan dengan 
memberikan larutan pepton sebagai bahan penginduksi terhadap hewan coba secara 
intraperitoneal. Sedangkan pengujian antiinflamasi dilakukan dengan metode 
pembentukan edema buatan yang diberi larutan penginduksi karagenan secara 
intraplantar. Hasil analsis uji anova menunjukkan bahwa setiap kelompok 
pemberian sampel memiliki perbedaan nyata antara kelompok kontrol positif dan 
negatif. Sedangkan untuk analisis perbedaan antara kelompok positif dengan 
kelompok pemberian sampel dilanjutkan dengan analisis uji Tukey. Hasil 
pengujian ekstrak bagian tanaman tobo-tobo yang memiliki pengaruh terbaik 
terhadap aktivitas antiinflamasi, analgesik, dan antipiretik yaitu ekstrak buah 
dengan persen inhibisi edema pada aktivitas antiinflamasi ialah 79,22%, persen 
inhibisi respon nyeri pada aktivitas analgesik metode hotplate dan writhing test 
ialah 77,22% dan 53,85%, serta persen inhibisi suhu pada aktivitas antipiretik 
ialah 45,23%. 
 

Kata kunci: tobo-tobo, antiinflamasi, analgesik, antipiretik, mencit. 
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ABSTRACT 

Name   : MUH.MIFTAHUL ICHSAN 

Student ID  : 70100119018 

Title  : 

 

 

 

Ficus septica Burm.f or known as tobo-tobo is empirically used as a 

medicine for skin diseases, appendicitis, venomous snake bites and asthma. 

Research related to tobo-tobo plant has been carried out which found that tobo-

tobo contains several active components that are useful for use in medicine, one of 

which is a flavonoid compound which has various bioactivities shown including 

antipyretic, analgesic and anti-inflammatory effects. Flavanoids work asinhibitor 

Cyclooxygenase (COX) which functions to trigger the formation of 
prostaglandins. The purpose of this study was to determine tobo-tobo extract from 

which parts of the fruit, leaves, stems, bark, and roots had the best effect on anti-

inflammatory, analgesic, and antipyretic activities in mice (Mus musculus). The 

sample is a collection from the Alauddin State Islamic University Makassar 

laboratory, which has gone through a drying and extraction process. Parts of 

leaves, fruit, and bark were extracted using the maceration method. While the 

stems and roots were extracted using the reflux method.This research was conducted 

experimentally on 3 pharmacological tests. Analgesic test was carried out using the 

stretching method (writhing test) given an acetic acid solution as an inducer 

intraperitoneally. Antipyretic testing was carried out by giving peptone solution as an 

inducer to experimental animals intraperitoneally. Meanwhile, the anti-inflammatory test 

was carried out using artificial edema formation method which was given intraplantar 

carrageenan induced solution. The results of the analysis of the ANOVA test showed 

that each sampling group had a significant difference between the control and 

negative groups. As for the analysis of differences between the positive group and 

the group giving the sample followed by analysis of the Tukey test. The test 

results of the extract of the tobo-tobo plant part that had the best effect on anti-

inflammatory, analgesic and antipyretic activity were fruit extracts with the 

percentage of edema inhibition on anti-inflammatory activity was 79,22%, the 

percentage of pain response inhibition on the analgesic activity of the hotplate 

method and writhing test was 77,22% and 53,85%, and the percentage of 

temperature inhibition on antipyretic activity was 45,23%.. 

 
Keywords: tobo-tobo, antipyretic, analgesic, anti-inflammatory, mice. 
 

ACTIVITY TESTS OF ANTI-INFLAMMATORY, 

ANALGESIC AND ANTIPYRETIC METHANOL 

EXTRACTS OF TOBO-TOBO PLANT PARTS (Ficus septica 

Burm F.) ON MICE (Mus musculus) 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Inflamasi yang biasa disebut sebagai peradangan merupakan suatu proses 

fisiologi normal yang dirancang untuk melindungi diri serta untuk mengawali 

proses penyembuhan jaringan tubuh yang terluka (Becker, 2013). Peradangan 

biasa ditandai dengan kalor (panas), rubor (kemerahan), tumor (pembengkakan), 

dolor (nyeri), serta fungsio laesa (kehilangan fungsi jaringan). Tanda – tanda 

tersebut disebabkan oleh peningkatan aliran darah (vasodilatasi vaskular) dan 

peningkatan permeabilitas pada pembuluh darah (pergerakan protein, cairan 

plasma, dan sel – sel inflamasi dari lumen sistem vaskular ke dalam jaringan), 

sehingga menyebabkan edema (Winter, 2013). 

Nyeri merupakan sensasi yang mengindikasikan bahwa tubuh sedang 

mengalami kerusakan jaringan, inflamasi, atau kelainan yang lebih berat seperti 

disfungsi sistem saraf. Oleh sebab itu nyeri sering juga disebut sebagai tanda 

untuk melindungi tubuh dari kerusakan jaringan yang lebih parah. Rasa nyeri 

seringkali menyebabkan rasa ketidaknyamanan pada seseorang yang 

mengalaminya seperti rasa tertusuk, rasa terbakar, rasa kesetrum, dan lainnya 

(Wardoyo & Oktarlina, 2019). 

Demam merupakan peningkatan suhu tubuh di atas normal yang terjadi 

karena adanya gangguan pada pusat pengatur panas di hipotalamus, suhu tubuh 

normal berkisar antara 36° – 37°C. Peningkatan suhu tubuh pada keadaan patologi 

diawali dengan pelepasan suatu zat pirogen endogen atau sitoksin seperti 

inteleukin-1 yang memacu pelepasan prostaglandin yang berlebihan di daerah 

preoptik hipotalamus (Faizah et al., 2021). 
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Inflamasi, nyeri dan demam biasanya dapat diatasi dengan pemberian obat 

antiinflamasi nonsteroid (OAINS). Obat ini memiliki efek analgesik dan 

antipiretik. Obat antiinflamasi nonsteroid juga memiliki efek antiinflamasi jika 

digunakan dalam dosis tinggi. Obat antiinflamasi nonsteroid terdiri atas kelompok 

yang berbeda-beda dilihat dari sifat kimiawinya, tetapi semuanya memiliki 

kemampuan yang sama dalam menghambat inhibitor Cyclooxygenase (COX) dan 

inhibisi sintesis prostaglandin. Obat antiinflamasi nonsteroid secara umum 

cenderung dipilih untuk mengobati gejala-gejala penyakit inflamasi sendi, nyeri, 

demam, kekakuan, dan pembengkakan (Anggraeny & Pramitaningastuti, 2016) 

Pengobatan inflamasi, demam, dan nyeri saat ini masih didominasi oleh obat-

obatan sintetik.  

Obat sintetik lebih populer dibandingkan dengan obat tradisional, hal itu 

dikarenakan obat olahan pabrik mampu menyembuhkan berbagai jenis gangguan 

penyakit dengan cepat. Akan tetapi, obat-obat tersebut menimbulkan reaksi obat 

yang tidak diinginkan seperti gangguan saluran pencernaan. Kenyataan seperti ini 

mendorong masyarakat untuk mencari alternatif lain yang lebih aman, dengan 

cara memanfaatkan berbagai jenis tanaman untuk pencegahan dan 

menyembuhkan suatu penyakit (Anggraeny & Pramitaningastuti, 2016). 

Sejak dahulu masyarakat Indonesia memanfaatkan tumbuhan dalam 

pengobatan. Banyak tanaman obat yang sudah dilaporkan mempunyai efek terapi 

untuk beberapa penyakit, namun pengetahuan tentang khasiat dan keamanan obat 

alami ini kebanyakan hanya bersifat empiris dan belum diuji secara ilmiah. 

Penggunaan obat tradisional secara umum dinilai lebih aman dibandingkan obat 

modern, hal ini disebabkan karena obat tradisional memiliki efek samping yang 

relatif sedikit daripada obat modern (Auliah et al., 2019). Tanaman obat 

mengandung banyak komponen senyawa aktif dan memiliki berbagai efek 
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farmakologis yang perlu dibuktikan kebenarannya secara ilmiah (Sukmawati et 

al., 2015).  

Tanaman yang berpotensi sebagai senyawa antiinflamasi-analgesik-

antipiretik adalah tanaman tobo-tobo (Ficus septica Burm. F). Berdasarkan 

pengalaman empiris, tumbuhan tobo-tobo sering dimanfaatkan sebagai penyakit 

kulit, radang usus buntu, gigitan ular berbisa dan penyakit asma (Sudarsono & 

Gunawan, 2022). Telah dilakukan penelitian terkait tumbuhan tobo-tobo yang 

menjumpai hasil bahwa tobo-tobo mengandung beberapa komponen aktif yang 

bermanfaat untuk digunakan dalam pengobatan. Niluh Puspita Dewi (2020), 

melaporkan bahwa Ekstrak Etanol Daun Tobo-Tobo (Ficus Septica Brum F.) 

mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, tanin dan polifenol yang dapat 

menurunkan kadar glukosa darah (Niluh Puspita Dewi, 2020). Selain itu, Glaudia 

Y.Tawi dkk (2019), melaporkan bahwa pemberian ekstrak daun awar-awar 

konsentrasi 40% sama efektifnya dengan pemberian paracetamol 500 mg (Glaudia 

Y.Tawi et al., 2019). Hal ini disebabkan karena adanya senyawa kimia yang 

terkandung dalam ekstrak tobo-tobo (Ficus Septica Brum f.). Menurut Sudirga 

(2013), tobo-tobo (Ficus Septica Brum f.) mengandung senyawa terpenoid,    

alkaloid,    flavonoid,    dan    fenol (Sudirga, 2013). Wijayakusuma (2021) 

menegaskan bahwa senyawa flavonoid memiliki berbagai macam bioaktivitas 

yang ditunjukan antara lain efek antipiretik, analgetik, dan antiinflamasi. 

Flavanoid bekerja sebagai inhibitor Cyclooxygenase (COX) yang berfungsi 

memicu pembentukan prostaglandin (Wijayakusuma, 2021). 

 Pelarut yang digunakan adalah pelarut yang dapat menyari sebagian besar 

metabolit sekunder yang diingankan dalam simplisia (Anonim dalam Salamah, 

2015). Metanol merupakan pelarut yang bersifat universal sehingga dapat 

melarutkan analit yang bersifat polar dan nonpolar. Metanol dapat menarik 
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senyawa alkaloid, steroid, saponin dan flavonoid dari tanaman (Thompson dalam 

Salamah, 2015). Rizky Amalia Rachmawati (2020) melaporkan bahwa konstanta 

dielektrik metanol, etanol, aseton, dan isopropanol berturut-turut yaitu 32, 24, 21, 

18. Selain itu menurut Yohed dan Kristiannita (2017) konstanta dielektrik 

merupakan ukuran kepolaran suatu pelarut. Semakin tinggi konstanta dielektrik 

pelarut, semakin polar pelarut tersebut begitu pula sebaliknya. Hal tersebut 

mempengaruhi kemampuan pelarut dalam ekstraksi. Titik didih metanol lebih 

rendah dibandingkan etanol (Triningrat, 2010), sehingga mudah diuapkan tanpa 

menggunakan suhu tinggi pada proses pemurnian dan jika diuapkan tidak 

tertinggal dalam minyak (Guenther, 1987). 

Berdasarkan uraian masalah dan beberapa hasil penelitian yang telah 

dilakukan tentang manfaat tumbuhan tobo-tobo, maka peneliti tertarik untuk 

menguji aktivitas antiinflamasi, analgesik dan antipiretik ekstrak metanol bagian-

bagian tanaman tobo-tobo (Ficus septica Burm F.) terhadap mencit (Mus 

Musculus). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka rumusan masalah pada 

penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana pengaruh ekstrak daun, buah, batang, kulit batang, serta akar 

tobo-tobo (Ficus septica Burm. F) terhadap aktivitas antiinflamasi, 

analgesik, dan antipiretik terhadap mencit (Mus musculus)? 

2. Esktrak tobo-tobo dari bagian manakah yang memberikan aktivitas 

antiinflamasi, analgesik, dan antipiretik yang terbaik terhadap mencit (Mus 

musculus)? 
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C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

Pada penelitian ini digunakan beberapa istilah, agar tidak terjadi 

kekeliruan penafsiran pembaca terhadap istilah-istilah kata dalam judul, dengan 

demikian penjelasan mengenai istilah yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Antiinflamasi 

Antiinflamasi atau antiradang adalah sifat (misalnya sifat suatu obat atau 

makanan) yang mengurangi radang (inflamasi). Antiradang juga memberikan efek 

analgesik dan antipiretik serta anti penyakit-penyakit di sistem saraf pusat lainnya 

seperti migrain. Dalam beberapa kelompok, antiradang juga digunakan untuk 

penyakit alergi termasuk asma. 

b. Antipiretik 

Antipiretik adalah obat penurun panas. Obat-obat antipiretik juga menekan 

gejala-gejala yang biasanya menyertai demam seperti mialgia, kedinginan, nyeri 

kepala, dan lain-lain. 

c. Analgesik 

Analgesik merupakan istilah medis yang digunakan untuk golongan obat 

yang dapat mengurangi atau menghilangkan nyeri tanpa menghilangkan 

kesadaran, jadi analgetik adalah obat penghilang nyeri. 

d. Ekstrak 

Ekstrak adalah zat yang dihasilkan berupa sediaan kering, kental atau cair 

yang didapatkan dari hasil ekstraksi zat aktif yang berasal dari simplisia nabati 

atau hewani yang dilakukan dengan cara yang benar dan secara kimiawi. 
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e. Metanol 

 Metanol merupakan bentuk alkohol paling sederhana. Pada penelitian ini 

metanol digunakan sebagai pelarut pada proses ekstraksi bagian-bagian tanaman 

tobo-tobo (Ficus septica Burm F.) 

f. Tobo-tobo 

Tobo-tobo (Ficus septica Burm F.) adalah sejenis tumbuhan yang 

termasuk kerabat beringin anggota famili Moraceae. Perdu atau pohon kecil ini 

biasa ditemukan di hutan semak atau di tempat-tempat yang meliar, getahnya 

yang terkandung pada akar, ranting, daun dan buahnya dimanfaatkan untuk 

mengobati keracunan dan sakit pencernaan. 

g. Mencit 

Mencit (Mus musculus) merupakan hewan yang paling umum digunakan 

pada penelitian laboratorium sebagai hewan percobaan dengan berat sekitar 20-

30 gram. Pada penelitian ini hewan coba yang digunakan adalah mencit (Mus 

musculus). 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini merupakan penelitian laboratorium untuk 

menganalisis aktivitas antiinflamasi, analgesik, dan antipiretik ekstrak metanol 

bagian-bagian tanaman tobo-tobo (Ficus septica Burm F.) terhadap mencit (Mus 

musculus). 

D. Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu 

Dalam kajian pustaka dibahas beberapa penemuan hasil penelitian 

sebelumnya dimana ini bertujuan untuk melihat kejelasan arah,  kemanfaatan 

dan posisi dari penelitian ini, kemudian dibandingkan dengan beberapa temuan 

yang dilakukan penelitian sebelumnya. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Alkohol
https://id.wikipedia.org/wiki/Perdu
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1. Raymond Arief, Zakiah Thahir, Kristiana (2018) “Uji Aktivitas 

Antiinflamasi Sediaan Salep Ekstrak Daun Awar-Awar (Ficus Septica 

Burm. F) Terhadap Udema Kulit Punggung Mencit (Mus musculus)”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antiinflamasi sediaan 

salep ekstrak daun tobo-tobo konsentrasi 2% terhadap kondisi udema 

mencit yang diinduksi dengan karagenan 3% dengan menggunakan etanol 

70%. Kelompok perlakuan dibagi menjadi tiga yaitu kelompok I yaitu 

mencit yang diberi Betametason sebagai kontrol positif, kelompok II 

diberi basis salep sebagai kontrol negatif dan kelompok III yang diberi 

sediaan salep ekstrak daun awar-awar 2%. Metode yang digunakan adalah 

pengukuran persentase udema yang terjadi setelah penggunaan selama 

enam jam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pemberian salep 

ekstrak daun awar-awar dengan konsentrasi 2% memiliki aktivitas 

antiinflamasi dengan penurunan tebal lipat kulit punggung mencit sebesar 

38,79% setelah penggunaan selama 6 jam yang tidak berbeda nyata 

dengan kontrol positif Betametason. 

Pada penelitian yang akan dilakukan peneliti berkaitan dengan penelitian 

diatas dimana akan dilakukan uji aktivitas antiinflamasi dengan sampel 

yang sama namun dengan pembanding yang berbeda yaitu pembanding 

Betametason. 

2. Glaudia Y. Tawi1, Wilmar Maarisit , Olvie S. Datu1 , Yessie K. Lengkey 

(2019) “Uji Efektivitas Ekstrak Etanol Daun Awar-awar (Ficus septica 

Burm F.) Sebagai Antipiretik Terhadap Tikus Putih Rattus novergicus”. 

Tumbuhan herbal mempunyai potensi senyawa bioaktif sebagai 

antipiretik. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa daun awar 

awar (Ficus septica Burm F.) dengan konsentrasi 10%, 20% dan 40% 
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memiliki efektivitas antipiretik dengan penginduksi demam pepton 5%. 

Pengukuran suhu rektal tikus menggunakan thermometer. Penelitian ini 

bersifat eksperimental laboratorium yang menggunakan hewan uji tikus 

putih. Hewan uji dibagi menjadi lima kelompok yaitu kelompok kontrol 

negatif (air suling), kontrol postif (suspensi parasetamol) dan kelompok uji 

yaitu pemberian ekstrak daun awar-awar 10%, 20% dan 40%. Data yang 

diperoleh dianalisis dengan menggunakan Uji ANOVA dan Uji Tukey. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa ekstrak daun awar-awar (Ficus septica Burm F.) konsentrasi 40% 

memiliki efektivitas sebagai antipiretik yang lebih efektif dalam 

penurunan suhu. 

Pada penelitian yang akan dilakukan berkaitan dengan penelitian di atas 

dimana akan dilakukan uji aktivitas antipiretik dengan sampel yang sama 

namun dengan hewan coba yang berbeda yaitu menggunakan tikus putih 

(Rattus norvegicus L.) 

3. Sukmawati, Yuliet, Ririen Hardani (2015) “Uji Aktivitas Antiinflamasi 

Ekstrak Etanol Daun Pisang Ambon (Musa paradisiaca L.) Terhadap 

Tikus Putih (Rattus norvegicus L.) Yang Diinduksi Karagenan”. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas dan dosis efektif ekstrak sebagai 

anti-inflamasi. Ekstrak dibuat dengan metode maserasi menggunakan 

pelarut etanol 96%. Uji aktivitas antiinflamasi yang dilakukan dibagi 

dalam 5 kelompok perlakuan. Setiap kelompok terdiri dari 5 ekor tikus 

putih. Kelompok pertama (kontrol negatif) diberikan 0,5% suspensi Na-

CMC; kelompok ke-dua (kontrol positif) diberikan natrium diklofenak 9 

mg/kgBB; sedangkan kelompok ke-3, ke-4, dan ke-5 secara berturut-turut 

diberikan ekstrak daun pisang sebesar 500, 750 dan 1000 mg/kgBB. 
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Masing-masing tikus kemudian diinduksi menggunakan karagenan 1% 

secara subplantar. Diameter radang diukur dengan menggunakan jangka 

sorong dan volume radang menggunakan pletismometer dilakukan selama 

6 jam dengan interval waktu 60 menit. Data dianalisis secara statistik 

menggunakan ANOVA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrol 

negatif memiliki perbedaan yang signifikan dengan kelompok perlakuan 

lainnyadimana tidak menunjukkan efek anti-inflamasi. Sebagai 

kesimpulan, ekstrak etanol daun pisang memiliki aktivitas antiinflamasi 

yang efektif pada dosis 750 mg/KgBB. 

Pada penelitian yang akan dilakukan terkait dengan penelitian di atas, 

peneliti berencana melakukan penelitian uji aktivitas antiinflamasi dengan 

metode maserasi, namun sampel yang digunakan berbeda yaitu sampel 

daun pisang ambon (Musa paradisiaca L.). 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengaruh ekstrak daun, buah, batang, kulit batang, serta 

akar tobo-tobo (Ficus septica Burm. F) terhadap aktivitas antiinflamasi, 

analgesik, dan antipiretik terhadap mencit (Mus musculus). 

2. Untuk mengetahui esktrak tobo-tobo dari bagian manakah yang 

memberikan aktivitas antiinflamasi, analgesik, dan antipiretik yang terbaik 

terhadap mencit (Mus musculus). 

F. Manfaat  Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai data ilmiah atau 

rujukan tentang hasil dari uji aktivitas antiinflamasi, antipiretik dan analgesik 

ekstrak metanol bagian-bagian tanaman tobo-tobo (Ficus septica Burm F.) 
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terhadap mencit (Mus musculus) dimana kedepannya dapat dikembangkan 

menjadi sediaan farmasi yang bermanfaat bagi masyarakat. 
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BAB II  

TINJAUAN TEORETIS 

A. Uraian Tanaman Tobo-Tobo (Ficus septica Burm F.) 

 

Gambar 1. Tanaman Tobo-Tobo (Sumber Primer) 

1. Klasifikasi Tanaman 

Kingdom  : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta  

Anak divisi : Angiospermae  

Kelas   : Dicotyledoneae  

Bangsa    : Urticales  

Suku  : Moraceae  

Marga   : Ficus  

Jenis   : Ficus septica Burm F.  

(Steenis, 2008) 
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2. Sinonim 

Jawa Ki ciyat (Sunda), Awar-awar (Jawa tengah), Barabar (Madura), 

Awakawak (Bali), Sulawesi Loloyan (Minahasa), Tobo-tobo (Makassar), Dausalo 

(Bugis), Babu lutu (Halmahera), Tagalolo (Ternate), Sirih popar (Ambon). 

(Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991) 

3. Morfologi Tanaman 

Ficus septica Burm.f atau dikenal dengan nama awar-awar adalah 

Pohon atau semak tinggi yang merupakan salah satu anggota famili Moraceae, 

tegak 1-5 meter. Batang pokok bengkok, lunak, ranting bulat silindris, berongga, 

gundul, bergetah bening. Daun penumpu tunggal, besar, sangat runcing, daun 

tunggal, bertangkai, duduk daun berseling atau berhadapan, bertangkai 2,53 cm. 

Helaian berbentuk bulat telur atau elips, dengan pangkal membulat, ujung 

menyempit cukup tumpul, tepi rata, 9-30 kali 9-16 cm, dari atas hijau tua 

mengkilat, dengan banyak bintik-bintik yang pucat, dari bawah hijau muda, sisi 

kiri kanan tulang daun tengah dengan 6-12 tulang daun samping; kedua belah sisi 

tulang daun menyolok karena warnanya yang pucat (Kurdi, 2010)  

4. Manfaat Tanaman 

Tumbuhan awar-awar (Ficus septica Burm.F) secara empiris digunakan 

sebagai obat penyakit kulit, radang usus buntu, gigitan ular berbisa dan penyakit 

asma (Sudardono, 2022) 

Masyarakat Wolio Bau-bau, Sulawesi Tenggara, menggunakan akar 

dan daun awar-awar untuk tujuan pengobatan. Pemanfaatan akar dengan cara 

dikupas lalu diseduh dengan air panas, masyarakat setempat mengkonsumsi untuk 

pengobatan TBC. Daunnya digunakan untuk mengobati wasir. dilakukan dengan 

memanaskan helaian daun, dan pasien diharuskan duduk di atasnya (Slamet, 

2018) 
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Di Sulawesi selatan, daunnya direbus dengan daun Achyranthes aspera 

dan rimpang Cheilocostus speciosus. digunakan sebagai kompres untuk 

pengobatan demam (Sari N W. B., 2017) 

Di Minahasa Utara, kulitnya direbus dan airnya diminum untuk 

mengobati malaria (MY & Kaunang ENS, 2017). Selian itu di Sulawesi Utara 

daerah Mongondow dan Miangas tanaman ini digunakan untuk menyembuhkan 

kejang dan menurunkan kadar gula darah. 

5. Kandungan Kimia 

Studi fitokimia telah dilakukan disetiap bagian tanaman, penelitian 

yang dilakukan oleh EP, Lansky; HM, paavilainen ; AD, pawlus; RA, newman 

(2008) melaporkan hasil bahwa terdapat senyawa alkaloid, kumarin, flavonoid, 

fenolik, pirimidin, sterol, dan triterpenoid dari spesies Ficus septica burm F 

(Lansky EP, 2008). Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Kaunang dan semuel 

(2017)  juga melaporkan bahwa adanya senyawa tannin yang terdapat pada 

tumbuhan ini. (MY & Kaunang ENS, 2017). Selain itu penelitian terhadap akar 

kering oleh Damu (2009) melaporkan adanya 13aR tylophorine, 13aR-

isotylocrebrine, 13aR-tylocrebrine, 13aR-antofine, ficuseptines A–B dan E–N, 

dehydrotylophorine, 10S,13aR-isotylocrebrine N-oksida, 10R,13aR-tylophorine 

N-oksida, dan 10S,13aR-tylocrebrine N-oksida. Flavanon, sekelompok flavonoid, 

juga telah diidentifikasi dari kulit akar spesies ini (Damu AG, 2009) 

B. Antiinflamasi 

Antiinflamasi didefinisikan sebagai obat-obat atau golongan obat yang 

memiliki aktivitas menekan atau mengurangi peradangan. Radang atau inflamasi 

dapat disebabkan oleh berbagai rangsangan yang mencakup luka-luka fisik, 

infeksi, panas dan interaksi antigen-antibodi (Houglum, 2005). Berdasarkan 

mekanisme kerja obat-obat antiinflamasi terbagi dalam dua golongan, yaitu obat 
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antiinflamasi golongan steroid dan obat antiinflamasi non steroid. Obat 

antiinflamasi golongan steroid bekerja dengan cara menghambat pelepasan 

prostagladin dari sel-sel sumbernya. Pemakaian obat-obat tersebut mempunyai 

efek samping seperti iritasi gastrointestinal, kerusakan ginjal, diare, sakit kepala, 

depresi, pankreatitis dan terapi ini terkadang agresif dan tidak efektif dalam 

beberapa kasus. Untuk Obat antiinflamasi golongan non steroid merupakan obat 

analgetik lemah, antiflogistik, yang bekerja melalui mekanisme lain seperti 

inhibisi siklooksigenase (A. A. Tia Santika Dewi, 2015). Secara kimiawi, obat 

obat antiinflamasi non steroid merupakan senyawa turunan dari asam asetat, asam 

propionat, pirazol, dan zat kimia lainnya. obat antiinflamasi non steroid bekerja 

dengan menghambat kerja dari enzim siklooksigenase. Enzim ini berperan penting 

dalam jalur metabolisme asam arakhidonat, yaitu bekerja untuk mengkatalis 

perubahan asam arakhidonat menjadi prostaglandin dan tromboksan. Terdapat dua 

isoform enzim siklooksigenase yaitu siklooksigenase-1 dan siklooksigenase-2. 

Kedua enzim ini memiliki struktur yang serupa, namun pada bagian substrate 

binding channel enzim siklooogsinegase-2 memiliki sisi samping yang berbeda 

dengan enzim siklooksigenase-1. Hal ini lah yang mendasari selektivitas inhibisi 

enzim ini oleh obat antiinflamasi non steroid (Zahra & Carolia, 2017).  

Menurut Reszq (2021) berpendapat bahwa pada peradangan yang diinduksi 

karagenan, pertama kali didokumentasikan oleh Winter (1962) adalah uji akut, 

nonimun, dipelajari dengan baik, dan sangat berulang. Segera setelah injeksi 

subkutan, obat ini menginduksi edema, hiperalgesia, dan eritema yang disebabkan 

oleh agen proinflamasi, seperti tachykinin, oksigen reaktif, dan spesies nitrogen, 

histamin, dan bradikinin (Winter et al., 1962). Neutrofil dapat dengan mudah 

berpindah ke daerah yang meradang dan menghasilkan oksigen reaktif pro-

inflamasi dan spesies lain (Morris, 2003). Ketebalan edema dapat dikurangi 
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dengan obat yang menargetkan molekul spesifik dalam kaskade inflamasi (Rezq 

et al., 2021). Berdasarkan mekanisme kerjanya obat-obat antiinflamasi terbagi 

kedalam golongan : 

1. Antiinflamasi steroid 

Bekerja dengan cara menghambat pelepasan prostaglandin dari sel- sel 

sumbernya, termasuk golongan obat ini antara lain: hidrokortison, pednison, 

prednisolon, metyl prednisolon, triamsinolon, deksametason dan betametason 

(Bowman W.C., 1980). 

2. Antiinflamasi non steroid 

Bekerja dengan cara menghambat enzim siklooxygenase sehingga 

konversi asam arakidonat menjadi terganggu. Termasuk golongan obat ini adalah 

aspirin, natrim diklofenak ibuprofen dan lain-lain (Gunawan, 2008). 

C. Antipiretik 

Antipiretik adalah obat yang menurunkan suhu tubuh dalam keadaan 

demam. Namun, hal itu tidak mempengaruhi suhu tubuh normal jika ada demam. 

Antipiretik bertindak atas hipotalamus untuk mengurangi kenaikan suhu telah 

diluncurkan oleh interleukin.  Setelah  itu,  tubuh  akan  beroperasi  pada  suhu  

yang  lebih  rendah,  yang mengakibatkan  pengurangan  demam. Aronoff dan 

Neilson (2001) berpendapat bahwa mekanisme demam diawali dengan adanya 

invasi mikroba pada jaringan, kemudian memicu terjadinya respon inflamasi dan 

mengaktifkan sel-sel endotel vaskular lokal dan leukosit. Leukosit akan teraktivasi 

dan melepaskan sitokin pirogenik seperti Interleukin (IL-1β dan IL-6) dan Tumor 

Necrosis Factor (TNF). Hematogen yang menyebar memungkinkan pirogen 

endogen untuk menstimulus endotel vaskular guna memproduksi prostaglandin 

E2 (PGE2) pada sistem syaraf pusat. Neuron pada preoptic area of the anterior 

hypothalamus (POAH) yang mengandung reseptor Eprostanoid spesifik dapat 
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mengatur respon demam setelah mendapat sinyal dari PGE2. Selanjutnya, PGE2 

akan mengubah laju cincin dari neuron tersebut serta menghasilkan kenaikan 

termoregulasi set point. Antipiretik  yang  umum  digunakan  seperti aspirin, 

parasetamol, ibuprofen, dan asetosal (Rennie Puspa Novita, 2020).  

Demam juga melibatkan peningkatan laju metabolisme dan konsumsi 

oksigen (Freedman, 2012). Tuntutan fisiologis yang meningkat selama piresis 

diidentifikasi berpotensi merugikan kesehatan (Mark Anthony Browne, 2013). 

Dikatakan bahwa potensi manfaat demam adalah dirusak oleh tuntutan fisiologis 

tambahan pada tubuh (Nitin Bhardwaj, 2014). Dengan demikian, obat antipiretik 

dapat diberikan untuk mengurangi komplikasi terkait demam (Mark Anthony 

Browne, 2013). Parasetamol dilaporkan paling banyak antipiretik umum 

digunakan dalam pengujian saat ini, meskipun banyak bentuk obat antiinflamasi 

nonsteroid (OAINS) juga digunakan, termasuk ibuprofen (Suzuki, 2015). 

Dilaporkan dalam literatur bahwa demam merugikan pasien dengan patologi 

neurologis yang tidak menular, misalnya, setelah stroke, Sebaliknya, tidak ada 

rekomendasi atau pedoman yang jelas mengenai obat antipiretik dan pasien 

demam dengan infeksi. Penggunaan antipiretik selama infeksi masih menjadi 

topik kontroversial. Memang, banyak penulis berpendapat bahwa menekan 

demam mengganggu mekanisme pertahanan alami tubuh, dan dapat memperburuk 

hasil pasien (I-Min Lee 1, 2012). Sebagai pendukung, beberapa penulis telah 

melaporkan bahwa infeksi, tanpa adanya demam, sangat berkorelasi dengan 

prognosis yang buruk (Panagiotis Kiekkas George C, 2008). Saat ini ada satu 

pedoman yang tersedia, khusus untuk anak-anak, dari National Institute for Health 

and Care Excellence (NICE) (2017), yang dengan jelas menyatakan bahwa 

antipiretik tidak boleh diberikan hanya untuk menekan demam, kecuali jika anak 

tersebut mengalami stres. Terlepas dari publikasi pedoman ini, beberapa penulis 
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telah menyarankan agar profesional kesehatan terus percaya bahwa demam 

merugikan dan memerlukan penekanan. Selanjutnya, metode penekan demam 

yang agresif dan rutin telah sering didemonstrasikan dalam pengujian (Carey, 

2010).  

Menurut Berman et al., (2010) demam memiliki beberapa jenis 

diantaranya:  

1. Demam remiten yaitu jenis demam dimana suhu tubuh meningkat ≥ 1°C 

selama 24 jam  (Noah C. Berman, 2010). Demam ini menunjukkan adanya 

penyakit tifoid, tuberkulosis, dan septiceamia (Sandhar, 2008).  

2. Demam intermiten merupakan demam dengan perubahan suhu tubuh yang 

berulang-ulang dalam interval teratur antara periode demam (pyrexia) dan 

periode tidak demam (apyrexia) secara abnormal (Berman et al., 2010). 

Demam ini menunjukkan adanya kasus demam malaria (Sandhar, 2008).  

3. Demam kambuhan merupakan kondisi demam yang hilang dan kembali 

datang. Periode demam yang pendek selama beberapa hari yang diselingi 

dengan periode suhu normal selama 1 hingga 2 hari (Berman et al., 2010).  

4. Demam konstan adalah demam yang terjadi ketika suhu tubuh berfluktuasi 

rendah diatas suhu normal  (Noah C. Berman, 2010). 

Beberapa contoh obat antipiretik diantaranya yaitu parasetamol atau 

asetaminofen, ibuprofen, dan aspirin (Jurnalis et al., 2015). Berikut ini penjelasan 

dari contoh golongan obat-obatan tersebut : 

1. Aspirin 

Asam asetil salisilat yang dapat disebut juga asetosal atau aspirin 

merupakan obat yang memiliki aktivitas analgesik, antiinflamasi, dan antipiretik 

(Wilmana dan Gan, 2007). Mekanisme antipiretik dari aspirin yaitu menurunkan 

jumlah PGE2 dengan menghambat aktivitas enzim COX secara irreversible. 
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Enzim tersebut mengkatalis perubahan asam arakidonat menjadi prostaglandin E2, 

prostaglandin H2, dan tromboksan A2 (Miladiyah, 2012). Aspirin mencapai kadar 

tertinggi setelah 1-2 jam pemberian obat dan memiliki durasi terapi yaitu 4-6 jam 

(Aberg, 2010). Menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan (2015), dosis 

terapi aspirin untuk antipiretik yaitu sekitar 300-900 mg tiap 4-6 jam. Dosis 

lainnya yang dapat digunakan yaitu 325-1000 mg tiap 4-6 jam dengan dosis 

maksimal 4 g perhari (Aronoff dan Neilson, 2001). 

Aspirin memiliki efek samping diantaranya iritasi saluran cerna, 

bronkospasme, dan pada pasien hipersensitif menimbulkan reaksi kulit (BPOM 

RI, 2015). Selain itu, sindrom reye juga dikaitkan dengan penggunaan aspirin. 

Meskipun aspirin belum terbukti menyebabkan terjadinya sindrom reye. Namun 

muncul dugaan bahwa, aspirin dapat menimbulkan disfungsi membran 

mitokondria yang memblok fosforilasi oksidatif dan oksidasi asam lemak β (Sari 

dan Irawati, 2018).  

2. Ibuprofen 

Ibuprofen merupakan obat golongan NSAIDs yang tidak selektif karena  

menghambat COX-1 dan COX-2 secara reversible serta memiliki efek analgesik,  

antiinflamasi, dan antipiretik (Mazaleuskaya et al., 2015). Obat ini diabsorbsi 

secara cepat melalui lambung dan kadar maksimal dalam plasma dicapai setelah 

1-2 jam (Wilmana dan Gan, 2007) dan memiliki durasi terapi yaitu 4-6 jam 

(Aberg et al., 2009). Dosis terapi ibuprofen untuk antipiretik berkisar 200-800 mg 

tiap 6-8 jam dengan maksimal dosis 3,2 g perhari (Aronoff dan Neilson, 2001). 

Menurut Badan Pusat Pengawasan Obat dan Makanan (2015), dosis umum 

ibuprofen yaitu 200 hingga 250 mg untuk dewasa dan anak usia 8-12 tahun 

sedangkan dosis 50 mg untuk anak usia 1-2 tahun dan dosis 100-125 mg untuk 

anak usia 3-7 tahun 3-4 kali sehari. 
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Ibuprofen memiliki onset lebih lama dari parasetamol (Wahba, 2004). 

Obat ini biasanya digunakan pada anak-anak yang demam dan nyeri akut dengan 

dosis 5-10 mg/kgBB setiap 6-8 jam karena memiliki keamanan yang lebih baik 

dari aspirin dan memiliki kemanjuran lebih baik dari parasetamol. Selain itu, 

ibuprofen (dewasa: 200-800 mg setiap 6-8 jam; pediatrik: 5-10 mg/kgBB setiap 6-

8 jam) memiliki efek antipiretik dan analgesik yang lebih besar pada anak-anak 

dan orang dewasa dari parasetamol (dewasa: 500-1000 mg setiap 6-8 jam; 

pediatrik: 10-15 mg/kgBB setiap 4-6 jam) (Mazaleuskaya et al., 2015). Efek 

samping yang umum terjadi pada penggunaan ibupforen diantaranya: sakit kepala, 

diare, konstipasi, mual, muntah, perdarahan lambung, nyeri abdomen, dan lain-

lainnya (BPOM RI, 2015). 

3. Asetaminofen 

Asetaminofen atau dapat disebut juga dengan parasetamol merupakan 

turunan senyawa induk p-aminofenol yang memiliki rumus empiris C8H9NO2 

serta berat molekul 151,2 (Sudjadi dan Rohman, 2018). Efek antipiretik yang 

adadisebabkan adanya gugus aminobenzen (Wilmana dan Gan, 2007). 

Parasetamol juga memiliki aktivitas lainnya yaitu sebagai analgesik dan 

antiinflamasi lemah (Aronof dan Neilson, 2001). Pendapat lain menyatakan 

bahwa parasetamol tidak memiliki efek antiinflamasi sehingga tidak termasuk ke 

dalam golongan NSAIDs. Mekanisme kerja parasetamol sebagai agen antipiretik 

yaitu dapat memblok kerja enzim cyclooxygenase-3 (COX-3) pada sel endotel 

anterior hipotalamus sehingga pembentukan prostaglandin juga terhambat. Jumlah 

prostaglandin yang menurun membuat panas tubuh juga mengalami penurunan 

(Zulfa et al., 2017). 

Parasetamol diabsorbsi cepat dan sempurna dalam saluran cerna dimana 

konsentrasi tertinggi di dalam plasma dicapai dalam waktu 30 menit dan waktu 
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paruh plasma 1-3 jam (Wilmana dan Gan, 2007) serta memiliki durasi terapi 4-6 

jam (Aberg et al., 2009). Parasetamol dapat mengalami metabolisme fase 1 dan 

kemudian menghasilkan N-asetil-p-benzoquinon-imina, metabolit reaktif dan 

dapat mengakrilasi makromolekul esensial (contohnya protein) sehingga menjadi 

toksik. Selanjutnya, senyawa tersebut akan dikonjugasi dengan glutation yang 

dikatalisis oleh enzim (glutation S-transferase) menghasilkan asam merkapturat 

sehingga dapat dikeluarkan melalui ginjal (Sulanjani dan Hartati, 2016). Akan 

tetapi, parasetamol yang digunakan pada dosis berlebihan dan pemakaian jangka 

panjang menyebabkan N-asetil-p-benzoquinon-imina terus bertambah. Jumlah N-

asetil-p-benzoquinon-imina yang tidak sebanding dengan jumlah glutation 

membuat N-asetil-p-benzoquinon-imina berikatan membentuk makromolekul 

dengan sel hati yang mengakibatkan nekrosis hati (Jurnalis et al., 2015). 

Dosis parasetamol untuk orang dewasa yaitu 500 mg hingga 1 g setiap tiga  

kali sehari dan dosis maksimal hariannya 4 g sedangkan dosis untuk anak-anak 

usia diatas 6 tahun yaitu 325 mg setiap 4 hingga 6 jam dan dosis maksimalnya 1,6 

g. Maksimal penggunaan obat ini 3 hari berturut-turut dan tidak dianjurkan pada 

orang dengan gangguan hati dan peminum alkohol (Fitriani, 2013). Penggunaan 

parasetamol dalam jangka panjang dan dosis berlebihan (overdosis) juga dapat 

menyebabkan kerusakan hati (BPOM RI, 2015). Hepatotoksisitas dapat terjadi 

pada pemberian parasetamol dosis tunggal 10-15 gram (200-250 mg/kgBB) 

(Wilmana dan Gan, 2007). 

D. Analgesik 

Analgesik merupakan obat yang sering digunakan untuk mengurangi rasa 

sakit atau dapat disebut pula sebagai obat penghalang rasa nyeri, misalnya sakit 

kepala, otot, perut, dan gigi dengan tanpa mengurangi atau menghilangkan 

kesadaran dari penderita. Obat analgesik ini digunakan oleh sebagian besar 
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masyarakat dikarenakan obat ini dapat menghilangkan rasa sakit atau nyeri 

meskipun obat analgesik ini tidak dapat menyembuhkan penyakit dari 

penyebabnya (Syamsul, Eka Siswanto Andani, Fitriya Soemarie, 2016). 

Mekanisme timbulnya nyeri didasari oleh proses multipel yaitu nosisepsi, 

sensitisasi perifer, perubahan fenotip, sensitisasi sentral, eksitabilitas ektopik, 

reorganisasi struktural, dan penurunan inhibisi. Antara stimulus cedera jaringan 

dan pengalaman subjektif nyeri terdapat empat proses tersendiri yaitu tranduksi, 

transmisi, modulasi, dan persepsi (Bahrudin, 2017).  

Memahami mekanisme yang mendasari penyebab nyeri sangat penting 

untuk pengembangan terapi baru dan juga untuk mengetahui jenis analgesik yang 

diresepkan untuk pasien nyeri. Ada empat jenis nyeri utama yang masing-masing 

membutuhkan pendekatan pengobatan yang berbeda; jenis nyeri ini meliputi: 

nyeri nosiseptif, inflamasi, neuropatik, dan disfungsional (nosiplastik) (CJ, 2020). 

Nyeri nosiseptif adalah jenis nyeri yang disebabkan oleh aktivasi nosiseptor 

perifer yang mendeteksi rangsangan berbahaya yang merusak jaringan; kehadiran 

terus menerus dari rangsangan ini dapat mengakibatkan keadaan patologis seperti 

osteartritis (Basbaum, Bautista, Scherrer, & Julius, 2009). Strategi pengobatan 

untuk nyeri nosiseptif meliputi: pemblokiran target molekuler seperti transient 

receptor potential cation channel subfamili V member 1 (TRPV1) dan transient 

subfamili saluran kation potensial reseptor Anggota 1 (TRPA1) dari pengiriman 

rangsangan berbahaya ke terminal nociceptor,  (Julius, 2013) memblokir transmisi 

potensial aksi di nosiseptor dengan menghambat saluran natrium tegangan-gated 

(Nav) 1,7 atau 1,8 (Binshtok, Bean, & Woolf, 2007) memblokir transmisi 

rangsangan dari nosiseptor ke otak dan sumsum tulang belakang dengan 

penghambat saluran kalsium tipe-N atau antagonis reseptor neurotransmitter, 

(Snutch, 2005) dan secara langsung memblokir aktivasi daerah kortikal yang 
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menghasilkan efek subyektif nyeri dengan opioid. Nyeri inflamasi, di sisi lain, 

adalah jenis nyeri yang timbul dari cedera jaringan yang menyebabkan aktivasi 

nosiseptor oleh sel imun dan sel yang rusak. (Pinho-Ribeiro, Verri, & Chiu, 2017) 

Oleh karena itu, penurunan respon imun akan mengurangi nyeri inflamasi seperti 

yang diamati dengan obat antiinflamasi nonsteroid (NSAID) dan penghambat 

siklooksigenase 2 (COX-2) yang mengurangi produksi prostaglandin E2. 

(Yekkirala, Roberson, Bean, & Woolf, 2017) Nyeri neuropatik bukanlah gejala 

patologi tetapi merupakan konsekuensi dari perubahan patologis pada sistem saraf 

perifer dan pusat yang disebabkan oleh cedera pada sistem saraf, dan rasa sakit 

biasanya tetap ada setelah patologi diobati. Nyeri neuropatik dapat disebabkan 

oleh diabetes, kemoterapi, cedera tulang belakang, trauma saraf, atau stroke. 

(Colloca, et al., 2017) Strategi pengobatan termasuk pengurangan aktivasi sirkuit 

pemicu rasa sakit dengan mengurangi eksitasi dengan gabapentinoid, 

meningkatkan penghambatan dengan penghambat serapan amina ganda (yaitu, 

agonis kerja tidak langsung), atau antagonis N-metil-D reseptor-aspartat 

(NMDA). (Chen Y, 2019) Jenis nyeri terakhir adalah nyeri disfungsional yang 

terjadi terutama oleh faktor-faktor yang tidak secara langsung disebabkan oleh 

rangsangan berbahaya, peradangan, atau kerusakan sistem saraf pusat (SSP) (CJ, 

2020). Contoh nyeri disfungsional termasuk fibromyalgia, sindrom iritasi usus, 

dan gangguan sendi temporomandibular (Flodin P., 2014). Berdasarkan kerja 

farmakologinya, analgetik dibagi 2 kelompok besar, yaitu analgetik narkotik dan 

analgetik non-narkotik : 

1. Analgetik narkotik 

Zat ini mempunyai daya penghalau nyeri yang kuat sekali dengan titik 

kerja yang terletak di sistem saraf sentral, analgetik ini umumnya menurunkan 

kesadaran (sifat meredakan dan menidurkan) dan menimbulkan perasaan nyaman 
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(euforia), serta mengakibatkan ketergantungan fisik dan psikis (ketagihan, adiksi) 

bila pengobatan dihentikan (Tjay & Rahardja, 2002). 

2. Analgetik non-narkotik 

Analgetik non-narkotik bersifat tidak adiktif dan kurang kuat dibandingkan 

dengan analgetik narkotik. Obat-obat ini juga dinamakan analgetik perifer, tidak 

menurunkan kesadaran dan tidak mengakibatkan ketagihan secara kimiawi (Tjay 

& Rahardja, 2002). 

E. Ekstrak 

Ekstrak merupakan sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi 

senyawa aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani, dengan menggunakan 

pelarut yang sesuai. Tujuan dari ekstraksi adalah untuk menarik komponen kimia 

yang terdapat dalam simplisia. Ekstrak merupakan sediaan yang bisa berupa 

sediaan kering, kental, ataupun cair, dan dibuat dengan menyari simplisia nabati 

atau hewani menurut cara yang sesuai, yaitu maserasi, perkolasi, atau penyeduhan 

dengan air mendidih (Wewengkang & Rotinsulu, 2021).  

Untuk mendapatkan ekstrak pada dasarnya merupakan rangkaian yang 

panjang dan melibatkan banyak faktor. Pada rangkaian ini terdapat tanaman segar 

yang dikeringkan, kemudian hasil olahannya dihaluskan dan diekstraksi. 

Penyaringan atau biasa disebut ekstraksi juga melibatkan larutan penyaring. 

Ekstrak yang dihasilkan berupa ekstrak cair kemudian dipekatkan dengan 

menghilangkan atau mereduksi cairan menjadi ekstrak kental, bahkan ekstrak 

kering (Najib Ahmad, 2018).   

Ekstraksi merupakan suatu proses yang dilakukan dengan tujuan untuk  

menarik kandungan kimia yang dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang 

tidak dapat larut dengan pelarut cair. Simplisia yang diekstrak mengandung 

senyawa aktif yang dapat larut dan senyawa yang tidak dapat larut. Senyawa aktif 
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yang terdapat dalam berbagai simplisia dapat digolongkan ke dalam golongan 

minyak atsiri, flavonoid, alkaloid, dan lain-lain. Dengan mengetahui adanya 

senyawa aktif yang terkandung dalam simplisia akan mempermudah pemilihan 

pelarut dan cara ekstraksi yang tepat (Depkes RI, 2000). 

Ekstraksi merupakan proses penarikan kandungan kimi yang terdapat pada 

simplisia. Ekstraksi juga merupakan proses penyarian senyawa aktif dari tanaman 

obat dengan pelarut yang sesaui. Jenis ekstraksi yang dapat dilakukan di 

laboratorium yaitu jenis ekstraksi padat-cair yang dapat dilakukan dengan 

beberava teknik, di antanya maserasi, refluks, dan soxhletasi (Wewengkang & 

Rotinsulu, 2021). 

Tujuan ekstraksi adalah untuk menarik atau memisahkan senyawa dari 

campurannya atau simplisia. Ada beberapa cara ekstraksi yang telah diketahui. 

Masing-masing cara tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya. Pemilihan 

metode dilakukan dengan memperhatikan yaitu sifat senyawa, pelarut yang 

digunakan, dan alat tersedia. Struktur untuk setiap senyawa, suhu dan tekanan 

merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan ekstraksi. Beberapa 

metode yang umum digunakan antara lain maserasi, perkolasi, refluks, soxhletasi, 

infusa dan destilasi (Hanani, 2014). 

1. Metode ekstraksi 

Metode ekstraksi dipilih berdasarkan beberapa faktor seperti sifat dari 

bahan mentah obat, daya penyesuaian dengan tiap metode ekstraksi dan 

kepentingan dalam memperoleh ekstrak yang sempurna atau mendekati sempurna 

(Wewengkang & Rotinsulu, 2021).  

a. Maserasi 

Maserasi adalah kegiatan pengekstrakan simplisia dengan menggunakan 

pelarut dengan beberapakali pengocokan atau pengadukan pada suhu ruang 
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(kamar). Secara teknologi termasuk ektraksi yang memiliki prinsip metode 

pencapaian konsentrasi pada keseimbangan. Maserasi kinetik yaitu dilakukan 

pengadukan yang kontinu (teru-menerus). Remaserasi yaitu dilakukan 

pengulangan penambahan pelarut setelah di lakukan penyaringan meserat 

pertama, dan seterusnya  (Depkes RI, 2000). 

Maserasi merupakan metode sederhana yang paling banyak digunakan. Cara 

ini sesuai, baik untuk skala kecil maupun skala industri. Metode ini dilakukan 

dengan memasukkan serbuk tanaman dan pelarut yang sesuai ke dalam wadah 

inert yang tertutup rapat pada suhu kamar. Proses ekstraksi dihentikan ketika 

tercapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan 

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

sampel dengan penyaringan (Mukhriani, 2014) 

 

Gambar 2. Alat Maserasi Dengan Kelengkapan Pengaduk (Saputra, 2020) 

b. Refluks dan Destilasi 

Refluks merupakan proses ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik 

dididhnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan 

dengan adanya pendingin balik. Secara umum, proses ini diulang hingga 3-5 kali 

pada residu pertama sehingga dapat mencakup ekstraksi sempurna (Depkes RI, 

2000). 

Pada metode refluks, sampel dimasukkan bersama pelarut ke dalam labu yang 

telah dihubungkan dengan kondensor. Dalam hal ini pelarut dipanaskan hingga 
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mencapai titik didih. Kemudian uap tersebut terkondensasi dan kembali ke dalam 

labu. Selama pemanasan, uap terkondensasi serta destilat (terpisah sebagai 2 

bagian yang tidak saling bercampur) ditampung dalam wadah yang terhubung 

dengan kondensor.  

 

 

 

 

 

 

 

Destilasi uap memiliki prinsip kerja yang sama dengan mengekstraksi minyak 

esensial (campuran berbagai senyawa menguap) (Mukhriani, 2014). 

c. Soxhletasi 

Soxleth merupakan proses ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru, 

yang secara umum dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraski 

kontinu dengan jumlah pelarut yang relatif konstan dengan adanya pendingin 

balik (Depkes RI, 2000).  

Prosedur ini dilakukan dengan menempatkan sampel bubuk dalam bungkus 

selulosa (dapat digunakan kertas saring) dalam klonsong yang ditempatkan di atas 

labu dan di bawah kondensor. Tambahkan pelarut yang sesuai ke dalam labu 

dengan suhu penangas diatur di bawah suhu refluks. Keuntungan dari metode ini 

adalah proses ekstraksi berlangsung scara terus menerus dan sampel diekstraksi 

dengan pelarut murni hasil kondensasi yang menggunakan lebih sedikit pelarut 

dan membutuhkan waktu lebih sedikit (Mukhriani, 2014) 

 

Gambar 3. Alat Refluks (Saputra, 2020)  
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d. Perkolasi 

Perkolasi Pada metode perkolasi, serbuk sampel dibasahi secara perlahan 

dalam sebuah perkolator (wadah silinder yang dilengkapi dengan kran pada 

bagian bawahnya). Pelarut ditambahkan pada bagian atas serbuk sampel dan 

dibiarkan menetes perlahan pada bagian bawah. Kelebihan dari metode ini adalah 

sampel senantiasa dialiri oleh pelarut baru. Sedangkan kerugiannya adalah jika 

sampel dalam perkolator tidak homogen maka pelarut akan sulit menjangkau 

seluruh area. Selain itu, metode ini juga membutuhkan banyak pelarut dan 

memakan banyak waktu (Mukhriani, 2014). 

Perkolasi adalah cara penarikan senyawa aktif dengan mengalirkan penyari 

melalui serbuk simplisia yang telah terbasahi. Prinsip ekstraksi secara perkolasi 

adalah serbuk simplisia diletakkan dalam suatu wadah bejana berbentuk silinder, 

yang bagian bawah silinder diberi sekat berpori, dimana cairan penyari dialirkan 

dari bagian atas ke bagian bawah melalui serbuk simplisia, dimana cairan penyari 

akan melarutkan zat aktif dalam sel simplisia yang dilalui sampel dalam kondisi 

jenuh. Bentuk perkolator ada 3 macam yaitu perkolator berbentuk tabung, 

perkolator berbentuk paruh, dan perkolator berbentuk corong. Pemilihan 

perkolator tergantung pada jenis serbuk simplisia yang akan di sari (Saputra, 

2020). 

 

Gambar 4. Alat Soxhletasi (Saputra, 2020) 
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F. Tinjauan Islam Mengenai Pemanfaatan Tanaman 

Allah SWT. menciptakan seluruh alam semesta termasuk bumi dan 

isinya dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Salah satau ciptaannya adalah 

makhluk hidup seperti tumbuhan yang memiliki banyak manfaat. Berbagai 

macam jenisnya dapat digunakan sebagai obat yang merupakan anugerah, 

karena Allah SWT tidak memberi penyakit tidak dengan obat (penyembuhnya). 

Buku referensi yang terbaik yang menjelaskan pentingnya tanaman pada 

pengobatan yang terdapat dalam beberapa surah ialah Al-Qur’an. dimana, fitur 

yang menonjol dalam pengajaran Islam ialah penyembuhan suatu penyakit 

melalui tanaman obat. Jadi, pengobatan islami dimulai sejak masa Nabi Adam 

‘Alaihis Salam hingga pada Rasulullah Shallallaahu ‘Alaihi Wasallam sampai 

berlanjut pada masa sekarang di seluruh dunia (Faradisa & Fakhruddin, 2021 : 

1-2). Ada alasan dan tujuan penyebutan tumbuhan dalam Al-Qur'an sebagai 

bukti kemahakuasaan Allah dan sebagai perumpamaan untuk menyampaikan 

hikmah. Untuk menjaga dan melestarikan keanekaragaman tumbuhan, manfaat 

besar tumbuhan harus dirasakan secara berkelanjutan bagi makhluk hidup 

lainnya. Inilah yang harus manusia pahami dan manfaatkan, sebagaimana dalam 

firman-Nya QS Thaha/20 : 53 yang berbunyi : 

 

Gambar 5. Alat Proses Perkolasi (Saputra, 2020)  
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مَاۤءِ مَاۤءًًۗ  انَزَْلَ مِنَ السَّ سَلكََ لكَُمْ فيِْهَا سُبلًًُ وَّ الَّذِيْ جَعلََ لكَُمُ الْْرَْضَ مَهْداً وَّ
 ٖٓ نْ نَّباَتٍ شَتّٰىفاَخَْرَجْناَ بِه  ازَْوَاجًا م ِ  

Terjemahnya:  
“(Dialah Tuhan) yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan 
meratakan jalan-jalan di atasnya bagimu serta menurunkan air (hujan) dari 
langit.” Kemudian, Kami menumbuhkan dengannya (air hujan itu) 
beraneka macam tumbuh-tumbuhan” (Kemenag D. R., 2019). 

Menurut tafsir Al-Jalalain dari ayat di atas yaitu, Dia (yang menjadikan 

untukmu) tempat berpijak di antara makhluk-Nya yang banyak (bumi sebagai 

hamparan yang luas), dan Dia (yang memudahkan) menjadikan (bagimu di bumi 

jalan) mudah tempat untuk berjalan-jalan (dan Dia menurunkan hujan dari 

langit). Kepada Nabi Musa, Allah berfirman apa yang telah Dia sebutkan 

sebagai nikmat dari-Nya dan khithab bagi penduduk Mekah. (Oleh karena itu, 

Kami turunkan dengan berbagai jenis air hujan dengan berbagai tanaman). Lafal 

-maksudnya, yang berbeda ,(ازَْوَاجًا) ini menjadi kata sifat dari pada lafal (شَتّٰى)

beda warna dan rasa serta lain-lainnya. Lafal (شَتّٰى) ini adalah bentuk jamak dari 

lafal Syatiitun, wazannya sama dengan lafal Mardhaa sebagai jamak dari lafal 

Mariidhun. Ia berasal dari kata kerja شَتّٰى artinya Tafarraqa atau berbeda-beda 

(Al-Mahalli, Jalaluddin, & As-suyuti, 2008).  

Pada kitab Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6 menjelaskan bahwa ayat ini 

menerangkan tentang kejelasan dari perkataan Nabi Musa ‘Alaihis Salam 

mengenai Allah Shubhanahu Wa Ta’ala. Bahwa pada waktu dia ditanyakan oleh 

Fir’aun mengenai Rabbnya, maka Musa ‘Alaihis Salam menjawab: “Rabb kami 

ialah (Rabb) yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk 

kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk.” Tetapi ucapan Musa ‘Alaihis 

Salam dibantah oleh Fir’aun dengan pertanyaannya mengenai umat-umat 

terdahulu. Kemudian Musa ‘Alaihis Salam memberikan bukti kepadanya dengan 

mengatakan: (ًالَّذِيْ جَعلََ لَكُمُ الْْرَْضَ مَهْدا) “Yang telah menjadikan bagimu bumi 

sebagai hamparan.” Menurut sebagian ahli qiraat, bacaan ini (ًمَهْدا) berarti 
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hamparan yang kalian tinggali, berdiri, serta tertidur diatasmya, serta kalian 

melakukan perjalanan pada permukaannya. ( ًًُسَلكََ لَكُمْ فِيْهَا سُبل  Dan yang telah“ (وَّ

menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan,” yakni Dia telah membuatkan jalan 

bagi kalian, hingga kalian dapat berjalan di permukaannya. ( انَْزَلَ مِنَ  مَاۤءِ مَاۤءًًۗ وَّ  السَّ

نْ نَّباَتٍ شَتّٰى ٖٓ ازَْوَاجًا م ِ  Dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami“ (فَاخَْرَجْنَا بهِ 

tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang 

bermacam-macam.” Secara khusus, berbagai jenis tumbuhan, baik yang asam, 

manis, maupun pahit, serta beberapa lainnya, berupa tumbuhan dan buah-buahan 

(Syaikh, 2008).  

Sedangkan dalam kitab Tafsir al-Misbah diuraikan penjelasan tentang 

ayat tersebut, Allah menjadikan manusia di bumi ini agar ia menyadari bahwa 

ada jarak antara ja dan tujuan hidupnya. Ada jalan yang harus ditempuhnya guna 

mencapai tujuan hidup itu, yakni pendekatkan diri kepada Allah dan upaya 

masuk ke hadirat-Nya, sebagaimana halnya ia menempuh jalan-jalan di 

permukaan bumi ini untuk mencapai arah yang ditujunya. Allah menurunkan air 

dari langit berupa hujan, dan juga mata-mata air dan sungai-sungai serta lautan, 

lalu ditumbuhkan dari air itu aneka macam dan jenis tumbuhan lalu Allah swt. 

memberi hidayah kepada manusia untuk memakannya dan itu semua merupakan 

ayat-ayat, yakni tanda-tanda tentang hidayah dan rububiyyah / Ketuhanan dan 

Pemeliharaan Allah swt. Hal-hal tersebut harus dicamkan oleh kaum yang 

berakal. Dengan demikian  tulis Thabathaba'i lebih jauh - firman-Nya: Dia Yang 

telah menjadikan bagi kamu bumi sebagai hamparan, adalah isyarat bahwa 

keberadaan manusia di pentas bumi dalam rangka kehidupannya adalah bagian 

dari hidayah Allah, firman-Nya: Menjadikan bagi kamu di bumi itu jalanjalan, 

adalah isyarat tentang jalan-jalan yang ditempuh manusia dibumi guna meraih 

tujuannya, juga adalah bagian dari hidayah-Nya. Selanjutnya firman-Nya 
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bahwa: Dia menurunkan dari langit air, maka Kami tumbuhkan dengannya 

berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam juga bagian dari 

hidayah-Nya kepada manusia dan binatang guna memanfaatkan buah-buahan 

dan tumbuh-tumbuhan itu untuk kelanjutan hidupnya, sebagaimana terdapat 

pula isyarat bahwa Dia memberi hidayah kepada langit guna menurunkan hujan, 

dan hidayah buat hujan agar tutun tercurah, dan untuk tumbuh-tumbuhan agar 

tumbuh berkembang. Redaksi firman-Nya : akhrajna bihi azwdjan min nabatin 

syatta/maka Kami tumbuhkan dengannya berjenis-jenis tumbuh- lumbuhan yang 

bermacam-macam beralih menjadi persona pertama (Kami) sedang sebelumnya 

adalah persona ketiga (Dia) dalam firman-Nya : alladzi ja'ala lakam al-ardh 

mahdan/Dia yang telah menjadikan bagi kamu bumi sebagai hamparan. 

Pengalihan bentuk redaksi tersebut bertujuan mengisyaratkan bahwa 

penumbuhan aneka tumbuhan dengan bermacam-macam jenis bentuk dan 

rasanya itu merupakan hal-hal yang sungguh menakjubkan lagi membuktikan 

betapa agung penciptanya. Dari ayat tersebut kita dapat mengambil pelajaran 

bahwa Allah Swt. telah menciptakan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang 

baik di muka bumi ini.” (Shihab, 2002). 

Al-Qur’an juga secara jelas menyebutkan nama-nama tanaman dan buah-

buahan. Bukan hanya menyebut secara jelas tanaman dan buah-buahan secara 

jelas, Allah Shubhanahu Wa Ta’ala juga menjelaskan dalam Al-Qur’an fungsi 

dan manfaat tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang berguna untuk manusia 

seperti halnya sebagai Syifaa’ (Obat). Sebagaimana yang terdapat dalam Firman 

Allah SWT tentang seruan untuk memanfaatkan tumbuhan juga terdapat pada 

QS Asy-Syu’ara/26:7 yang berbunyi :  

بتَنْاَ فِيْهَا مِنْ كُل ِ زَوْجٍ كَرِيْمٍ   اوََلمَْ يرََوْا اِلىَ الْْرَْضِ كَمْ انَْْۢ
  Terjemahnya:  
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Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami telah 
menumbuhkan di sana segala jenis (tanaman) yang tumbuh baik? 
(Kemenag L. P., 2019) 

Menurut tafsir Al-Jalalain dari ayat di atas yaitu,  َْيرََوْ  أوََلم (Dan apakah 

mereka tidak memperhatikan) maksudnya tidak memikirkan tentang َضِْ إلِى رَ   كَمْ  الْ 

 alangkah (bumi, berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu) فيِهَا أنَبَت ناَ

banyaknya ج ْ كُل ِْ مِن  (dari bermacam-macam tumbuh-tumbuhan yang baik) كَرِيمْ  زَو 

jenisnya? (Al-Mahalli, Jalaluddin, & As-suyuti, 2008). 

Pada kitab Tafsir al-Misbah diuraikan penjelasan tentang ayat tersebut, 

Kata (ila) ke pada firman-Nya di awal ayat ini: (awalam yarn ila al-ardh)  

“apakah mereka tidak melihat ke bumi”, merupakan kata yang mengandung 

makna batas akhir. Ia berfungsi memperluas arah pandangan hingga batas akhir, 

dengan demikian ayat ini mengundang manusia untuk mengarahkan pandangan 

hingga batas kemampuannya memandang sampai mencakup seantero bumi, 

dengan aneka tanah dan tumbuhannya dan aneka keajaiban yang terhampar pada 

tumbuh-tumbuhannya. Kata (zauj) berarti pasangan. Pasangan yang dimaksud 

ayat ini adalah pasangan tumbuh-tumbuhan, karena tumbuhan muncul di celah-

celah tanah yang terhampar di bumi, dengan demikian ayat ini mengisyaratkan 

bahwa tumbuh-tumbuhan pun memiliki pasangan-pasangan guna pertumbuhan 

dan perkembangannya. Ada tumbuhan yang memiliki benang sari dan putik 

sehingga menyatu dalam diri pasangannya dan dalam penyerbukannya ia tidak 

membutuhkan pejantan dari bunga lain, dan ada juga yang hanya memiliki salah 

satunya saja sehingga membutuhkan pasangannya. Yang jelas, setiap tumbuhan 

memiliki pasangannya dan itu dapat terlihat kapan saja, bagi siapa yang ingin 

menggunakan matanya. Karena itu ayat di atas memulai dengan pertanyaan 

apakah mereka tidak melihat, pertanyaan yang mengandung unsur keheranan 

terhadap mereka yang tidak memfungsikan matanya untuk melihat bukti yang 

sangat jelas itu. (Shihab, 2017) 
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Penafsiran ayat tersebut menyatakan bahwa setelah mengajak manusia 

untuk belajar dari seluruh alam semesta, Allah Shubhanahu Wa Ta’ala 

memerintahkan mereka bahwa hanya Dia yang berhak disembah. Dan jika 

mereka mempraktikkan kemusyrikan, apakah mereka memperhatikan berapa 

banyak jenis tanaman bermanfaat yang telah dikembangkan di muka bumi ini 

dan seberapa banyak manfaat tumbuhan bagi manusia? Bukankah itu bukti 

kekuasaan Allah Shubhanahu Wa Ta’ala dan belas kasihan-Nya yang tak 

berkesudahan bagi manusia? (Kemenag, 2019). 

Pada ayat tersebut juga dapat diasumsikan bahwa Allah SWT 

mengingatkan kepada manusia bahwa banyak tumbuh-tumbuhan yang telah 

diciptakan yang dapat bermanfaat bagi makhluk hidup, tugas kita sebagai 

manusia adalah meneliti dan mengolah tumbuh-tumbuhan itu, baik yang 

terdapat pada daun, akar, batang dan bagian tumbuhan lainnya karena tak 

satupun yang Allah SWT ciptakan dengan sia-sia (tidak ada manfaat). Salah satu 

tumbuhan yang diduga dapat dimanfaatkan sebagai pengobatan adalah tobo-tobo 

(Ficus septica Burm F.). kandungan metabolit skunder yang terdapat pada 

tumbuhan tersebut dapat dikaji secara ilmiah untuk dimanfaatkan sebagai 

alternative pengobatan dari bahan alam. 

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam berbicara mengenai khasiat 

sesuatu yang dikenal dalam farmasi menggunakan kata farmakognosi yaitu sifat-

sifat  tumbuh-tumbuhan, hewan dan beberapa mineral yang mempunyai khasiat 

obat. Akan tetapi, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam tidak 

mengungkapkan bahwa tumbuhan, hewan atau mineral ini bisa menyembuhkan 

penyakit tertentu. Selain itu, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam juga tidak 

mengungkapkan secara detail cara pengobatan dan takaran dosisnya secara pasti. 

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam hanya menjelaskan pada hadis 
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mengenai khasiat dari tumbuh- tumbuhan/buah-buahan, sesuatu yang didapatkan 

hewan atau mineral tertentu. Meskipun demikian Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi 

Wasallam juga mengingatkan dan melarang berobat menggunakan sesuatu yang 

diharamkan pada Islam, terutama haram zatnya.  

Menurut Syaikh Muhammad Ash-Shayim (2006), tumbuhan menjadi 

bahan obat yang sangat populer disamping bahan alam lainnya sepeti madu dan 

telur dalam kehidupan Rasulullah Muhammad Saw., beliau sering menggunakan 

tumbuhan untuk mempertahank kesehatan tubuh. Terdapat beberapa jenis 

tumbuhan yang dijadikan oleh Allah Swt. sebagai makanan dan obat penyembuh 

yang sering dicontohkan dalam pengobatan ala Rasulullah Muhammad SAW 

(thibbun nabawi) diantaranya adalah: minyak zaitun, bawang putih, bawang 

merah, buah delima, buah labu dan gandum. Rasulullah Muhammad SAW 

menyuruh kepada umatnya agar mau berusaha mencari obat ketika tubuh sedang 

sakit, karena itu merupakan bentuk dari rasa sabar yang dicontohkan beliau, 

sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis muslim No.4084 : 

ُ ذَ إِ فَ  ،ء  اوَ دَ  اءٍ دَ  ل ِ کُ لِ  اللِ  نِ ذْ إِ بِ أَ رَ بَ  اءِ الدَّ اءُ وَ دَ  بَ يْ صِ ا أ  
Artinya :  

“Semua penyakit ada obatnya. Jika diantara obat dan penyakitnya sudah 
tepat, maka (penyakit) akan sembuh dengan izin Allah SWT”. (Hadis Muslim 
No.4084) 

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT. Memberikan suatu 

penyakit pasti memiliki penawar (obat). Mengisyaratkan manusia untuk 

mengobati penyakit yang dideritanya. Sebab, setiap penyakit pasti ada obatnya. 

Setiap sembuhnya seseorang dari suatu penyakit pada dasarnya Allah SWT yang 

menyembuhkan, oleh karena itu Allah SWT menghendaki agar kiranya 

mempelajari pengobatan sesuai ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan 

diobati, untuk memperoleh obat yang tepat untuk setiap penyakit tersebut 

dibutuhkan kerja keras, percobaan dan penelitian agar setiap dapat diketahui 
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efeknya secara aman dan manfaatnya secara maksimal. Sesungguhnya Allah 

SWT menciptakan bumi beserta isinya mempunyai manfaat, salah satunya 

tumbuh-tumbuhan. Salah satu pemanfaatan tumbuhan yaitu mengembangkannya 

menjadi sebuah obat. Pengujian obat bertujuan untuk mencari solusi terhadap 

berbagai penyakit yang diderita umat manusia. Dengan demikian, pengujian 

obat adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT. demi tercapainya 

maksud dari perobatan yang diperintahkan (Fahmi, 2021). 

Dari tafsiran-tafsiran hadis di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

sebagai manusia sangat penting untuk memperhatikan alam yang ada, khususnya 

tumbuh-tumbuhan. Dengan memperhatikan tumbuh-tumbuhan, maka dapat 

dipahami tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian harus disadari bahwa 

tumbuh-tumbuhan yang telah diciptakan oleh Allah tentunya memiliki banyak 

manfaat bagi manusia, sehingga selain mengamati secara sederhana, hendaknya 

dilakukan pengembangan terhadap pengamatan-pengamatan dari tumbuh-

tumbuhan. Salah satunya dengan meniliti manfaat dari tumbuh-tumbuhan 

tersebut dalam meningkatkan kesehatan manusia dimana khasiatnya dapat 

mencegah atau mengobati berbagai jenis penyakit, sehingga hal tersebut dapat 

menimbulkan rasa syukur dan yakin akan tanda-tanda kekuasaan Allah Swt. 

Jadi, apabila dipelajari dan diteliti semua ciptaan Allah Swt. akan 

memberikan pengetahuan bagi manusia. Akan tetapi mereka yang tidak percaya 

adanya pencipta alam ini, membuat semua tanda-tanda ke-Esa-an dan kekuasaan 

Allah di alam ini tidak akan bermanfaat baginya meskipun telah diperingatkan 

oleh para nabi dan rasul. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada umat-umat 

terdahulu, yang tidak percaya akan adanya Allah Swt. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa syarat utama untuk memperoleh ilmu pengetahuan tentang 

ciptaan-ciptaan Allah yang berada di seluruh alam semesta ini adalah beriman 
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kepada Allah Swt.  

Allah Shubhanahu Wa Ta’ala memberikan kesembuhan dan Kesehatan 

kepada umat-Nya. Yang dimana, bentuk-bentuk pengobatan didasari oleh ilmu 

pengetahuan dengan melakukan penelitian dan eksperimen ilmiah. Tumbuhan 

yang banyak manfaatnya sering digunakan sebagai obat sehingga perlu 

dilakukan penelitian yang lebih dalam terhadap tumbuhan. Bukan berarti 

tumbuhan dapat menyembuhkan tanpa adanya izin Allah Shubhanahu Wa 

Ta’ala. Islam menjelaskan bahwa semua ciptaan Allah, termasuk tumbuh-

tumbuhan yang beraneka ragam yang memerlukan penelitian. Oleh karena itu, 

penelitian ini sangat sejalan dengan ajaran islam dalam hal mengambil hikmah 

dari penciptaan tumbuhan tobo-tobo (Ficus septica Burm F.) sehingga dapat 

dimanfaatkan untuk kehidupan manusia sebagai penyembuh berbagai penyakit. 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian ini termasuk jenis penelitian metode kuantitatif untuk 

mengetahui uji aktivitas antiinflamasi, analgesik dan antipiretik ekstrak metanol 

bagian-bagian tanaman tobo-tobo (Ficus septica Burm F.) terhadap mencit (Mus 

musculus). 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan eksperimental berupa 

pengujian antiinflamasi, analgesik dan antipiretik pada ekstrak tobo-tobo dengan 

menggunakan mencit sebagai bahan analisis. 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Farmakologi Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

untuk melakukan proses ekstraksi sampel dan Laboratorium Fitokimia Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

untuk melakukan uji aktivitas antiinflamasi, analgesik dan antipiretik ekstrak 

tobo-tobo (Ficus septica Burm F.) 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan terhitung mulai bulan Maret-Juni 2023 . 

D. Populasi dan Sampel 

1) Populasi 

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah tumbuhan tobo-tobo 

yang diperoleh dari Romangpolong, Sumbo opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi 

Selatan. 



 

 
 

2) Sampel 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu ekstrak tobo-tobo (Ficus 

septica Burm F.) dari daun, buah, batang, kulit batang dan akar. 

E. Prosedur Kerja 

1. Alat dan Bahan 

a. Alat 

Alat yang di gunakan yaitu seperangkat alat refluks dan maserasi, kanula, 

mortir dan alu, rotary evaporator, syringe, timbangan analitik, timbangan hewan, 

stopwatch, termometer rektal, pletismometer, hotplate, sarung tangan dan masker. 

b. Bahan  

Bahan yang di gunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut : daun, buah, 

batang, kulit batang, akar tobo-tobo, mencit, air suling, metanol, larutan pepton 

5%, larutan karagenan 1%, larutan asam asetat 0,5%, tablet paracetamol 500 mg, 

tablet natrium diklofenak 50 mg, NaCMC 0,5% 

2. Penyiapan Sampel 

a. Pengambilan Sampel 

Sampel yang diambil pada penelittian adalah tumbuhan tobo-tobo (Ficus 

septica Burm F.) yang diambil di Romangpolong, Kecamatan Sumbo opu, 

Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. 

b. Pengolahan Sampel 

Bagian-bagian tanaman tobo-tobo (Ficus septica Burm F.) yang telah 

dipanen selanjutnya disortasi basah dan dilakukan pencucian menggunakan air 

mengalir untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel, kemudian 

dilakukan pengeringan dengan cara diangin-anginkan dan dilakukan perajangan. 

Setelah itu, dimasukkan ke dalam lemari pengering selama beberapa hari hingga 

menjadi simplisia. tobo-tobo yang telah dikeringkan kemudian dibuat hingga 



 

 
 

halus menggunakan blender. 

c. Esktraksi Sampel 

Sampel merupakan koleksi dari laboratorium UIN Alauddin Makassar, 

yang telah melalui proses pengeringan dan ekstraksi. Bagian daun, buah, dan kulit 

batang di ekstraksi menggunakan metode maserasi. Sedangkan bagian batang dan 

akar di ekstraksi menggunakan metode refluks. Proses ekstraksi dapat dilihat pada 

lampiran. Filtrat yang dihasilkan dari kedua metode ekstraksi tersebut diubah 

menjadi ekstrak kental dengan cara diuapkan dalam rotary evaporator pada suhu 

45-50˚C.  

3) Penyiapan Bahan 

a. Pembuatan Suspensi NaCMC 0,5% 

Suspensi NaCMC dibuat dengan cara ditimbang 0,25 gram NaCMC 

kemudian dimasukkan sedikit demi sedikit ke dalam mortir yang berisi 50 mL 

aquades panas (suhu 70°C) dan didiamkan selama 30 menit hingga diperoleh 

massa yang transparan, diaduk lalu diencerkan dengan aquades hingga 100 mL 

(Anief, 2019). 

b. Pembuatan Suspensi Ekstrak 1,2% 

Ditimbang 0,12 gram ekstrak metanol bagian-bagian tanaman tobo-tobo 

sesuai dengan dosis pemberian setiap pengujian pada lampiran 5, kemudian 

digerus di dalam lumpang, lalu disuspensikan dengan NaCMC 0,5% sedikit demi 

sedikit sambil digerus hingga homogen. Suspensi kemudian dimasukkan ke dalam 

labu ukur dan dicukupkan volumenya hingga 10 mL (Jannah, 2021). 

c. Pembuatan Suspensi Natrium Diklofenak 0,04% 

Ditimbang tablet natrium diklofenak sebanyak 10 tablet, kemudian 

dihitung berat rata-rata tiap tablet. Tablet dimasukkan ke dalam lumpang dan 

digerus hingga halus. Hitung berat serbuk natrium diklofenak yang akan 



 

 
 

digunakan lalu masukkan kedalam lumpang pada lampiran 7 dan disuspensikan 

dengan NaCMC 0,5% sambil digerus hingga homogen. Kemudian sebanyak 4 mg 

masukkan ke dalam labu tentukur 10 mL kemudian dicukupkan volumennya 

dengan suspensi NaCMC 0,5% hingga tanda batas. 

d. Pembuatan Suspensi Paracetamol 0,04% 

Tablet paracetamol ditimbang sebanyak 10 tablet, kemudian dihitung 

bobot rata-rata tiap tablet dan didapatkan rata-ratanya yaitu 588,4 mg. dimasukkan 

semua tablet paracetamol di dalam lumpang dan digerus hingga halus dan 

homogen. Kemudian ditimbang tablet paracetamol yang telah dihaluskan 

sebanyak 4 mg yang disuspensikan dalam larutan NaCMC 0,5% sebanyak 10 ml 

seperti pada lampiran 6. 

e. Pembuatan Suspensi Karagenan 1% 

Karagenan ditimbang sebanyak 0,1 gram, ditambah larutan aqua pro 

injection 5 ml, dihomogenkan kemudian dicukupkan volumenya hingga 10 ml. 

f. Pembuatan Larutan Pepton 5% 

Larutan pepton 5% dibuat dengan menimbang 0,5 gram pepton kemudian 

dilarutkan dalam 10 ml aqua pro injection. 

g. Pembuatan Larutan Asam Asetat 0,5% 

Larutan uji asam asetat 0,5% dibuat dengan mengencerkan asam asetat 

glasial 1 ml dalam 100 ml aqua pro injection pada labu ukur. Volume asam asetat 

yang akan diberikan pada mencit ialah 0,05 mL/kgBB. 

4. Pemilihan dan Penyiapan Hewan Coba 

Hewan uji yang digunakan yaitu mencit (Mus musculus) jantan yang sehat 

sebanyak 35 ekor dengan bobot badan 20-30 gram. Sebelumnya mencit 

diaklimatisasi selama 1 minggu yang bertujuan untuk mengkondisikan hewan 

dengan suasana laboratorium dan untuk menghilangkan stres akibat transportasi. 



 

 
 

Mencit dibagi ke dalam 7 kelompok perlakuan, tiap kelompok terdiri dari 5 ekor 

mencit yang ditentukan secara acak. Masing-masing kelompok tersebut adalah : 

a. Kelompok 1 : diberi perlakuan pemberian Na-CMC 0,5% sebagai kontrol 

negatif.  

b. Kelompok 2 : kontrol positif pada pengujian antiinflamasi dan analgesik 

meggunakan natrium diklofenak dengan perlakuan pemberian per oral dosis 

0,2 mg/30 gram BB mencit sedangkan pada pengujian antipiretik 

menggunakan paracetamol dengan perlakuan pemberian per oral dosis 2 

mg/30 gram BB mencit. 

c. Kelompok 3 : diberi perlakuan pemberian ekstrak daun tobo-tobo (Ficus 

septica Burm. F) per oral dengan dosis 4 mg/gram BB mencit. 

d. Kelompok 4 : diberi perlakuan pemberian ekstrak batang tobo-tobo (Ficus 

septica Burm. F) per oral dengan dosis 4 mg/gram BB mencit. 

e. Kelompok 5 : diberi perlakuan pemberian ekstrak kulit batang tobo-tobo 

(Ficus septica Burm. F) per oral dengan dosis 4 mg/gram BB mencit. 

f. Kelompok 6 : diberi perlakuan pemberian ekstrak akar tobo-tobo (Ficus 

septica Burm. F) per oral dengan dosis 4 mg/gram BB mencit. 

g. Kelompok 7 : diberi perlakuan pemberian ekstrak buah tobo-tobo (Ficus 

septica Burm. F) per oral dengan dosis 4 mg/gram BB mencit 

5. Pengujian Aktivitas 

a. Antiinflamasi 

Pada pengujian aktivitas antiinflamasi masing-masing hewan ditimbang 

dan diberi tanda pada kaki kirinya. Kemudian diukur volume dan diameter kaki 

kiri mencit dengan menggunakan Pletismometer dan jangka sorong. Data yang 

diperoleh dicatat sebagai volume awal (Vo) yaitu volume kaki sebelum diberi obat 

dan diinduksi dengan larutan karagenan. Masing-masing mencit diberi suspensi 



 

 
 

bahan uji secara oral sesuai dengan kelompoknya. Satu jam kemudian kepada 

masing-masing kelompok perlakuan diinduksi secara subplantar dengan 0,01 

ml/KgBB larutan karagenan 1%, setelah 30 menit dilakukan pengukuran dengan 

pletismometer. Dicatat volume kaki mencit (Vt) sebagai volume kaki setelah 

diberi obat dan diinduksi dengan larutan karagenan. Pengukuran dilakukan setiap  

menit 15’, 30’, 60’ 120’ 240’ 360’. Kemudian dilakukan perhitungan total 

perubahan edema dan persen inhibisi dengan menggunakan rumus : 

 

 

Keterangan : Vt = volume setelah diinduksi 

V0 = volume sebelum diinduksi 

a  = total perubahan edema kontrol negatif 

b  = total perubahan edema kelompok uji 

b. Analgesik 

1) Metode Hotplate Test 

Pada pengujian aktivitas analgesik dengan menggunakan metode hotplate 

yaitu pada masing-masing mencit ditimbang berat badannya dan diberi suspensi 

bahan uji secara oral sesuai dengan kelompoknya. Kemudian distimulasi nyerinya 

dengan menggunakan hot plate dengan suhu 50C. Kemudian diukur waktu reaksi 

dari perlakuan pertama yang ditimbulkan dimana respon yang diamati adalah 

menjilati telapak kaki atau melompat. Pengukuran dilakukan setiap menit 15’, 30’, 

60’ 120’ 240’ 360’. Kemudian hitung total respon nyeri dan persen inhibisi 

dengan menggunakan rumus : 

 

 

Keterangan : a = total respon nyeri kontrol negatif 

b = total respon nyeri kelompok uji 

 

Total Perubahan Edema = 
Vt-V0

V0
 % Inhibisi = 

a-b
a

 × 100 

% Inhibisi = 
a-b
a

 × 100 



 

 
 

2) Metode Writhing Test 

Pada pengujian aktivitas analgesik dengan menggunakan metode geliat 

yaitu pada masing-masing mencit ditimbang berat badannya dan diberi suspensi 

bahan uji secara oral sesuai dengan kelompoknya. Kemudian diinduksi nyerinya 

secara intraperitonial dengan 0,05 ml/KgBB larutan asam asetat 0,5%. Kemudian 

diukur waktu reaksi dari perlakuan pertama yang ditimbulkan dimana respon yang 

diamati adalah geliat pada mencit. Pengukuran dilakukan setiap menit 15’, 30’, 

60’ 120’ 240’ 360’. Kemudian hitung total respon nyeri dan persen inhibisi 

dengan menggunakan rumus : 

 

 

Keterangan : a = total geliat kontrol negatif 

b = total geliat kelompok uji 

c. Antipiretik 

Pada pengujian aktivitas antipiretik masing-masing hewan ditimbang berat 

badannya dan diukur suhu rektal awal mencit. Masing-masing mencit diberi 

suspensi bahan uji secara oral sesuai dengan kelompoknya, kemudian diinduksi 

demam mengggunakan pepton 5% 0,5 ml/KgBB mencit secara intraperitional. 

Setelah 30 menit suhu rektal mencit kemudian diukur kembali dengan 

menggunakan termometer digital setiap menit 60’, 120’, 180’ 240’ 300’ 360’. 

Kemudian dilakukan perhitungan total termperatur mencit dan persen inhibisi 

dengan menggunakan rumus : 

 

 

Keterangan : T1 = temperatur setelah diinduksi 

T0 = temperatur sebelum diinduksi 

a  = total perubahan temperatur kontrol negatif 

b  = total perubahan temperatur kelompok uji 

% Inhibisi = 
a-b
a

 × 100 

Total Temperatur Mencit = 
T1-T0

T0
 % Inhibisi = 

a-b
a

 × 100 



 

 
 

F. Analisis Data 

Data yang diperoleh selanjutnya di dianalisis menggunakan sebuah 

program komputer statistik yaitu GraphPad Prism dan SPSS. Jika rata-rata data uji 

antiinflamasi, antipiretik dan analgesik telah memenuhi persyaratan yaitu nilai p > 

0,05 maka dapat dilakukan uji parametrik one-way Analysis of Variance 

(ANOVA) dengan tingkat kepercayaan 95 %. Uji ini dilakukan untuk 

membandingkan rata-rata kelompok, apabila terdapat perbedaan yang signifikan 

dengan nilai p < 0,05 maka dilanjutkan uji Uji Tukey, uji ini digunakan untuk 

membandingkan seluruh pasangan rata-rata perlakuan setelah uji Analisis Ragam 

di lakukan. Jika probabilitas (sig) < 0,05 maka ditolak Ho ditolak, artinya ada 

perbedaan yang signifikan. 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Hasil Pengamatan Antiinflamasi 

Tabel 1. Hasil Analisis Uji Antiinflamasi Ekstrak Tobo-Tobo (Ficus septica 

Burm. F) 

N

o 

Kelom

pok 

Perlak

uan 

Rata-Rata Volume Edema (ml) 
Total 

Peru

baha

n 

Ede

ma 

(ml) 

Persen 

Inhibis

i (%) 

± SD V0 Vt 15’ 30’ 60’ 120’ 240’ 360’ 

1. 
NaCM

C (-) 

0,13±

0,01ab 

0,19±

0,01c 

0,20±

0,01c 

0,21±

0,01c 

0,22± 

0,01d 

0,21±

0,01c 

0,21±

0,01d 

0,20±

0,01c 

4,46

±

0,40c 

0±0 

2. 
NaDik 

(+) 

0,13±

0,01abc 0,18±

0,01bc 0,17±

0,01ab 

0,16±

0,02ab 

0,16±

0,01abc 0,16±

0,02b 

0,15±

0,01bc 

0,14±

0,02b 

1,37

±

0,26a 

69,28± 

4,17b 

3. Daun 
0,12±

0,01ab 

0,16± 

0,01a 

0,16±

0,01a 

0,15±

0,01a 

0,15±

0,01a 

0,14±

0,01a 

0,13±

0,01a 

0,12±

0,01a 

1,09

±

0,48a 

75,47±  

8,75b 

4. Batang 
0,15±

0,01c 

0,18±

0,01abc 0,18± 

0,01b 

0,17±

0,01b 

0,17±

0,01c 

0,16±

0,01b 

0,16±

0,01c 

0,15±

0,01b 

1,50

±

0,54a 

66,32± 

12,75b 

5. 
Kulit 

Batang 

0,14±

0,01bc 0,18±

0,01abc 0,17±

0,01ab 

0,17±

0,01b 

0,16±

0,01bc 0,16±

0,02b 

0,15±

0,01c 

0,15±

0,01b 

1,46

± 

0,80a 

67,27± 18,73b 

6. Akar 
0,12±

0,01a 

0,17±

0,01ab 

0,17±

0,01ab 

0,17±

0,01ab 

0,16±

0,01bc 0,16±

0,01b 

0,16±

0,01c 

0,16±

0,01b 

2,59

± 

0,75b 

41,93±  18,88a 

7. Buah 
0,13±

0,01abc 0,18±

0,01abc 0,17±

0,01ab 0,16±

0,01ab 0,15±

0,01ab 0,14±

0,01a 

0,14±

0,01a 

0,12±

0,01a 

0,93

± 

0,13a 

79,22±  

4,46b 

Keterangan : Notasi a, b, c, d, e pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 

yang signifikan pada P<0,05 

 



 

 
 

V0 Vt 15' 30' 60' 120' 240' 360'

0.10

0.15

0.20

0.25

Waktu

V
o

lu
m

e
 E

d
e
m

a
 (

m
l)

NaCMC

NaDiklofenak

Daun

Batang

Kulit Batang

Akar

Buah

 

Gambar 6. Grafik Rata-Rata Volume Edema Pada Mencit Terhadap Aktivitas 

Antiinflamasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Grafik Volume Edema Pada Menit 15’ Gambar 7. Grafik Volume Edema Pada Menit 30’ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Grafik Volume Edema Pada Menit 120' Gambar 10. Grafik Volume Edema Pada Menit 60' 

Gambar 11. Grafik Volume Edema Pada Menit 240' Gambar 12. Grafik Volume Edema Pada Menit 360' 



 

 
 

2. Hasil Pengamatan Analgesik 

a. Metode Hotplate Test 

Tabel 2. Hasil Analisis Uji Analgesik Metode Hotplate Test Ekstrak Tobo-Tobo 

(Ficus septica Burm. F) 

N

o 

Kelompo

k 

Perlakuan 

Jumlah Respon Nyeri (Rata-Rata) 

Total 

Persen 

Inhibis

i (%) 

± SD 
15’ 30’ 60’ 120’ 240’ 360’ 

1. 
NaCMC 

(-) 

27,00±

6,08cb 

32,33±

7,57b 

39,33±

11,37c 

47,33±

7,20c 

68,67±

5,86d 

70,67±

5,03c 

285,3

3±

31,97e 

0±0 

2. NaDik (+) 
28,33±

5,03c 

20,00± 

4,36a 

19,00± 

4,58b 

29,00±

3,00b 

26,33±

4,73c 

29,67± 

7,51b 

152,3

3± 

9,24c 

46,61± 

8,82b 

3. Daun 
26,33± 

2,89bc 

18,67±

3,21a 

14,67±

3,79ab 

9,67±

5,51a 

17,00±

1,73b 

17,00±

1,73a 

103,3

3±

6,81b 

63,79± 

2,13c 

4. Batang 
20,33±

4,51ab 

20,33±

2,89a 

17,33±

2,08b 

23,00±

2,00b 

14,00±

2,65b 

19,67±

3,06a 

114,6

7±

5,03b 

59,81± 

2,68c 

5. 
Kulit 

Batang 

15,67±

2,08a 

18,33±

4,04a 

16,33±

5,68ab 

25,33±

3,21b 

14,67±

1,53b 

19,00±

4,58a 

109,3

3±

8,50b 

61,68± 

6,78c 

6. Akar 
29,33±

1,53c 

46,00±

3,61c 

34,00±

1,00c 

23,33±

2,08b 

27,33±

1,15c 

23,00±

3,00a 

183,0

0±

4,36d 

35,86± 

6,00a 

7. Buah 
14,67±

2,08a 

16,33±

3,51a 

7,00±

1,73a 

8,33±

2,31a 

3,67±

0,58a 

15,00±

2,65a 

65,00

±12,29a 

77,22± 

1,76d 

Keterangan : Notasi a, b, c, d, e pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 

yang signifikan pada P<0,05 
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Gambar 13. Grafik Rata-Rata Jumlah Respon Nyeri Pada Mencit Terhadap 



 

 
 

Aktivitas Analgesik 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Grafik Jumlah Respon Nyeri Pada Menit 

15' 

Gambar 14. Grafik Jumlah Respon Nyeri Pada Menit 

30' 

Gambar 17. Grafik Jumlah Respon Nyeri Pada Menit 

60' 

Gambar 16. Grafik Jumlah Respon Nyeri Pada Menit 

120' 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Metode Writhing Test 

Tabel 3. Hasil Analisis Uji Analgesik Metode Writhing Test Ekstrak Tobo-Tobo 

(Ficus septica Burm. F) 

No 
Kelompok 

Perlakuan 

Jumlah Geliat (Rata-Rata) 

Total 

Persen 

Inhibisi 

(%) 

± SD 15’ 30’ 60’ 120’ 240’ 360’ 

1. NaCMC (-) 
22,67± 

3,79cd
 

24,00± 

1,00e
 

11,67± 

1,53b
 

12,33± 

2,52b
 

6,00 

±1,00cd
 

5,67± 

0,58c
 

82,33± 

6,81d
 

0±0 

2. NaDik (+) 
21,33± 

1,53bc
 

17,67± 

0,58d
 

11,67± 

1,53b
 

8,33± 

0,58b
 

7,00± 

1,73d
 

0,67± 

0,58a
 

66,67± 

1,53c
 

19,03± 

 5,73a
 

3. Daun 
13,67± 

1,15a
 

11,00 

±1,00a
 

7,67± 

1,15a
 

4,33± 

0,58a
 

1,67± 

0,58ab
 

0,33± 

0,58a
 

38,67± 

3,21a
 

53,04± 

5,73c
 

4. Batang 
17,67± 

1,53ab
 

14,67± 

1,15c
 

10,00± 

1,00a
 

8,67± 

1,15ab
 

4,00± 

1,00bc
 

2,00± 

1,00b
 

57,00± 

3,00b
 

30,77± 

4,03b
 

5. Kulit Batang 
15,00± 

2,65a
 

19,33± 

1,53d
 

10,00± 

1,00ab
 

8,67± 

1,15ab
 

3,67± 

1,53bc
 

1,00± 

1,00ab
 

57,67± 

2,52b
 

29,96± 

 4,52b
 

6. Akar 
26,00± 

1,00d
 

15,00± 

1,00bc
 

12,67± 

2,52b
 

6,00± 

2,65bc
 

2,67± 

2,08ab
 

0,33± 

0,58ab
 

62,67± 

6,51bc
 

23,89± 

3,06ab
 

7. Buah 
15,33± 

2,08a
 

11,67± 

2,52ab
 

8,00± 

1,00a
 

2,67± 

0,58a
 

0,33± 

0,58a
 

0,00 

±0,00a
 

38,00± 

3,61a
 

53,85± 

 4,12ab
 

Gambar 19. Grafik Jumlah Respon Nyeri Pada Menit 

240' 

Gambar 18. Grafik Jumlah Respon Nyeri Pada Menit 

360' 



 

 
 

Keterangan : Notasi a, b, c, d, e pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 

yang signifikan pada P<0,05 
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Gambar 20. Grafik Rata-Rata Geliat Pada Mencit Terhadap Aktivitas Analgesik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 22. Grafik Jumlah Geliat Pada Menit 15' Gambar 21. Grafik Jumlah Geliat Pada Menit 30' 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 23. Grafik Jumlah Geliat Pada Menit 60' Gambar 24. Grafik Jumlah Geliat Pada Menit 120' 

Gambar 26. Grafik Jumlah Geliat Pada Menit 240' Gambar 25. Grafik Jumlah Geliat Pada Menit 360' 



 

 
 

3. Hasil Pengamatan Antipiretik 

Tabel 4. Hasil Analisis Uji Antipiretik Ekstrak Tobo-Tobo (Ficus septica Burm. 

F) 

N

o 

Kelo

mpok 

Perlak

uan 

Rata-Rata Temperatur Mencit (˚C) 
Total 

Perubah

an 

Tempera

tur 

Mencit 

(˚C) 

Persen 

Inhibisi 

(%) 

± SD T0 T1 60' 120' 180' 240' 300' 360' 

1. 

NaC

MC (-

) 

37,70± 

0,36c 

39,93±

0,42b 

39,70±

0,20d 

39,40±

0,26d 

38,80± 

1,00d 

38,47± 

0,15d 

37,83±

0,40c 
37,60± 

0,40c 

0,21±

0,07ab 
0±0 

2. 
NaDi

k (+) 

36,23±

0,15ab 

38,33± 

0,21a 

38,73±

0,21bc 

38,17±

0,21bc 

37,63±

0,15c 

37,20±

0,20c 

36,80±

0,10b 

36,40±

0,17a 

0,27±

0,03b 

-27,73± 

32,15a 

3. Daun 
36,50±

0,36b 

38,30±

0,17a 

37,93±

0,15a 

37,67±

0,15ab 37,27±

0,25b 

36,37±

0,12a 

36,30±

0,20a 

36,0±

0,10a 

0,12±

0,09a 

42,69± 

25,00ab 
4. 

Batan

g 

36,83±

0,32b 

38,93±

0,42a 

38,90±

0,75c 

38,73±

0,57cd 

38,53±

0,25d 

38,17±

0,21d 

37,70±

0,17c 

37,03±

0,51b 

0,28±

0,02b 

-32,54± 

6,68bc 

5. 

Kulit 

Batan

g 

35,80±

0,53a 

38,60±

0,10a 

38,20±

0,10ab 37,67±

0,15ab 36,60±

0,10a 

36,83±

0,21b 

36,37±

0,15a 

35,87±

0,31a 

0,27±

0,10b 

-28,37± 

16,62abc 

6. Akar 
37,90±

0,20c 

38,90±

0,62a 

38,83±

0,38bc 

38,50±

0,56c 

38,60±

0,17d 

38,37±

0,31d 

38,30 

±0,20d 

38,57±

0,15d 

0,13±

0,04a 

39,57± 

66,09c 

7. Buah 
36,57±

0,15b 

38,47±

0,25a 

38,23±

0,25abc 37,00±

0,61a 

37,00±

0,10ab 36,63±

0,15ab 

36,70±

0,20ab 36,1±

0,30a 

0,11±

0,04a 

45,23± 

16,74ab 

Keterangan : Notasi a, b, c, d, e pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 

yang signifikan pada P<0,05 
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Gambar 27. Grafik Rata-Rata Demam Pada Mencit Terhadap Aktivitas 

Antipiretik 
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Gambar 29. Grafik Suhu Rektal Pada Menit 60' Gambar 28. Grafik Suhu Rektal Pada Menit 120' 

Gambar 31. Grafik Suhu Rektal Pada Menit 180' Gambar 30. Grafik Suhu Rektal Pada Menit 240' 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Pembahasan 

Pada penelitian ini sampel yang digunakan merupakan koleksi dari 

laboratorium UIN Alauddin Makassar, yang telah melalui proses pengeringan dan 

ekstraksi. Bagian daun, buah, dan kulit batang di ekstraksi menggunakan metode 

maserasi. Sedangkan bagian batang dan akar di ekstraksi dengan metode refluks 

menggunakan pelarut metanol. Metanol dikenal sebagai pelarut polar, kelebihan 

pelarut metanol adalah dapat melarutkan senyawa-senyawa yang bersifat polar 

seperti golongan fenol (asam fenolik, flavonoid, alkaloid, tannin dan lignin). 

(Yuliarni et al., 2022). Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sri 

Mulyana (2021) membuktikan bahwa hasil fitokimia ekstrak metanol tanaman 

tobo-tobo terbukti mengandung senyawa metabolit sekunder salah satunya 

senyawa flavonoid (Mulyana, 2021). 

Gambar 33. Grafik Suhu Rektal Pada Menit 300' Gambar 32. Grafik Suhu Rektal Pada Menit 360' 



 

 
 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan mencit (Mus musculus) 

sebagai uji aktivitas antiinflamasi, analgesik, dan antipiretik ekstrak metanol 

bagian-bagian tanaman tobo-tobo. Hewan coba dibagi dalam 7 kelompok dan 

setiap kelompok terdiri dari 5 ekor hewan coba. Tujuan dilakukannya replikasi 

sebanyak 5 kali adalah untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan 

dalam pengujian. Ketika hasil dari replikasi menunjukkan hasil yang konsisten, 

maka dapat dikatakan bahwa peneilitian yang dilakukan memiliki hasil yang baik 

(Umar, 2014). 

Hewan coba atau mencit yang digunakan pada penelitian ini yaitu mencit 

jantan dengan berat badan 20-30 gram, karena mencit (Mus musculus) jantan 

kondisi biologisnya lebih stabil dibandingkan dengan mencit betina yang kondisi 

biologisnya dipengaruhi masa siklusnya (estrus). Hewan sebagai model atau 

sarana percobaan haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, antara lain 

persyaratan genetik, atau keturunan dan lingkungan yang memadai dalam 

pengelolaan, di samping faktor ekonomis, mudah diperoleh, dan mampu 

memberikan reaksi biologis yang mirip pada reaksi biologis manusia (Zapino & 

Fitri, 2022). 

1. Antiinflamasi 

Metode uji yang digunakan dalam pengujian antiinflamasi ialah metode 

edema buatan yang ditimbulkan dengan menginjeksikan karagenan. Karagenan 

dipilih sebagai penginduksi karena dapat menyebabkan peradangan dalam waktu 

yang relatif singkat, tidak meninggalkan bekas, menunjukkan respon yang lebih 

sensitif terhadap obat anti-inflamasi daripada yang mengandung senyawa stimulan 

lainnya. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh karagenan ialah perkembangan 

pembentukan radang lebih lambat, sehingga jaringan dapat normal kembali dalam 

waktu 1-2 hari. Peradangan yang disebabkan oleh karagenan terlihat jelas dan 



 

 
 

tidak menyebabkan kerusakan permanen pada jaringan di sekitar peradangan 

(Zakiyah, 2017). Senyawa karagenan merupakan senyawa iritan yang melepaskan 

mediator-mediator inflamasi seperti histamin dan serotonin pada jam-jam pertama 

dan berlangsung selama 90 menit. Ini merupakan fase pembentukan edema. Fase 

kedua yaitu pelepasan bradikinin yang terjadi selama 1,5 jam- 2,5 jam. Fase ketiga 

terjadi pelepasan prostaglandin pada 3 jam setelahnya. Kemudian edema 

berkembang cepat dan bertahan selama 6 jam. Setelah diinduksi karagenan 

ditunggu selama 1 jam. Hal ini karena 1 jam setelah pemberiaan karagenan terjadi 

pelepasan mediator-mediator inflamasi seperti histamin dan serotonin. Kemudian 

diukur volume kaki mencit setelah diinduksi (Dermiati et al., 2018). Pada 

penelitian ini karagenan 1% dilarutkan dalam larutan aqua pro injection sebanyak 

0,1 mL pada telapak kaki mencit secara intraplantar. Efek penghambatan 

pembentukan edema dimulai dengan pengukuran volume udem pada telapak kaki 

mencit pada selang waktu tertentu menggunakan alat pletismometer air raksa 

dengan cara telapak kaki mencit yang telah ditandai sebatas mata kaki 

dimasukkan (sampai tanda) pada pletismometer (Widianti, 2017) 

Berdasarkan statistik hasil analisis uji one-way ANOVA menunjukkan 

bahwa nilai signifikansi P<0,05, P<0,01, P<0,001, dan P<0,0001. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa setiap kelompok memiliki perbedaan. Selanjutnya perbedaan 

setiap kelompok dianalisis melalui uji Tukey. Dari hasil analisis uji Tukey pada 

lampiran 9 menunjukkan bahwa, kelompok perlakuan dengan pemberian Na-

CMC sebagai kontrol negatif berbeda nyata dengan kelompok perlakuan lain. 

Sedangkan kelompok pemberian Natrium Diklofenak sebagai kontrol positif 

menunjukkan efek yang sama dengan kelompok perlakuan pada hewan coba 

dengan pemberian larutan sampel. 

Berdasarkan hasil penelitian pada gambar 7 terlihat bahwa pada menit ke-



 

 
 

15 semua kelompok uji memiliki efek yang signifikan dengan kelompok NaCMC 

(kontrol negatif) dengan simbol (**) dan memiliki efek yang tidak signifikan (ns) 

dengan kelompok Natrium Diklofenak (kontrol positif), sedangkan pada 

kelompok batang hanya memiliki simbol (*) dalam hal ini kelompok batang 

memiliki efek yang rendah dibandingkan dengan kelompok uji yang lain. Pada 

gambar 8 dan 9 terlihat bahwa menit ke-30 sampai menit ke-60 semua kelompok 

uji memiliki efek yang signifikan dengan kelompok NaCMC dengan simbol 

(****) dalam hal ini terjadi kenaikan efek penurunan volume edema dan pada 

kelompok Natrium Diklofenak juga memiliki efek yang tidak signifikan dengan 

semua kelompok uji. Pada gambar 10, 11 dan 12 terlihat bahwa menit ke-120 

sampai menit ke-360 semua kelompok uji juga memiliki efek yang signifikan 

dengan kelompok NaCMC dengan simbol (****) dalam hal ini efek dari 

kelompok uji masih bertahan sampai pada menit ke-360. Pada menit ke-120 

kelompok Natrium Diklofenak (*), kulit batang (*) dan akar (**) memiliki efek 

yang signifikan dengan kelompok daun dalam hal ini kelompok daun memiliki 

efek yang lebih tinggi dibandingkan dengan ketiga kelompok uji tersebut. Pada 

menit ke-240 kelompok akar (*) memiliki efek yang signifikan dengan kelompok 

daun dalam hal ini daun memiliki efek yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

kelompok akar. Pada menit ke-360 kelompok Natrium Diklofenak (*), batang (*), 

kulit batang (*), dan akar (**) memiliki efek yang signifikan dengan kelompok 

daun dan buah sedangkan kelompok buah pada daun memiliki efek yang tidak 

signifikan (ns) dalam hal ini efek kelompok daun dan buah tidak jauh berbeda. 

Penurunan volume edema pemberian larutan uji tersebut disebabkan karena 

adanya perbedaan berat badan pada hewan coba yang akan menyebabkan 

perbedaan kenaikan volume cairan pada tabung. Oleh karena itu, diharapkan 

kepada peneliti selanjutnya agar menyesuaikan berat badan hewan coba pada 



 

 
 

setiap kelompok untuk menghindari terjadinya perbedaan yang signifikan 

(Dermiati et al., 2018). 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa ekstrak 

tanaman tobo-tobo mampu menghambat pembentukan radang pada telapak kaki 

mencit yang diakibatkan oleh induksi karagenan. Penurunan volume radang pada 

kaki mencit diduga karena aktivitas dari senyawa metabolit sekunder yang 

terkandung dalam ekstrak tanaman tobo-tobo yaitu senyawa flavonoid dimana 

salah satu senyawa yang diduga memberikan aktivitas antiinflamasi, hasil 

penelitian yang sama juga dilakukan oleh Arief et al., (2019), bahwa senyawa 

flavonoid yang terkandung dalam ektrak tanaman tobo-tobo secara khusus mampu 

menghentikan pembentukan dan pengeluaran zat-zat yang menyebabkan 

peradangan akibat reaksi alergi dan dengan menggunakan konsentrasi 1,5% 

memiliki efek sebagai antiinflamasi (Arief et al., 2019). Senyawa flavonoid dapat 

menghambat inflamasi dengan cara menghambat enzim siklooksigenase. Dimana 

enzim siklooksigenase berperan dalam menstimulasi pelepasan mediator nyeri, 

yaitu prostaglandin (Sahyuni Putri Koto et al., 2019). Dari hasil tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa ekstrak tanaman tobo-tobo yang diberikan kepada 

hewan coba, memiliki efek antiinflamasi yang dihasilkan, sehingga volume 

radang pada hewan coba semakin kecil. 

2. Analgesik 

a. Metode Hotplate Test 

Metode uji yang digunakan pada pengujian analgesik yaitu metode 

hotplate, pengujian dilakukan dengan hotplate karena dapat diterapkan berulang 

kali pada hewan yang sama dalam waktu singkat tanpa menyebabkan cedera 

jaringan. Prosedur hotplate mampu menilai reaktivitas nyeri yang lebih baik 



 

 
 

dibanding prosedur lainnya karena mampu menggambarkan nyeri pada manusia 

yang dimediasi secara supraspinal dan modulasi respon tersebut berbeda dengan 

refleks menghindar (Hestehave et al., 2019).  

Pada penelitian ini masing-masing mencit ditimbang berat badannya, hal 

ini bertujuan untuk mengetahui volume pemberian obat yang sesuai, setelah diberi 

suspensi bahan uji secara oral kemudian diletakkan pada hotplate dengan 

menggukan suhu 50˚C. Kemudian dilakukan pengamatan kurangnya respon nyeri 

terhadap mencit. Jumlah respon nyeri yang ditunjukkan mencit menandakan kuat 

lemahnya nyeri yang dirasakan akibat dari stimulasi nyeri pada hotplate. Semakin 

sedikit jumlah respon nyeri yang ditunjukan oleh mencit maka dapat diartikan 

semakin lemah pula nyeri yang dirasakannya dengan kata lain semakin besar efek 

analgesik yang dihasilkan. Dari hasil tersebut terlihat bahwa rata-rata total 

kumulatif respon nyeri pada kelompok kontrol negatif paling tinggi. Hal ini 

disebabkan karena pada kelompok kontrol negatif tidak menggunakan zat yang 

dapat mengurangi rasa nyeri. Dimana pada kelompok kontrol negatif tersebut 

hanya digunakan NaCMC yang bersifat sebagai pembawa yang tidak memberikan 

efek apapun. Selain itu terdapat penurunan jumlah respon nyeri yang nyata dari 

kelima kelompok pemberian sampel yang dibandingkan dengan kelompok kontrol 

negatif. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan pemberian bahan uji berupa ekstrak 

tanaman tobo-tobo dapat mengurangi nyeri yang ditimbulkan akibat stimulan dari 

hotplate yang ditandai dengan terjadinya penurunan jumlah respon nyeri pada 

mencit (Lara et al., 2021). 

Berdasarkan statistik hasil analisis uji one-way ANOVA menunjukkan 

bahwa nilai signifikansi P<0,05, P<0,01, P<0,001, dan P<0,0001. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa setiap kelompok memiliki perbedaan. Selanjutnya perbedaan 

setiap kelompok dianalisis melalui uji Tukey. Dari hasil analisis uji Tukey pada 



 

 
 

lampiran 11 menunjukkan bahwa, kelompok perlakuan dengan pemberian Na-

CMC sebagai kontrol negatif berbeda nyata dengan kelompok perlakuan lain. 

Sedangkan kelompok pemberian Natrium Diklofenak sebagai kontrol positif 

menunjukkan efek yang sama dengan kelompok perlakuan pada hewan coba 

dengan pemberian larutan sampel. 

Berdasarkan hasil penelitian pada gambar 14 terlihat bahwa pada menit ke-

15 semua kelompok belum memiliki efek penurunan respon nyeri. Pada gambar 

15 menit ke-30 kelompok NaCMC (kontrol negatif) memiliki efek yang signifikan 

dengan kelompok buah dengan simbol (**) dan kelompok Natrium Diklofenak 

(kontrol positif) memiliki efek yang tidak signifikan (ns) dengan kelompok uji 

yang lain, dalam hal ini kelompok buah pada menit ke-30 sudah memiliki efek 

penurunan respon nyeri. Pada gambar 16 menit ke-60 kelompok Natrium 

Diklofenak (*), daun (***), batang (*), kulit(**), dan buah (***)  memiliki efek 

yang signifikan dengan kelompok NaCMC sedangkan pada kelompok akar 

memiliki efek yang tidak signifikan, dalam hal ini kelompok akar pada menit ke-

60 belum memiliki efek penurunan respon nyeri, kemudian pada kelompok daun 

dan buah memiliki efek yang terbaik dengan mempunyai simbol (ns). Pada 

gambar 17 menit ke-120 semua kelompok memiliki efek yang signifikan dengan 

kelompok NaCMC dengan simbol (****) dan (***), tetapi pada kelompok 

Natrium Diklofenak (**) dan akar (**) juga memiliki efek yang signifikan dengan 

kelompok buah, dalam hal ini kelompok buah memiliki efek lebih tinggi 

dibandingkan dengan kedua kelompok tersebut. Pada gambar 18 menit ke-240 

semua kelompok uji memiliki efek yang signifikan dengan kelompok NaCMC 

dengan simbol (****), kemudian pada kelompok Natrium Diklofenak (**) dan 

akar (*) juga memiliki efek yang signifikan dengan kelompok buah, dalam hal ini 

kelompok buah memiliki efek yang lebih tinggi dan kelompok Natrium 



 

 
 

Diklofenak yang memiliki efek yang terendah. Pada gambar 19 menit ke-360 

kelompok daun (**), batang (**), kulit batang (**) dan buah (**) memiliki efek 

yang signifikan dengan kelompok NaCMC sedangkan pada kelompok Natrium 

Diklofenak memiliki efek yang tidak signifikan (ns), dalam hal ini pada menit ke-

360 kelompok Natrium Diklofenak sudah tidak memiliki efek penurunan respon 

nyeri. 

Aktivitas analgesik yang ditimbulkan diduga karena adanya kandungan 

senyawa flavonoid dari ekstrak tanaman tobo-tobo. Flavonoid berperan sebagai 

analgesik yang mekanisme kerjanya menghambat kerja enzim siklooksigenase. 

Dimana enzim siklooksigenase berperan dalam menstimulasi pelepasan mediator 

nyeri, yaitu prostaglandin (Sahyuni Putri Koto et al., 2019). Dari hasil tersebut 

maka dapat disimpulkan bahwa ekstrak tanaman tobo-tobo yang diberikan kepada 

hewan coba, memiliki efek analgesik yang dihasilkan, sehingga jumlah respon 

nyeri pada hewan coba semakin sedikit. 

b. Metode Writhing Test 

Metode uji yang digunakan pada pengujian analgesik yaitu metode 

writhing test. Writing test merupakan salah satu metode kimia yang digunakan 

untuk menguji aktivitas analgesik suatu senyawa. Prinsip kerja dari metode ini 

adalah mengamati respon geliat yang terjadi karena pemberian rangsangan nyeri 

oleh suatu iritan. Geliat merupakan respon nyeri yang diperlihatkan oleh mencit 

yang ditandai dengan menariknya kedua kaki ke belakang dan menempelnya 

perut ke permukaan kandang (Lara et al., 2021).  

Pemberian asam asetat 0,5% pada hewan percobaan yang digunakan 

sebagai penginduksi nyeri karena menyebabkan rasa sakit akibat iritasi yang 

berat pada mukosa membran rongga perut sehingga kaki tertarik ke belakang, 

meregang dan abdomen menyentuh dasar plate form. Nyeri tersebut diakibatkan 



 

 
 

karena penurunan pH di rongga perut yang mengakibatkan terjadinya luka. Nyeri 

seperti ini termasuk nyeri dalaman (viseral) atau nyeri perut mirip sifat menekan 

dan disertai reaksi vegetatif. Nyeri ini disebabkan oleh adanya rangsang yang 

merangsang syaraf nyeri di daerah visceral terutama dalam rongga dada dan perut 

(Afrianti et al., 2015). Pemberian asam asetat dilakukan secara intraperitoneal, 

dikarenakan melalui rute ini absorpsi yang terjadi akan cepat dan konstan 

sehingga nyeri yang dihasilkan akan cukup lama, dengan waktu nyeri yang cukup 

lama ini maka geliat dapat terhitung selama 360 menit. Pengamatan geliat ini 

dilakukan setiap menit 15’, 30’, 60’, 120’, 240’ dan 360’ (Lara et al., 2021). 

Pada penelitian ini kelompok kontrol hewan coba diberikan larutan 

NaCMC 0,5% untuk melihat pemulihan geliatan tanpa diberi obat sedangkan 

pembanding diberikan suspensi paracetamol yang merupakan obat yang lazim 

digunakan sebagai antipiretik dan analgetik pada masyarakat dan sudah 

dikonversikan untuk pemberian pada mencit. Pemberian sediaan dilakukan 5 

menit sebelum diberi penginduksi. Hal ini bertujuan untuk melihat kerja dari 

ekstrak dalam memberikan efek proteksi terhadap rasa nyeri yang akan 

ditimbulkan oleh penginduksi, dan untuk menyembuhkan nyeri dengan 

menurunkan jumlah geliatan sampai sembuh dan menyesuaikan dengan 

pemakaian yang biasa dipakai oleh manusia.  

Total geliat yang ditunjukkan mencit menandakan kuat lemahnya nyeri 

yang dirasakan akibat dari induksi asam asetat yang diberikan. Semakin sedikit 

total geliat yang ditunjukan oleh mencit maka dapat diartikan semakin lemah pula 

nyeri yang dirasakannya dengan kata lain semakin besar efek analgesik yang 

dihasilkan. Dari hasil tersebut terlihat bahwa rata-rata total kumulatif geliat pada 

kelompok kontrol negatif paling tinggi. Hal ini disebabkan karena pada kelompok 

kontrol negatif tidak menggunakan zat yang dapat mengurangi rasa nyeri. 



 

 
 

Dimana pada kelompok kontrol negatif tersebut hanya digunakan NaCMC yang 

bersifat sebagai pembawa yang tidak memberikan efek apapun. Selain itu 

terdapat penurunan total geliat yang nyata dari kelima kelompok pemberian 

sampel yang dibandingkan dengan kelompok kontrol negatif. Hal ini dapat 

diartikan bahwa dengan pemberian bahan uji berupa ekstrak tobo-tobo dapat 

mengurangi nyeri yang ditimbulkan akibat pemberian asam asetat yang ditandai 

dengan terjadinya penurunan jumlah geliat pada mencit (Lara et al., 2021). 

Berdasarkan statistik hasil analisis uji one-way ANOVA menunjukkan 

bahwa nilai signifikansi P<0,05, P<0,01, P<0,001, dan P<0,0001. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa setiap kelompok memiliki perbedaan. Selanjutnya 

perbedaan setiap kelompok dianalisis melalui uji Tukey. Dari hasil analisis uji 

Tukey pada lampiran 10 menunjukkan bahwa, kelompok perlakuan dengan 

pemberian Na-CMC sebagai kontrol negatif berbeda nyata dengan kelompok 

perlakuan lain. Sedangkan kelompok pemberian Natrium Diklofenak sebagai 

kontrol positif menunjukkan efek yang sama dengan kelompok perlakuan pada 

hewan coba dengan pemberian larutan sampel. 

Berdasarkan hasil penelitian pada gambar 21 terlihat bahwa pada menit 

ke-15 kelompok daun memiliki efek yang signifikan dengan kelompok NaCMC 

(kontrol negatif) dengan simbol (*) dan pada kelompok akar (*) yang memiliki 

efek signifikan dengan kelompok daun kemudian pada kelompok Natrium 

Diklofenak (kontrol positif) memiliki efek yang tidak signifikan (ns), dalam hal 

ini pada menit ke-15 kelompok daun dan akar sudah memiliki efek penurunan 

geliat tetapi kelompok daun yang memiliki efek yang terbaik serta kelompok uji 

lain belum memiliki efek. Pada gambar 22 menit ke-30 kelompok daun (**) 

memiliki efek yang signifikan dengan kelompok NaCMC dan pada kelompok uji 

lainnya memiliki efek yang tidak signifikan (ns), dalam hal ini pada menit ke-30 



 

 
 

kelompok daun masih memilki efek penurunan geliat. Pada gambar 23 menit ke-

60 kelompok kulit batang (*) dan buah (**) memiliki efek yang signifikan 

dengan kelompok NaCMC, dalam hal ini pada menit ke-60 kelompok buah yang 

memiliki efek yang terbaik. Pada gambar 24 menit ke-120 kelompok buah (**) 

memiliki efek yang signifikan dengan kelompok NaCMC, kemudian kelompok 

Natrium Diklofenak yang memiliki efek signifikan pada kelompok buah, dalam 

hal ini kelompok buah yang memiliki efek lebih tinggi dibandingkan dengan 

kelompok Natrium Diklofenak. Pada gambar 25 menit ke-240 kelompok daun 

(****), batang (**), kulit batang (**), akar (**) dan buah (****) memiliki efek 

yang signifikan dengan kelompok NaCMC sedangkan pada kelompok daun (**) 

dan buah (***) memiliki efek yang signifikan dengan kelompok Natrium 

Diklofenak, dalam hal ini kelompok buah memiliki efek yang terbaik 

dibandingkan dengan kelompok daun. Pada gambar 26 menit ke-360 semua 

kelompok uji memiliki efek yang signifikan dengan kelompok NaCMC dan 

kelompok daun (*) dan buah (*) memiliki efek yang signifikan dengan batang, 

dalam hal ini kelompok batang yang memiliki efek penurunan geliat terendah. 

Aktivitas analgesik yang ditimbulkan diduga karena adanya kandungan 

senyawa flavonoid dari ekstrak tanaman tobo-tobo. Flavonoid berperan sebagai 

analgesik yang mekanisme kerjanya menghambat kerja enzim siklooksigenase. 

Dimana enzim siklooksigenase berperan dalam menstimulasi pelepasan mediator 

nyeri, yaitu prostaglandin (Sahyuni Putri Koto et al., 2019). Dari hasil tersebut 

maka dapat disimpulkan bahwa ekstrak tanaman tobo-tobo yang diberikan 

kepada hewan coba, memiliki efek analgesik yang dihasilkan, sehingga jumlah 

geliat pada hewan coba semakin sedikit. 

3. Antipiretik 

Metode uji yang digunakan dalam pengujian antipiretik ialah metode 



 

 
 

demam buatan yang ditimbulkan dengan menginjeksikan pepton 5% yang 

dilarutkan dalam larutan aqua pro injection sebanyak 0,5 mL secara 

intraperitonial. Senyawa pepton bersifat pirogen sehingga dapat meningkatkan 

suhu tubuh hewan coba. Induksi pepton umumnya menggunakan hewan coba 

mencit dan setelah suhu naik dapat dilakukan pengukuran untuk aktivitas 

antipiretik senyawa uji. Pepton merupakan protein yang terhidrolisa, pepton 

sebagai pemicu demam dan tidak mempunyai sifat toksik (Odding, 2016). 

Protein yang berlebihan pada tubuh mencit akan menyebabkan demam 

pada mencit. Pemberian protein berupa pepton yang berlebih pada mencit ini juga 

dapat merubah keseimbangan protein dalam darah sehingga akan menyebabkan 

demam. Pepton menginduksi terjadinya demam pada mencit melalui reaksi 

tubuh. Sesaat setelah penyuntikan pepton ± 5 menit, mencit mengalami berbagai 

hal yaitu menggigil, mengantuk, peningkatan rasa haus dan demam. pengukuran 

suhu demam pada mencit yang dilakukan pada rektal optimal pada waktu 30 

menit sesudah penyuntikan. Pada waktu tersebut mencit mengalami demam yang 

optimal. Penentuan efek penurunan demam dilakukan dengan mengukur suhu 

setelah pemberian obat hingga rentang waktu 30 menit-1 jam. Kondisi demam 

pada mencit ditentukan dengan mengukur suhu melalui rektal menggunakan 

termometer digital setiap menit 60’, 120’, 180’ 240’ 300’ 360’. 

Berdasarkan statistik hasil analisis uji one-way ANOVA menunjukkan 

bahwa nilai signifikansi P<0,05, P<0,01, P<0,001, dan P<0,0001. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa setiap kelompok memiliki perbedaan. Selanjutnya 

perbedaan setiap kelompok dianalisis melalui uji Tukey. Dari hasil analisis uji 

Tukey pada lampiran 12 menunjukkan bahwa, kelompok perlakuan dengan 

pemberian Na-CMC sebagai kontrol negatif berbeda nyata dengan kelompok 

perlakuan lain. Sedangkan kelompok pemberian Paracetamol sebagai kontrol 



 

 
 

positif menunjukkan efek yang sama dengan kelompok perlakuan pada hewan 

coba dengan pemberian larutan sampel. 

Berdasarkan hasil penelitian pada gambar 29 terlihat bahwa pada menit 

ke-60 kelompok daun (**) dan akar (*) memiliki efek yang signifikan dengan 

kelompok NaCMC (kontrol negatif) dan kelompok Paracetamol (kontrol positif), 

serta pada masing-masing kelompok uji saling memiliki efek yang signifikan 

antar kelompok uji yang lain, dalam hal ini pada menit ke-60 kelompok daun 

yang memiliki efek yang tinggi dalam penurunan suhu dibandingkan dengan 

kelompok akar. Pada gambar 30 menit ke-120 kelompok daun (**), kulit batang 

(**), dan buah (****) memiliki efek yang signifikan dengan kelompok NaCMC 

sedangkan pada daun (*), akar (**), dan buah (****) juga memiliki efek yang 

signifikan pada kelompok Paracetamol dan pada masing-masing kelompok uji 

juga saling memiliki efek yang signifikan dalam hal ini pada menit ke-120 

kelompok buah yang memiliki efek penurunan suhu yang terbaik dibandingkan 

dengan kelompok daun. Pada gambar 31 menit ke-180 kelompok Paracetamol, 

daun, kulit, dan buah memiliki efek yang signifikan dengan kelompok NaCMC 

dengan simbol (****) sedangkan kelompok batang dan akar memiliki efek yang 

signifikan pada kelompok Paracetamol, dalam hal ini pada menit ke-180 

kelompok batang dan akar tidak jauh berbeda efek signifikannya dengan 

kelompok NaCMC (ns). Pada gambar 32 menit ke-240 sama halnya pada menit 

ke-180 kelompok batang dan akar memiliki efek yang tidak signifikan (ns) 

dengan kelompok NaCMC dalam hal ini kelompok batang dan akar juga 

memiliki efek yang tidak jauh berbeda dengan kelompok NaCMC. Pada gambar 

33 menit ke-300 kelompok batang (*) mulai memiliki efek yang signifikan 

dengan NaCMC namun efek yang masih rendah sedangkan pada kelompok akar 

(ns) masih memiliki efek yang tidak signifikan, kemudian pada kelompok daun 



 

 
 

dan buah juga memiliki efek yang tidak signifikan (ns) dengan kelompok 

Paracetamol, dalam hal ini kelompok daun dan buah tidak jauh berbeda efeknya 

dengan kelompok Paracetamol. Pada gambar 34 menit ke-360 kelompok akar 

(**) memiliki efek yang signifikan dengan NaCMC dalam hal ini kelompok akar 

kembali memiliki efek penurunan suhu pada menit ke-360, kemudian pada menit 

ke-360 kelompok daun dan buah juga memiliki efek yang tidak signifikan (ns) 

dengan kelompok Paracetamol dalam hal ini kedua kelompok tersebut masih 

memiliki efek penurunan suhu yang terbaik dibandingkan dengan kelompok uji 

yang lain. 

Menurut Putra et al (2015) penurunan yang bervariasi ini disebabkan oleh 

banyak faktor yang mempengaruhi seperti hormon, lingkungan, kondisi lambung, 

dan dapat pula disebabkan oleh faktor psikologis seperti stres yang dialami akibat 

pengukuran berulang pada rektum mencit. Penurunan suhu rektal yang terjadi 

karena adanya senyawa flavonoid pada tanaman. Flavonoid bekerja sebagai 

inhibitor biosintesis prostaglandin dengan menghambat enzim siklooksigenase–2 

(COX-2) sehingga dapat menurunkan suhu tubuh sampai normal kembali 

(Sahyuni Putri Koto et al., 2019). Struktur kimia dari flavonoid hampir 

menyerupai paracetamol dimana masing – masing struktur terdapat cincin 

benzena dan golongan fenol, karena hal inilah flavonoid juga diduga memiliki 

efek antipiretik yang lebih baik daripada obat sintetis (Samiun et al., 2020). 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan : 

1. Ekstrak daun, buah, batang, kulit batang, serta akar tobo-tobo (Ficus 

septica Burm. F) terbukti memiliki pengaruh pada aktivitas antiinflamasi, 

analgesik, dan antipiretik terhadap mencit (Mus musculus). 

2. Ekstrak bagian tanaman tobo-tobo yang memiliki pengaruh terbaik adalah 

ekstrak buah. Pada hasil uji aktivitas antiinflamasi efeknya mulai di menit 

ke-15 dan meningkat hingga menit ke-360 dengan persen inhibisi 79,22%, 

pada hasil uji aktivitas analgesik metode hotplate efeknya mulai di menit 

ke-30 dan meningkat hingga menit ke-240 (77,22%), pada hasil uji 

aktivitas analgesik metode writhing test efeknya mulai di menit ke-120 dan 

meningkat hingga menit ke-240 (53,85%), pada hasil uji aktivitas 

antipiretik esktrak buah di menit ke-30 dan efeknya meningkat hingga 

menit ke-360 (45,23%). Masing-masing memiliki nilai P ≤ 0.0001. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat dikemukakan 

saran kepada peneliti selanjutnya bahwa untuk menghasilkan kualitas hasil uji 

coba yang lebih berpengaruh terhadap efektivitas, sebaiknya menggunakan variasi 

dosis. Selain itu, diharapkan kepada peneliti selanjutnya juga menggunakan waktu 

yang lebih bervariasi agar memperoleh hasil uji coba yang maksimal. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Skema Kerja Pengolahan Sampel 

1. Penyiapan sampel  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ekstraksi Sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian-bagian 

tanaman tobo-tobo 

- Dipisahkan dan dicuci tiap 

bagian tanaman  

- Dikeringkan dalam lemari 

pengering 

- Dirajang 

Simplisia tanaman 

tobo-tobo 

Daun  

tobo-tobo 

Buah  

tobo-tobo 

Kulit batang 

tobo-tobo 

Akar  

tobo-tobo 

Batang  

tobo-tobo 

Maserasi Refluks 

- Pelarut metanol 

- Dimaserasi selama 3×24 jam 
- Disaring 

- Diuapkan menggunakan Rotary 

Evaporator 

Ekstrak Kental 

% Rendemen ekstrak dihitung 

- Pelarut metanol 
- Direfluks selama 4-6 jam 

- Disaring setiap 2 jam 

- Diuapkan menggunakan Rotary 

Evaporator 



 

 
 

Lampiran 2. Skema Kerja Uji Aktivitas Antiinflamasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 ekor mencit 

Kelompok 

2 

Kelompok 

3 

Kelompok 

5 

Kelompok 

4 

Kelompok 

1 

Kelompok 

6 

Kelompok 

7 

Na-CMC 

0,5% 

Natrium 

diklofenak 

0,2 mg/30 

gram BB 

mencit. 

 

Ekstrak 

Daun 

4 mg/gram 

BB mencit 

Ekstrak 

Batang  

4 mg/gram 

BB mencit 

Ekstrak 

Kulit 

batang 

4 mg/gram 

BB mencit 

Ekstrak 

Akar 

4 mg/gram 

BB mencit 

Ekstrak 

Buah 

4 mg/gram 

BB mencit 

Karagenan 1% diinduksi secara subplantar 

Dicatat V0 & Vt setiap menit 15’, 30’, 60’ 120, 240, 360’ 

Hitung rata-rata aktivitas inflamasi 

Ditimbang bobot  

masing-masing mencit 



 

 
 

Lampiran 3. Skema Kerja Uji Aktivitas Analgesik 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 ekor mencit 

Kelompok 

2 

Kelompok 

3 

Kelompok 

5 

Kelompok 

4 

Kelompok 

1 

Kelompok 

6 

Kelompok 

7 

Na-CMC 

0,5% 

Natrium 

diklofenak 

0,2 mg/30 

gram BB 

mencit. 

Ekstrak 

Daun 

4 mg/gram 

BB mencit 

Ekstrak 

Batang  

4 mg/gram 

BB mencit 

Ekstrak 

kulit 

Batang 

4 mg/gram 

BB mencit 

Ekstrak 

Akar 

4 mg/gram 

BB mencit 

Ekstrak 

Buah 

4 mg/gram 

BB mencit 

Distimulasi nyeri menggunakan hot plate  suhu 50C dan Asam 

Asetat 0,5% 

Catat respon nyerinya setiap menit 15’, 30’, 60’ 120, 240, 360’ 

Dihitung rata-rata respon nyeri dan geliat 

Ditimbang bobot  

masing-masing mencit 



 

 
 

Lampiran 4. Skema Kerja Uji Aktivitas Antipiretik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 ekor mencit 

Kelompok 

2 

Kelompok 

3 

Kelompok 

5 

Kelompok 

4 

Kelompok 

1 

Kelompok 

6 

Kelompok 

7 

Na-CMC 

1% 

Paracetam

ol 

2 mg/30 

gram BB 

mencit. 

Ekstrak 

Daun 

4 mg/gram 

BB mencit 

Ekstrak 

Batang  

4 mg/gram 

BB mencit 

Ekstrak 

Kulit 

batang 

4 mg/gram 

BB mencit 

Ekstrak 

Akar 

4 mg/gram 

BB mencit 

Ekstrak 

Buah 

4 mg/gram 

BB mencit 

Diinduksi demam mengggunakan pepton 5% 1 ml/30 gram BB 

Pengukuran suhu rektal mencit pada menit 15’, 30’, 60’ 120, 240, 360’ 

Dihitung rata-rata suhu rektal 

Ditimbang bobot & suhu rektal  

masing-masing mencit 



 

 
 

Lampiran 5. Perhitungan Dosis Ekstrak tobo-tobo (Ficus septica Burm.F) 

Perkiraan dosis manusia = 1000mg (Shin et al., 2010) 

Konversi dosis manusia → mencit = 1000 × 0,0026  

             = 2,6 mg (untuk mencit 20g) 

Untuk mencit 30g = 
3020 × 2,6 

         = 3,9mg  ⁓  4mg 

Sehingga dalam pemberian = 4mg dalam 0,5ml  

             = 8mg dalam 1ml 

             = 8mg / 1ml 

Kebutuhan larutan uji = 0,5ml × 1 kali × 5 ekor × 4 kali pengujian 

    = 10ml ⁓ 15ml 

Bobot ekstrak yang dibutuhkan = 8mg/ml × 15ml 

        = 120mg 

Pembuatan = 120mg ekstrak dengan NaCMC 0,5% ad 15ml 

Dosis pembcerian  per mencit (ml) =  
BB30 × 0.5ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil

I 26 0,43333333

II 23 0,38333333

III 28 0,46666667

IV 29 0,48333333

V 25 0,41666667

I 24 0,4

II 23 0,38333333

III 27 0,45

IV 31 0,51666667

V 28 0,46666667

I 29 0,48333333

II 22 0,36666667

III 24 0,4

IV 24 0,4

V 26 0,43333333

I 27 0,45

II 25 0,41666667

III 28 0,46666667

IV 29 0,48333333

V 21 0,35

I 23 0,38333333

II 29 0,48333333

III 28 0,46666667

IV 26 0,43333333

V 24 0,4

Kelompok 

Akar

Kelompok 

Buah

Berat Badan

Kelompok 

Daun

Kelompok 

Batang

Kelompok 

Kulit Batang



 

 
 

Lampiran 6. Perhitungan Dosis Paracetamol (500mg) 

Konversi dosis Paracetamol → mencit = 500 × 0,0026 

        = 1,3 mg (untuk mencit 20g) 

Untuk mencit 30g = 
3020 × 1,3 mg 

         = 1,95mg ⁓ 2mg  

Sehingga dalam pemberian = 2mg dalam 0,5ml  

             = 4mg dalam 1ml 

             = 4mg / 1ml 

Kebutuhan larutan uji = 0,5ml × 1 kali × 5 ekor × 1 kali pengujian 

    = 2,5ml ⁓ 10ml 

Bobot Paracetamol yang dibutuhkan (a) = 4mg/ml × 10ml = 40mg 

      a = 
40500 × b 

Pembuatan = timbang tablet Paracetamol dengan NaCMC 0,5% ad 10ml 

Dosis pemberian  per mencit (ml) =  
BB30 × 0,5ml 

 

Ket : 

a = bobot paracetamol yang dibutuhkan 

b = bobot rata-rata/tablet 

 

 

 

Hasil

I 27 0,45

II 32 0,53333333

III 25 0,41666667

IV 29 0,48333333

V 26 0,43333333

Berat Badan

Kelompok 

NaDiklofenak



 

 
 

Lampiran 7. Perhitungan Dosis Natrium Diklofenak (50mg) 

Konversi dosis Natrium Diklofenak → mencit = 50 × 0,0026 

        = 0,13 mg (untuk mencit 20g) 

Untuk mencit 30g = 
3020 × 0,13 mg 

         = 0,195mg ⁓ 0,2mg  

Sehingga dalam pemberian = 0,2mg dalam 0,5ml  

             = 0,4mg dalam 1ml 

             = 0,4mg / 1ml 

Kebutuhan larutan uji = 0,5ml × 1 kali × 5 ekor × 3 kali pengujian 

    = 7,5ml ⁓ 10ml 

Bobot Natrium Diklofenak yang dibutuhkan (a) = 0,4mg/ml × 10ml = 4mg 

                  a  = 
450 × b 

Pembuatan = timbang tablet Natrium Diklofenak dengan NaCMC 0,5% ad 10ml 

Dosis pemberian  per mencit (ml) =  
BB30 × 0.5ml  

 

Ket : 

a = bobot natrium diklofenak yang dibutuhkan 

b = bobot rata-rata/tablet 

 

 

 

Hasil

I 27 0,45

II 32 0,53333333

III 25 0,41666667

IV 29 0,48333333

V 26 0,43333333

Berat Badan

Kelompok 

Paracetamol



 

 
 

Lampiran 8. Perhitungan Kebutuhan NaCMC 0,5% 

Kebutuhan NaCMC ekstrak = 15ml × 5 kelompok 

             = 75ml ⁓ 100ml 

Kebutuhan NaCMC kontrol (+) = 10ml × 3 pembanding 

       = 30ml 

Kebutuhan NaCMC kontrol (-) = 10ml 

Bobot total NaCMC = 
0,5100 × 140ml  

           = 0,7g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 9. Data Primer dan Hasil Analisis Statistik Antiinflamasi 

 

 

 

 

 

 

V0 Vt 15' 30' 60' 120' 240' 360'

I 0.12 0.19 0.20 0.21 0.21 0.20 0.22 0.20 4.92

Kelompok 1 II 0.13 0.19 0.20 0.21 0.23 0.22 0.21 0.21 4.31

(Kontrol Negatif) III 0.13 0.20 0.21 0.22 0.21 0.21 0.20 0.20 4.15

0.13 0.19 0.20 0.21 0.22 0.21 0.21 0.20 4.46

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.40

I 0.14 0.19 0.17 0.18 0.17 0.17 0.16 0.16 1.57 68.04

Kelompok 2 II 0.13 0.18 0.18 0.16 0.15 0.16 0.14 0.13 1.46 66.07

(Kontrol Positif) III 0.13 0.18 0.16 0.15 0.15 0.14 0.14 0.13 1.08 74.07

0.13 0.18 0.17 0.16 0.16 0.16 0.15 0.14 1.37 69.28

0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.26 4.17

I 0.12 0.17 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.11 1.58 67.80

Kelompok 3 II 0.12 0.16 0.15 0.15 0.14 0.13 0.12 0.12 1.08 74.85

(Ekstrak Daun) III 0.13 0.16 0.15 0.15 0.14 0.13 0.13 0.13 0.62 85.19

0.12 0.16 0.16 0.15 0.14 0.13 0.13 0.12 1.09 75.47

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.48 8.75

I 0.14 0.17 0.19 0.18 0.17 0.15 0.16 0.16 1.43 70.94

Kelompok 4 II 0.13 0.18 0.17 0.17 0.18 0.17 0.16 0.15 2.08 51.79

(Ekstrak Batang) III 0.15 0.19 0.18 0.18 0.17 0.17 0.15 0.16 1.00 75.93

0.14 0.18 0.18 0.18 0.17 0.16 0.16 0.16 1.50 66.32

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.54 12.75

I 0.14 0.17 0.18 0.18 0.17 0.16 0.16 0.15 1.36 72.40

Kelompok 5 II 0.13 0.18 0.18 0.18 0.17 0.18 0.16 0.16 2.31 46.43

(Ekstrak Kulit Batang) III 0.14 0.19 0.16 0.16 0.15 0.14 0.14 0.14 0.71 82.80

0.14 0.18 0.17 0.17 0.16 0.16 0.15 0.15 1.46 67.27

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.80 18.73

I 0.13 0.18 0.18 0.18 0.17 0.17 0.16 0.16 2.23 54.63

Kelompok 6 II 0.11 0.16 0.16 0.17 0.17 0.16 0.17 0.16 3.45 19.81

(Ekstrak Akar) III 0.12 0.16 0.16 0.16 0.15 0.16 0.15 0.15 2.08 49.85

0.12 0.17 0.17 0.17 0.16 0.16 0.16 0.16 2.59 41.93

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.75 18.88

I 0.13 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.14 0.13 0.85 82.79

Kelompok 7 II 0.14 0.19 0.18 0.17 0.16 0.15 0.13 0.12 0.86 80.10

(Ekstrak Buah) III 0.13 0.18 0.17 0.16 0.14 0.15 0.14 0.11 1.08 74.07

0.13 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.14 0.12 0.93 79.22

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.13 4.46

Rata-rata

SD

Rata-rata

SD

Rata-rata

SD

Rata-rata

SD

Rata-rata

SD

Rata-rata

SD

Rata-rata

SD

Mencit
Pengukurann Volume Edema (ml)

Total Perubahan Edema (ml) % Inhibisi Edema



 

 
 

1. V0 

Test of Homogeneity of Variances 

 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

Volume Edema Based on Mean .290 6 14 .932 

Based on Median .238 6 14 .956 

Based on Median and with 

adjusted df 

.238 6 14.000 .956 

Based on trimmed mean .291 6 14 .931 

 

 

ANOVA 

Volume Edema  

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .001 6 .000 3.061 .040 

Within Groups .001 14 .000   

Total .002 20    

 

 

Duncana   

Kelompok Perlakuan N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

Akar 3 .1200   

Daun 3 .1233 .1233  

NaCMC 3 .1267 .1267 .1267 

Nadik 3 .1333 .1333 .1333 

Buah 3 .1333 .1333 .1333 

Kulit 3  .1367 .1367 

Batang 3   .1400 

Sig.  .059 .059 .059 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 

 

 

 

 



 

 
 

2. Vt 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

Volume Edema Based on Mean .471 6 14 .819 

Based on Median .200 6 14 .971 

Based on Median and with 

adjusted df 

.200 6 9.091 .968 

Based on trimmed mean .446 6 14 .836 

 

ANOVA 

Volume Edema  

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .002 6 .000 4.063 .014 

Within Groups .001 14 .000   

Total .003 20    

 

 

Duncana   

Kelompok Perlakuan N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

Daun 3 .1633   

Akar 3 .1667 .1667  

Batang 3 .1800 .1800 .1800 

Kulit 3 .1800 .1800 .1800 

Buah 3 .1800 .1800 .1800 

Nadik 3  .1833 .1833 

NaCMC 3   .1933 

Sig.  .051 .051 .111 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 

 

 

 

 

 



 

 
 

3. Menit Ke-15 

Test of Homogeneity of Variances 

 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

Jumlah Respon Nyeri Based on Mean .400 6 14 .867 

Based on Median .063 6 14 .999 

Based on Median and with 

adjusted df 

.063 6 9.846 .999 

Based on trimmed mean .354 6 14 .896 

 

 

ANOVA 

Jumlah Respon Nyeri   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .004 6 .001 6.121 .003 

Within Groups .001 14 .000   

Total .005 20    

 

 

Duncana   

Kelompok Perlakuan N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

Daun 3 .1567   

Akar 3 .1667 .1667  

Nadik 3 .1700 .1700  

Buah 3 .1700 .1700  

Kulit 3 .1733 .1733  

Batang 3  .1800  

NaCMC 3   .2033 

Sig.  .091 .169 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 

 

 

 

 



 

 
 

4. Menit Ke-30 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Jumlah Respon Nyeri Based on Mean .982 6 14 .473 

Based on Median .333 6 14 .908 

Based on Median and with 

adjusted df 

.333 6 9.600 .904 

Based on trimmed mean .922 6 14 .508 

 

ANOVA 

Jumlah Respon Nyeri   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .007 6 .001 12.067 .000 

Within Groups .001 14 .000   

Total .008 20    

 

 

Duncana   

Kelompok Perlakuan N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

Daun 3 .1533   

Buah 3 .1600 .1600  

Nadik 3 .1633 .1633  

Akar 3 .1700 .1700  

Kulit 3  .1733  

Batang 3  .1767  

NaCMC 3   .2133 

Sig.  .073 .078 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 

 

 

 

 

 



 

 
 

5. Menit Ke-60 

Test of Homogeneity of Variances 

 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

Jumlah Respon Nyeri Based on Mean 1.212 6 14 .356 

Based on Median .076 6 14 .998 

Based on Median and with 

adjusted df 

.076 6 11.805 .998 

Based on trimmed mean .955 6 14 .489 

 

ANOVA 

Jumlah Respon Nyeri   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .011 6 .002 17.227 .000 

Within Groups .001 14 .000   

Total .012 20    

 

 

Duncana   

Kelompok Perlakuan N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

Daun 3 .1433    

Buah 3 .1467 .1467   

Nadik 3 .1567 .1567 .1567  

Kulit 3  .1633 .1633  

Akar 3  .1633 .1633  

Batang 3   .1733  

NaCMC 3    .2167 

Sig.  .151 .086 .086 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 

 

 

 

 

 



 

 
 

6. Menit Ke-120 

Test of Homogeneity of Variances 

 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

Jumlah Respon Nyeri Based on Mean .922 6 14 .508 

Based on Median .444 6 14 .837 

Based on Median and with 

adjusted df 

.444 6 10.800 .834 

Based on trimmed mean .888 6 14 .529 

 

ANOVA 

Jumlah Respon Nyeri   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .011 6 .002 11.510 .000 

Within Groups .002 14 .000   

Total .013 20    

 

 

Duncana   

Kelompok Perlakuan N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

Daun 3 .1333   

Buah 3 .1433 .1433  

Nadik 3  .1567  

Kulit 3  .1600  

Batang 3  .1633  

Akar 3  .1633  

NaCMC 3   .2100 

Sig.  .338 .093 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 

 

 

 

 

 



 

 
 

7. Menit Ke-240 

Test of Homogeneity of Variances 

 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

Jumlah Respon Nyeri Based on Mean .782 6 14 .598 

Based on Median .154 6 14 .985 

Based on Median and with 

adjusted df 

.154 6 9.135 .983 

Based on trimmed mean .702 6 14 .653 

 

ANOVA 

Jumlah Respon Nyeri   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .013 6 .002 26.314 .000 

Within Groups .001 14 .000   

Total .014 20    

 

 

Duncana   

Kelompok Perlakuan N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

Daun 3 .1267    

Buah 3 .1367 .1367   

Nadik 3  .1467 .1467  

Kulit 3   .1533  

Batang 3   .1567  

Akar 3   .1600  

NaCMC 3    .2100 

Sig.  .195 .195 .115 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 

 

 

 

 

 



 

 
 

8. Menit Ke-360 

Test of Homogeneity of Variances 

 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

Jumlah Respon Nyeri Based on Mean .922 6 14 .508 

Based on Median .444 6 14 .837 

Based on Median and with 

adjusted df 

.444 6 10.800 .834 

Based on trimmed mean .888 6 14 .529 

 

ANOVA 

Jumlah Respon Nyeri   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .014 6 .002 24.159 .000 

Within Groups .001 14 .000   

Total .016 20    

 

 

Duncana   

Kelompok Perlakuan N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

Daun 3 .1200   

Buah 3 .1200   

Nadik 3  .1400  

Kulit 3  .1500  

Batang 3  .1567  

Akar 3  .1567  

NaCMC 3   .2033 

Sig.  1.000 .079 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 10. Data Primer dan Hasil Analisis Statistik Analgesik Writhing 

Test  

 

 

 

 

 

 

 

15' 30' 60' 120' 240' 360'

I 27.00 23.00 12.00 15.00 7.00 6.00 90.00

Kelompok 1 II 21.00 25.00 10.00 12.00 6.00 6.00 80.00

(Kontrol Negatif) III 20.00 24.00 13.00 10.00 5.00 5.00 77.00

22.67 24.00 11.67 12.33 6.00 5.67 82.33

3.79 1.00 1.53 2.52 1.00 0.58 6.81

I 23.00 17.00 12.00 9.00 6.00 1.00 68.00 24.44

Kelompok 2 II 20.00 18.00 10.00 8.00 9.00 0.00 65.00 18.75

(Kontrol Positif) III 21.00 18.00 13.00 8.00 6.00 1.00 67.00 12.99

21.33 17.67 11.67 8.33 7.00 0.67 66.67 19.03

1.53 0.58 1.53 0.58 1.73 0.58 1.53 5.73

I 13.00 11.00 9.00 5.00 2.00 0.00 40.00 55.56

Kelompok 3 II 13.00 10.00 7.00 4.00 1.00 0.00 35.00 56.25

(Ekstrak Daun) III 15.00 12.00 7.00 4.00 2.00 1.00 41.00 46.75

13.67 11.00 7.67 4.33 1.67 0.33 38.67 53.04

1.15 1.00 1.15 0.58 0.58 0.58 3.21 5.29

I 18.00 16.00 11.00 8.00 4.00 3.00 60.00 33.33

Kelompok 4 II 16.00 14.00 9.00 8.00 5.00 2.00 54.00 32.50

(Ekstrak Batang) III 19.00 14.00 10.00 10.00 3.00 1.00 57.00 25.97

17.67 14.67 10.00 8.67 4.00 2.00 57.00 30.77

1.53 1.15 1.00 1.15 1.00 1.00 3.00 4.03

I 16.00 21.00 11.00 8.00 4.00 0.00 60.00 33.33

Kelompok 5 II 17.00 18.00 9.00 8.00 2.00 1.00 55.00 31.25

(Ekstrak Kulit Batang) III 12.00 19.00 10.00 10.00 5.00 2.00 58.00 24.68

15.00 19.33 10.00 8.67 3.67 1.00 57.67 29.96

2.65 1.53 1.00 1.15 1.53 1.00 2.52 4.52

I 25.00 16.00 13.00 9.00 5.00 1.00 69.00 23.33

Kelompok 6 II 26.00 15.00 15.00 5.00 2.00 0.00 63.00 21.25

(Ekstrak Akar) III 27.00 14.00 10.00 4.00 1.00 0.00 56.00 27.27

26.00 15.00 12.67 6.00 2.67 0.33 62.67 23.89

1.00 1.00 2.52 2.65 2.08 0.58 6.51 3.06

I 17.00 12.00 9.00 3.00 0.00 0.00 41.00 54.44

Kelompok 7 II 16.00 9.00 7.00 2.00 0.00 0.00 34.00 57.50

(Ekstrak Buah) III 13.00 14.00 8.00 3.00 1.00 0.00 39.00 49.35

15.33 11.67 8.00 2.67 0.33 0.00 38.00 53.85

2.08 2.52 1.00 0.58 0.58 0.00 3.61 4.12

Rata-rata

SD

SD

Rata-rata

SD

Rata-rata

SD

Rata-rata

SD

Rata-rata

SD

Rata-rata

SD

Rata-rata

Mencit
Aktivitas Analgesik Menit ke-

Total % Inhibisi



 

 
 

1. Menit Ke-15 

Test of Homogeneity of Variances 

 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

Jumlah Respon Nyeri Based on Mean 2.498 6 14 .074 

Based on Median .366 6 14 .889 

Based on Median and with 

adjusted df 

.366 6 6.333 .878 

Based on trimmed mean 2.201 6 14 .105 

 

ANOVA 

Jumlah Respon Nyeri   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 381.905 6 63.651 13.639 .000 

Within Groups 65.333 14 4.667   

Total 447.238 20    

 

 

Duncana   

Kelompok Perlakuan N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

Daun 3 13.6667    

Kulit 3 15.0000    

Buah 3 15.3333    

Batang 3 17.6667 17.6667   

Nadik 3  21.3333 21.3333  

NaCMC 3   22.6667 22.6667 

Akar 3    26.0000 

Sig.  .054 .057 .462 .080 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 

 

 

 

 



 

 
 

2. Menit Ke-30 

Test of Homogeneity of Variances 

 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

Jumlah Respon Nyeri Based on Mean 3.745 6 13 .022 

Based on Median 1.361 6 13 .300 

Based on Median and with 

adjusted df 

1.361 6 7.506 .340 

Based on trimmed mean 3.528 6 13 .027 

 

ANOVA 

Jumlah Respon Nyeri   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 361.033 6 60.172 23.585 .000 

Within Groups 33.167 13 2.551   

Total 394.200 19    

 

 

Duncana,b   

Kelompok Perlakuan N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 

Daun 3 11.0000     

Buah 2 11.5000 11.5000    

Akar 3  14.3333 14.3333   

Batang 3   14.6667   

Nadik 3    17.6667  

Kulit 3    19.3333  

NaCMC 3     24.0000 

Sig.  .717 .056 .809 .239 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 2,800. 

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not 

guaranteed. 

 

 

 



 

 
 

3. Menit Ke-60 

Test of Homogeneity of Variances 

 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

Jumlah Respon Nyeri Based on Mean .920 6 14 .509 

Based on Median .433 6 14 .845 

Based on Median and with 

adjusted df 

.433 6 9.302 .840 

Based on trimmed mean .884 6 14 .532 

 

ANOVA 

Jumlah Respon Nyeri   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 65.143 6 10.857 4.957 .006 

Within Groups 30.667 14 2.190   

Total 95.810 20    

 

 

Duncana   

Kelompok Perlakuan N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Daun 3 7.6667  

Buah 3 8.0000  

Batang 3 10.0000 10.0000 

Kulit 3 10.0000 10.0000 

NaCMC 3  11.6667 

Nadik 3  11.6667 

Akar 3  12.6667 

Sig.  .095 .064 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 

 

 

 

 

 



 

 
 

4. Menit Ke-120 

Test of Homogeneity of Variances 

 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

Jumlah Respon Nyeri Based on Mean 2.979 6 14 .043 

Based on Median .742 6 14 .625 

Based on Median and with 

adjusted df 

.742 6 7.597 .633 

Based on trimmed mean 2.731 6 14 .057 

 

ANOVA 

Jumlah Respon Nyeri   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 186.286 6 31.048 12.784 .000 

Within Groups 34.000 14 2.429   

Total 220.286 20    

 

 

Duncana   

Kelompok Perlakuan N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

Buah 3 2.6667    

Daun 3 4.3333 4.3333   

Akar 3  6.0000 6.0000  

Nadik 3   8.3333  

Batang 3   8.6667  

Kulit 3   8.6667  

NaCMC 3    12.3333 

Sig.  .211 .211 .072 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 

 

 

 

 



 

 
 

5. Menit Ke-240 

Test of Homogeneity of Variances 

 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

Jumlah Respon Nyeri Based on Mean 1.836 6 14 .164 

Based on Median .377 6 14 .882 

Based on Median and with 

adjusted df 

.377 6 7.399 .873 

Based on trimmed mean 1.668 6 14 .201 

 

ANOVA 

Jumlah Respon Nyeri   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 98.286 6 16.381 9.297 .000 

Within Groups 24.667 14 1.762   

Total 122.952 20    

 

 

Duncana   

Kelompok Perlakuan N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

Buah 3 .3333    

Daun 3 1.6667 1.6667   

Akar 3 2.6667 2.6667   

Kulit 3  3.6667 3.6667  

Batang 3  4.0000 4.0000  

NaCMC 3   6.0000 6.0000 

Nadik 3    7.0000 

Sig.  .059 .066 .059 .372 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 

 

 

 

 



 

 
 

6. Menit Ke-360 

Test of Homogeneity of Variances 

 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

Jumlah Respon Nyeri Based on Mean 1.273 6 14 .330 

Based on Median .556 6 14 .758 

Based on Median and with 

adjusted df 

.556 6 12.000 .757 

Based on trimmed mean 1.221 6 14 .353 

 

ANOVA 

Jumlah Respon Nyeri   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 70.476 6 11.746 24.667 .000 

Within Groups 6.667 14 .476   

Total 77.143 20    

 

 

Duncana   

Kelompok Perlakuan N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

Buah 3 .0000   

Daun 3 .3333   

Akar 3 .3333   

Nadik 3 .6667   

Kulit 3 1.0000 1.0000  

Batang 3  2.0000  

NaCMC 3   5.6667 

Sig.  .129 .098 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 11. Data Primer dan Hasil Analisis Statistik Analgesik Hotplate 

Test  

 

 

 

 

 

 

 

 

15' 30' 60' 120' 240' 360'

I 24.00 41.00 52.00 54.00 73.00 76.00 320.00

Kelompok 1 II 34.00 29.00 36.00 48.00 62.00 70.00 279.00

(Kontrol Negatif) III 23.00 27.00 30.00 40.00 71.00 66.00 257.00

27.00 32.33 39.33 47.33 68.67 70.67 285.33

6.08 7.57 11.37 7.02 5.86 5.03 31.97

I 33.00 22.00 15.00 26.00 21.00 30.00 147.00 54.06

Kelompok 2 II 29.00 15.00 24.00 29.00 28.00 22.00 147.00 47.31

(Kontrol Positif) III 23.00 23.00 18.00 32.00 30.00 37.00 163.00 36.58

28.33 20.00 19.00 29.00 26.33 29.67 152.33 46.61

5.03 4.36 4.58 3.00 4.73 7.51 9.24 8.82

I 23.00 15.00 13.00 16.00 15.00 16.00 98.00 69.38

Kelompok 3 II 28.00 20.00 19.00 7.00 18.00 19.00 111.00 60.22

(Ekstrak Daun) III 28.00 21.00 12.00 6.00 18.00 16.00 101.00 60.70

26.33 18.67 14.67 9.67 17.00 17.00 103.33 63.79

2.89 3.21 3.79 5.51 1.73 1.73 6.81 5.15

I 25.00 17.00 19.00 23.00 17.00 19.00 120.00 62.50

Kelompok 4 II 20.00 22.00 15.00 21.00 13.00 23.00 114.00 59.14

(Ekstrak Batang) III 16.00 22.00 18.00 25.00 12.00 17.00 110.00 57.20

20.33 20.33 17.33 23.00 14.00 19.67 114.67 59.81

4.51 2.89 2.08 2.00 2.65 3.06 5.03 2.68

I 18.00 19.00 12.00 24.00 13.00 20.00 106.00 66.88

Kelompok 5 II 14.00 14.00 14.00 23.00 15.00 23.00 103.00 63.08

(Ekstrak Kulit Batang) III 15.00 22.00 23.00 29.00 16.00 14.00 119.00 53.70

15.67 18.33 16.33 25.33 14.67 19.00 109.33 61.68

2.08 4.04 5.86 3.21 1.53 4.58 8.50 6.78

I 29.00 45.00 33.00 24.00 28.00 26.00 185.00 42.19

Kelompok 6 II 28.00 50.00 35.00 25.00 28.00 20.00 186.00 33.33

(Ekstrak Akar) III 31.00 43.00 34.00 21.00 26.00 23.00 178.00 30.74

29.33 46.00 34.00 23.33 27.33 23.00 183.00 35.86

1.53 3.61 1.00 2.08 1.15 3.00 4.36 6.00

I 17.00 20.00 9.00 11.00 4.00 18.00 79.00 75.31

Kelompok 7 II 14.00 16.00 6.00 7.00 4.00 13.00 60.00 78.49

(Ekstrak Buah) III 13.00 13.00 6.00 7.00 3.00 14.00 56.00 78.21

14.67 16.33 7.00 8.33 3.67 15.00 65.00 77.22

2.08 3.51 1.73 2.31 0.58 2.65 12.29 1.76

SD

Mencit
Aktivitas Analgesik Menit ke-

Total

Rata-rata

SD

Rata-rata

SD

Rata-rata

% Inhibisi

Rata-rata

SD

Rata-rata

SD

Rata-rata

SD

Rata-rata

SD



 

 
 

1. Menit Ke-15 

Test of Homogeneity of Variances 

 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

Jumlah Respon Nyeri Based on Mean 1.803 6 14 .170 

Based on Median .421 6 14 .853 

Based on Median and with 

adjusted df 

.421 6 6.471 .843 

Based on trimmed mean 1.654 6 14 .205 

 

ANOVA 

Jumlah Respon Nyeri   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 677.810 6 112.968 7.753 .001 

Within Groups 204.000 14 14.571   

Total 881.810 20    

 

 

Duncana   

Kelompok Perlakuan N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

Buah 3 14.67   

Kulit 3 15.67   

Batang 3 20.33 20.33  

Daun 3  26.33 26.33 

NaCMC 3  27.00 27.00 

Nadik 3   28.33 

Akar 3   29.33 

Sig.  .105 .061 .389 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 

 

 

 

 



 

 
 

2. Menit Ke-30 

Test of Homogeneity of Variances 

 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

Jumlah Respon Nyeri Based on Mean 1.486 6 14 .253 

Based on Median .225 6 14 .962 

Based on Median and with 

adjusted df 

.225 6 7.267 .956 

Based on trimmed mean 1.313 6 14 .314 

 

ANOVA 

Jumlah Respon Nyeri   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2099.810 6 349.968 17.925 .000 

Within Groups 273.333 14 19.524   

Total 2373.143 20    

 

 

Duncana   

Kelompok Perlakuan N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

Buah 3 16.3333   

Kulit 3 18.3333   

Daun 3 18.6667   

Nadik 3 20.0000   

Batang 3 20.3333   

NaCMC 3  32.3333  

Akar 3   46.0000 

Sig.  .331 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 

 

 

 

 



 

 
 

3. Menit Ke-60 

Test of Homogeneity of Variances 

 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

Jumlah Respon Nyeri Based on Mean 4.226 6 14 .012 

Based on Median .978 6 14 .475 

Based on Median and with 

adjusted df 

.978 6 5.109 .519 

Based on trimmed mean 3.850 6 14 .018 

 

ANOVA 

Jumlah Respon Nyeri   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2341.143 6 390.190 13.174 .000 

Within Groups 414.667 14 29.619   

Total 2755.810 20    

 

 

Duncana   

Kelompok Perlakuan N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

Buah 3 7.0000   

Daun 3 14.6667 14.6667  

Kulit 3 16.3333 16.3333  

Batang 3  17.3333  

Nadik 3  19.0000  

Akar 3   34.0000 

NaCMC 3   39.3333 

Sig.  .065 .383 .250 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 

 

 

 

 



 

 
 

4. Menit Ke-120 

Test of Homogeneity of Variances 

 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

Jumlah Respon Nyeri Based on Mean 1.690 6 14 .196 

Based on Median .557 6 14 .757 

Based on Median and with 

adjusted df 

.557 6 7.464 .754 

Based on trimmed mean 1.589 6 14 .222 

 

ANOVA 

Jumlah Respon Nyeri   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3068.952 6 511.492 31.779 .000 

Within Groups 225.333 14 16.095   

Total 3294.286 20    

 

 

Duncana   

Kelompok Perlakuan N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

Buah 3 8.3333   

Daun 3 9.6667   

Batang 3  23.0000  

Akar 3  23.3333  

Kulit 3  25.3333  

Nadik 3  29.0000  

NaCMC 3   47.3333 

Sig.  .690 .112 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 

 

 

 

 



 

 
 

5. Menit Ke-240 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

Jumlah Respon Nyeri Based on Mean 4.613 6 14 .009 

Based on Median .728 6 14 .635 

Based on Median and with 

adjusted df 

.728 6 5.885 .646 

Based on trimmed mean 4.051 6 14 .015 

 

ANOVA 

Jumlah Respon Nyeri   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 7977.905 6 1329.651 131.711 .000 

Within Groups 141.333 14 10.095   

Total 8119.238 20    

 

 

Duncana   

Kelompok Perlakuan N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

Buah 3 3.6667    

Batang 3  14.0000   

Kulit 3  14.6667   

Daun 3  17.0000   

Nadik 3   26.3333  

Akar 3   27.3333  

NaCMC 3    68.6667 

Sig.  1.000 .291 .706 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 

 

 

 

 



 

 
 

6. Menit Ke-360 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Jumlah Respon Nyeri Based on Mean 1.022 6 14 .451 

Based on Median .718 6 14 .642 

Based on Median and with 

adjusted df 

.718 6 9.175 .645 

Based on trimmed mean 1.005 6 14 .460 

 

ANOVA 

Jumlah Respon Nyeri   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 6864.286 6 1144.048 61.132 .000 

Within Groups 262.000 14 18.714   

Total 7126.286 20    

 

 

Duncana   

Kelompok Perlakuan N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

Buah 3 15.0000   

Daun 3 17.0000   

Kulit 3 19.0000   

Batang 3 19.6667   

Akar 3 23.0000 23.0000  

Nadik 3  29.6667  

NaCMC 3   70.6667 

Sig.  .058 .080 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 12. Data Primer dan Hasil Analisis Statistik Antipiretik 

 

 

 

 

 

 

  

T0 T1 60' 120' 180' 240' 300' 360'

I 37.40 39.60 39.70 39.50 38.90 38.50 38.20 37.60 0.27

Kelompok 1 II 38.10 40.40 39.50 39.10 38.70 38.30 37.90 38.00 0.14

(Kontrol Negatif) III 37.60 39.80 39.90 39.60 38.80 38.60 37.40 37.20 0.22

37.70 39.93 39.70 39.40 38.80 38.47 37.83 37.60 0.21

0.36 0.42 0.20 0.26 0.10 0.15 0.40 0.40 0.07

I 36.20 38.50 38.90 38.00 37.80 37.40 36.70 36.50 0.29 -5.34

Kelompok 2 II 36.40 38.40 38.80 38.40 37.60 37.00 36.80 36.20 0.23 -69.08

(Kontrol Positif) III 36.10 38.10 38.50 38.10 37.50 37.20 36.90 36.50 0.28 -29.87

36.23 38.33 38.73 38.17 37.63 37.20 36.80 36.40 0.27 -27.73

0.15 0.21 0.21 0.21 0.15 0.20 0.10 0.17 0.03 32.15

I 36.10 38.40 38.10 37.80 37.50 36.30 36.50 36.00 0.22 24.77

Kelompok 3 II 36.80 38.10 37.90 37.50 37.00 36.50 36.10 35.90 0.04 -24.98

(Ekstrak Daun) III 36.60 38.40 37.80 37.70 37.30 36.30 36.30 36.10 0.10 -4.33

36.50 38.30 37.93 37.67 37.27 36.37 36.30 36.00 0.12 42.69

0.36 0.17 0.15 0.15 0.25 0.12 0.20 0.10 0.09 25.00

I 36.70 38.80 39.00 38.90 38.50 38.10 37.60 36.90 0.30 61.82

Kelompok 4 II 37.20 39.40 39.60 39.20 38.80 38.40 37.90 37.60 0.28 53.00

(Ekstrak Batang) III 36.60 38.60 38.10 38.10 38.30 38.00 37.60 36.60 0.25 48.30

36.83 38.93 38.90 38.73 38.53 38.17 37.70 37.03 0.28 -32.54

0.32 0.42 0.75 0.57 0.25 0.21 0.17 0.51 0.02 6.86

I 35.60 38.60 38.20 37.50 36.50 36.90 36.50 35.80 0.30 28.26

Kelompok 5 II 35.40 38.50 38.10 37.80 36.60 37.00 36.40 35.60 0.34 35.34

(Ekstrak Kulit Batang) III 36.40 38.70 38.30 37.70 36.70 36.60 36.20 36.20 0.15 3.67

35.80 38.60 38.20 37.67 36.60 36.83 36.37 35.87 0.27 -28.37

0.53 0.10 0.10 0.15 0.10 0.21 0.15 0.31 0.10 16.62

I 37.70 38.20 38.40 38.40 38.50 38.10 38.30 38.40 0.12 137.98

Kelompok 6 II 37.90 39.10 39.00 39.10 38.80 38.70 38.50 38.70 0.17 68.35

(Ekstrak Akar) III 38.10 39.40 39.10 38.00 38.50 38.30 38.10 38.60 0.09 5.86

37.90 38.90 38.83 38.50 38.60 38.37 38.30 38.57 0.13 39.57

0.20 0.62 0.38 0.56 0.17 0.31 0.20 0.15 0.04 66.09

I 36.60 38.70 38.50 37.70 37.10 36.80 36.50 36.10 0.14 4.54

Kelompok 7 II 36.40 38.20 38.00 36.70 37.00 36.60 36.90 36.40 0.14 10.91

(Ekstrak Buah) III 36.70 38.50 38.20 36.60 36.90 36.50 36.70 35.80 0.06 -20.74

36.57 38.47 38.23 37.00 37.00 36.63 36.70 36.10 0.11 45.23

0.15 0.25 0.25 0.61 0.10 0.15 0.20 0.30 0.04 16.74

Mencit
Temperatur Mencit (˚C)

Total Perubahan Temperatur Mencit (˚C) % Inhibisi

Rata-rata

SD

Rata-rata

SD

Rata-rata

SD

Rata-rata

SD

Rata-rata

SD

Rata-rata

SD

Rata-rata

SD



 

 
 

1. T0 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Jumlah Respon Nyeri Based on Mean 1.946 6 14 .143 

Based on Median .380 6 14 .880 

Based on Median and with 

adjusted df 

.380 6 7.506 .871 

Based on trimmed mean 1.760 6 14 .180 

 

ANOVA 

Jumlah Respon Nyeri   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 10.458 6 1.743 16.714 .000 

Within Groups 1.460 14 .104   

Total 11.918 20    

 

 

Duncana   

Kelompok Perlakuan N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

Kulit 3 35.8000   

Nadik 3 36.2333 36.2333  

Daun 3  36.5000  

Buah 3  36.5667  

Batang 3  36.8333  

NaCMC 3   37.7000 

Akar 3   37.9000 

Sig.  .123 .053 .461 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. T1 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Jumlah Respon Nyeri Based on Mean .982 6 14 .473 

Based on Median .333 6 14 .908 

Based on Median and with 

adjusted df 

.333 6 9.600 .904 

Based on trimmed mean .922 6 14 .508 

 

 

ANOVA 

Jumlah Respon Nyeri   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 5.786 6 .964 7.642 .001 

Within Groups 1.767 14 .126   

Total 7.552 20    

 

 

Duncana   

Kelompok Perlakuan N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Daun 3 38.3000  

Nadik 3 38.3333  

Buah 3 38.4667  

Kulit 3 38.6000  

Akar 3 38.9000  

Batang 3 38.9333  

NaCMC 3  39.9333 

Sig.  .070 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 

 

 

 

 

 



 

 
 

3. Menit Ke-60 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Jumlah Respon Nyeri Based on Mean 2.566 6 14 .069 

Based on Median 1.161 6 14 .380 

Based on Median and with 

adjusted df 

1.161 6 5.325 .440 

Based on trimmed mean 2.460 6 14 .078 

 

ANOVA 

Jumlah Respon Nyeri   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 6.286 6 1.048 8.209 .001 

Within Groups 1.787 14 .128   

Total 8.072 20    

 

 

Duncana   

Kelompok Perlakuan N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

Daun 3 37.9333    

Kulit 3 38.2000 38.2000   

Buah 3 38.2333 38.2333 38.2333  

Nadik 3  38.7333 38.7333  

Akar 3  38.8333 38.8333  

Batang 3   38.9000  

NaCMC 3    39.7000 

Sig.  .346 .064 .052 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 

 

 

 

 

 



 

 
 

4. Menit Ke-120 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Jumlah Respon Nyeri Based on Mean 2.629 6 14 .064 

Based on Median .534 6 14 .774 

Based on Median and with 

adjusted df 

.534 6 6.708 .769 

Based on trimmed mean 2.378 6 14 .085 

 

ANOVA 

 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 11.443 6 1.907 11.476 .000 

Within Groups 2.327 14 .166   

Total 13.770 20    

 

 

Duncana   

Kelompok Perlakuan N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

Buah 3 37.0000    

Daun 3 37.6667 37.6667   

Kulit 3 37.6667 37.6667   

Nadik 3  38.1667 38.1667  

Akar 3   38.5000  

Batang 3   38.7333 38.7333 

NaCMC 3    39.4000 

Sig.  .077 .175 .128 .065 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 

 

 

 

 

 



 

 
 

5. Menit Ke-180 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Jumlah Respon Nyeri Based on Mean 1.067 6 14 .427 

Based on Median .437 6 14 .842 

Based on Median and with 

adjusted df 

.437 6 8.806 .837 

Based on trimmed mean 1.017 6 14 .453 

 

ANOVA 

  

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 13.698 6 2.283 76.101 .000 

Within Groups .420 14 .030   

Total 14.118 20    

 

 

Duncana   

Kelompok Perlakuan N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

Kulit 3 36.6000    

Buah 3  37.0000   

Daun 3  37.2667   

Nadik 3   37.6333  

Batang 3    38.5333 

Akar 3    38.6000 

NaCMC 3    38.8000 

Sig.  1.000 .080 1.000 .094 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 

 

 

 

 

 



 

 
 

6. Menit Ke-240 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Jumlah Respon Nyeri Based on Mean .701 6 14 .654 

Based on Median .275 6 14 .939 

Based on Median and with 

adjusted df 

.275 6 10.959 .937 

Based on trimmed mean .664 6 14 .680 

 

ANOVA 

Jumlah Respon Nyeri   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 14.007 6 2.334 58.361 .000 

Within Groups .560 14 .040   

Total 14.567 20    

 

Duncana   

Kelompok Perlakuan N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

Daun 3 36.3667    

Buah 3 36.6333 36.6333   

Kulit 3  36.8333   

Nadik 3   37.2000  

Batang 3    38.1667 

Akar 3    38.3667 

NaCMC 3    38.4667 

Sig.  .125 .241 1.000 .102 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 

 

 

 

 

 



 

 
 

7. Menit Ke-300 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Jumlah Respon Nyeri Based on Mean 1.113 6 14 .403 

Based on Median .583 6 14 .738 

Based on Median and with 

adjusted df 

.583 6 7.744 .736 

Based on trimmed mean 1.077 6 14 .421 

 

ANOVA 

Jumlah Respon Nyeri   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 11.258 6 1.876 37.888 .000 

Within Groups .693 14 .050   

Total 11.951 20    

 

 

 

Duncana   

Kelompok Perlakuan N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

Daun 3 36.3000    

Kulit 3 36.3667    

Buah 3 36.7000 36.7000   

Nadik 3  36.8000   

Batang 3   37.7000  

NaCMC 3   37.8333  

Akar 3    38.3000 

Sig.  .054 .591 .475 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 

 

 

 

 



 

 
 

8. Menit Ke-360 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Jumlah Respon Nyeri Based on Mean 1.427 6 14 .272 

Based on Median .693 6 14 .659 

Based on Median and with 

adjusted df 

.693 6 7.799 .663 

Based on trimmed mean 1.374 6 14 .291 

 

ANOVA 

Jumlah Respon Nyeri   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 17.930 6 2.988 31.221 .000 

Within Groups 1.340 14 .096   

Total 19.270 20    

 

 

Duncana   

Kelompok Perlakuan N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

Kulit 3 35.8667    

Daun 3 36.0000    

Buah 3 36.1000    

Nadik 3 36.4000    

Batang 3  37.0333   

NaCMC 3   37.6000  

Akar 3    38.5667 

Sig.  .071 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 13. Kode Etik 
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